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ABSTRAK 

 

 

Nama         :  NUR AINUN RESKY 

Nim            :  90300117098 

Judul   : Pengaruh Inflasi, Penduduk Produktif Dan Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan 

Pertumbuhan Ekonomisebagai Variabel Intervening 

Kabupaten Bulukumba 

  

 Di daerah otonom, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

penerimaan yang cukup besar yang dapat digunakan baik untuk belanja rutin 

maupun belanja pembangunan. Ketika suatu negara berusaha untuk meningkatkan 

pendapatan nasional riilnya, salah satu tantangan yang harus dihadapinya dalam 

jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh terhadap pendapatan daerah dan perkembangan 

ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat inflasi, penduduk usia 

kerja, dan pengeluaran pemerintah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder periode 2005-2021 di Kabupaten Bulukumba. Hasil 

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, jumlah penduduk usia 

produktif dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial inflasi, jumlah penduduk usia produktif 

tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan inflasi, 

jumlah penduduk usia produktif dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana tertuang pada UU No. 9 Tahun 2015, “Otonomi yang luas, 

murni, dan bertanggung jawab” merupakan konsep yang dilindungi konstitusi. 

Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara 

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan 

publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah diberi tanggung jawab 

dan kekuasaan untuk memajukan tujuan masyarakat secara transparan, inklusif, 

dan akuntabel. Hal ini menjelaskan bahwa UU No. 9 Tahun 2015 berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai demokrasi, 

kemandirian, dan pelayanan. Otonomi daerah merupakan inti dari pemerintahan 

yang terdesentralisasi. Strukturnya berupa kebebasan untuk membuat penilaian 

seefektif mungkin dalam batas-batas kekuasaannya, dengan tujuan untuk 

memastikan bahwa setiap bakat yang dimiliki, serta kualitas pelayanan publik 

yang diberikan kepada masyarakat, adalah terus ditingkatkan. 

Kebijakan pemerintahan daerah menawarkan peluang untuk mengubah 

paradigma pembangunan dari yang semula berfokus pada perluasan menjadi 

pemerataan menjadi lebih mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Daerah 

diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki wewenang 

dan tanggung jawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang lebih 

besar. 
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Setiap kabupaten dan kota sangat menekankan pelaksanaan otonomi 

daerah, yang diawali dengan penyerahan berbagai kewenangan pemerintahan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena kewenangan ini, pemerintah 

daerah sekarang berkapasitas mengawasi serta mengelola rumah tangganya 

sendiri dengan cara yang sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. 

Karena kebebasan yang diberikan kepada daerah, setiap daerah bisa leluasa 

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan melalui potensi 

daerahnya masing-masing (Sania, 2018). 

Kemampuan pemerintah daerah untuk beroperasi secara lebih mandiri 

tergantung pada kapasitas mereka untuk memelihara serta meningkatkan 

pelaksanaan pemerintahan, baik dari segi keuangan serta sumber daya manusia 

(SDM), dan untuk mengelola manajemen pemerintah daerah (Agus, 2016). 

Kapasitas suatu daerah untuk mengembangkan PAD erat kaitannya dengan 

peningkatan kemandirian daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam 

menciptakan PAD, maka semakin besar pula keleluasaan daerah guna 

menerapkan PAD sesuai dengan tujuan, kebutuhan, serta prioritas pembangunan 

daerah. Salah satu persoalan yang dihadapi berbagai kabupaten/kota di Indonesia 

saat ini ialah perjuangan untuk meningkatkan PAD. Dilema ini bermula dari 

kecenderungan sebagian penyelenggara daerah untuk meyakini bahwa parameter 

mendasar yang menentukan kemandirian suatu daerah di era otonomi ialah 

besaran PAD.  

 PAD ialah salah satu sumber keuangan daerah. Pajak daerah, retribusi 

daerah, keuntungan BUMD, serta pendapatan lain yang sah semuanya 
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berkontribusi terhadap pendapatan. PAD diproyeksikan menjadi sumber 

pendanaan yang dapat diandalkan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah 

daerah harus mendalami potensi keuangan di daerahnya dalam menetapkan 

otonomi daerah. Alhasil, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, yakni dari segi 

pembiayaan (Ariyani, dkk., 2018). 

Namun, banyak daerah di Indonesia yang belum mampu menutupi seluruh 

belanja pemerintah daerah melalui PAD karena kontribusinya yang relatif kecil, 

serta masih banyak yang mengandalkan dana perimbangan yang disediakan oleh 

pemerintah pusat. Karena kontribusinya yang relatif rendah dan masih 

mengandalkan pembayaran perimbangan dari pemerintah pusat, beberapa daerah 

di Indonesia belum dapat mendukung semua pengeluaran pemerintah daerah 

melalui PAD. Oleh karena itu, untuk mendorong pembangunan ekonomi, potensi 

pertumbuhan ekonomi harus dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat dan 

pemerintah daerah harus terus bekerja sama untuk menetapkan kebijakan terbaik 

untuk penggunaan yang paling efektif dari sumber daya yang tersedia. Pemerintah 

daerah harus pandai mengidentifikasi potensi daerah yang dimiliki secara optimal 

dan dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Agar manfaat PAD dapat 

terwujud secara maksimal, pemerintah daerah harus dapat dipercaya dalam 

memilih industri yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuasi 

selama lima tahun terakhir, seperti diperlihatkan pada Tabel 1.1. Tahun 2017 PAD 

mengalami peningkatan sebanyak Rp242.304.609.494 dari tahun sebelumnya 

sebanyak Rp143.247.500.513 hal ini disebabkan meningkatnya retribusi daerah, 
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pajak daerah, serta sebagainya PAD yang sah, serta hasil perusahaan milik daerah. 

Sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp200.080.565.506 

dikarenakan indikator lain-lainnya PAD yang sah mengalami penurunan sebanyak 

Rp125.852.403.941. Sedangkan tahun 2019 PAD Kabupaten Bulukumba kembali 

menurun sebesar Rp188.708.819.237 dikarenakan retribusi daerah, lain-lainnya 

PAD yang, dan pajak daerah mengalami penurunan. Untuk tahun terakhir 2020 

kembali mengalami penurunan sebesar Rp168.422.009.341 disebabkan semua 

indikator PAD mengalami penurunan, seperti pajak daerah menjadi 

Rp31.138.613.050, retribusi daerah Rp14.387.214.516, hasil perusahaan milik 

daerah Rp4.840.892.279, dan lain-lain PAD yang sah menjadi 

Rp118.005.284.495. 

Tabel 1.1 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 
(Dalam Miliar Rupiah) 

Tahun PAD Pajak Daerah 
Retribusi 

Daerah 

Hasil 

Perusahaan 

Milik Daerah 

Lain-lain PAD 

yang Sah 

2017 242.304.609.494 34.211.599.000 22.195.423.000 3.273.064.494 182.624.523.000 

2018 200.080.565.506 45.798.866.000 24.771.860.000 3.657.435.565 125.852.403.941 

2019 188.708.819.237 45.252.816.374 18.503.397.527 5.193.141.336 119.759.464.000 

2020 168.422.009.341 31.138.613.050 14.387.214.516 4.840.892.279 118.005.284.495 

2021 188.708.819.237 45.252.816.374 18.503.397.527 5.193.141.336 119.759.464.000 

   Sumber Data: BPS Bulukumba Dalam Angka 2022 

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan PAD yang idealnya 

menjadi sumber utama belanja pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. 

Daerah yang perkembangan ekonominya lebih baik memiliki peluang dalam 

mendapatkan peningkatan PAD. Hal demikian harusnya menghasilkan pemerintah 

daerah yang lebih memprioritaskan terhadap kemampuan ekonomi lokal untuk 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan hanya 
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sekedar mengeluarkan kebijakan terkait pajak maupun retribusi (Desmawati dkk., 

2015). 

Saragih dalam Desmawati dkk (2015) mengemukakan terdapat korelasi 

yang signifikan antara PAD dengan kondisi ekonomi. Daerah dengan 

perekonomian yang kuat akan memiliki PAD yang tinggi. Akibatnya, semakin 

baik posisi ekonomi suatu daerah, semakin besar peningkatan PAD.  

Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, Tingkat 

Inflasi, Jumlah Penduduk Usia Produktif, dan Pengeluaran Pemerintah 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 

      Sumber Data: (BPS Kabupaten Bulukumba, 2022) 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Bulukumba mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021. 

Tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan dengan 

persentase 5,05;5,49. Kemudian di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sangat turun 

sebanyak 0,43%. Di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebanyak 4,76%. 

Karena pertumbuhan ekonomi diukur dengan peningkatan konsumsi 

masyarakat, inflasi saat ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan 

penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan inflasi yang mengekibatkan 

Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Inflasi 

(%) 

Penduduk 

Produktif 

(Jiwa) 

Pengeluaran 

Pemerintah  

(Rupiah) 

2017 6,89 4,66 193.449 1.322.588.737.134,00 

2018 5,05 3,85 183.017 1.231.277.895.604,31 

2019 5,49 2,25 199.431 1.270.119.793.960,28 

2020 0,43 2,30 220.103 1.247.418.027.137,59 

2021 4,76 2,16 212.606 1.328.420.346.013,49 
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kenaikan harga barang serta jasa, PAD juga dapat diakibatkan oleh inflasi yang 

meningkatkan harga barang serta jasa karena persepsi masyarakat terhadap pajak 

juga menaikkan harga di pasaran. Di sisi lain, inflasi mungkin memiliki dampak 

sebaliknya. Dengan kenaikan harga barang atau jasa, sebagian masyarakat akan 

mengurangi konsumsinya, baik untuk kebutuhan primer maupun terutama untuk 

komoditas sekunder dan tersier (Muslim dkk, 2019). 

Simanjutak dalam Husna (2015) mengemukakan bahwasanya inflasi dapat 

menambah jumlah PAD dimana penetapannya didasarkan oleh omset penjualan, 

misalnya yang terdapat pada pajak restoran maupun pajak hotel. Hal ini 

disebabkan jika inflasi mengalami pelambatan, maka usahawan akan cenderung 

meningkatkan sedikit harga akan tetapi upah atau gaji yang dibayarkan tidak 

berubah. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Bulukumba 

mengalami fluktuasi dalam enam tahun terakhir dari tahun 2017-2021. Pada tahun 

2018 tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 3,85% dari tahun 2017 sebesar 

4,66%. Tahun 2019 inflasi mengalami penurunan sebesar 2,25%. Kemudian tahun 

2020 inflasi Kabupaten Bulukumba kembali naik dengan persentase 2,30. 

Selanjutnya tahun 2021 inflasi kembali menurun sebesar 2,16%. 

Salah satu aspek yang bisa berkorelasi pada Pendapatan Asli Daerah dan 

perkembangan ekonomi selain inflasi adalah jumlah penduduk usia produktif. 

Karena fungsi penduduk sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi, sangat 

berpengaruh terhadap kuantitas PAD. Banyaknya penduduk usia produktif akan 

ada banyak pula penduduk masyarakat untuk terus yang berbelanja, serta 
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banyaknya jasa dan barang yang dikonsumsi di masyarakat maka mengakibatkan 

perkembangan suatu usaha yang ada di daerah tersebut akan semakin lebih baik 

dan jumlah penduduk juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan 

terhadap PAD sehingga makin banyak jumlah penduduk maka PAD juga akan 

meningkat (Ariyani, dkk., 2018; Asmuruf, dkk., 2015). Pendapatan asli daerah 

akan meningkat sebagai akibat dari tren penduduk produktif yang terus meningkat 

(Perwira & Fattah, 2018). 

Tabel 1.2 menunjukkan persentase jumlah Penduduk Usia Produktif tahun 

2018 mengalami penurunan sebesar 183.017 jiwa dari tahun 2017, kemudian di 

tahun 2019 mengalami kenaikan 199.431 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 

kenaikannya sebesar 20.678 jiwa, untuk tahun 2021 kembali mengalami 

penurunan menjadi 212.606 jiwa.  

Variabel terakhir untuk melihat pengaruh terhadap PAD adalah 

pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan fasilitas 

yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi. PAD bagi pemerintah daerah akan meningkat seiring 

dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi di lingkungan tersebut. Aktivitas ekonomi 

masyarakat juga akan meningkatkan pendapatannya, yang berkorelasi pada 

peningkatan konsumsi serta PAD melalui sumber-sumber seperti pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil BUMD, serta PAD lain yang dapat diterima (Husna, 2015).  

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten 

Bulukumba fluktuatif selama tahun 2017-2021. Pada tahun 2018 pengeluaran 

pemerintah menurun sebesar 2,35% menjadi Rp1.231.277.895.604,31 dari tahun 
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2017, tetapi tahun 2019 mengalami menjadi Rp1.270.119.793.960,28,  kemudian 

kembali menurun menjadi Rp1.247.418.027.137,59 di tahun 2020 yang 

disebabkan oleh belanja operasi dan belanja modal yang menurun drastis, 

sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 

Rp1.328.420.346.013,49.  

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya 

mengenai fenomena PAD di Bulukumba yang disebabkan karena berbagai hal 

seperti inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk usia produktif dan 

peningkatan ekonomi sebagai variable intervening. Maka peneliti menegaskan 

melaksanakan riset yang berjudul, “Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Usia 

Produktif, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening 

Kabupaten Bulukumba”. 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut, dengan memperhatikan 

latar belakang yang telah dikemukakan: 

1. Apakah inflasi, jumlah penduduk usia produktif dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah  

Kabupaten Bulukumba? 

2. Apakah inflasi, jumlah penduduk usia produktif dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bulukumba? 

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap Pendapatan 
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Asli Daerah Kabupaten Bulukumba? 

4. Apakah inflasi, jumlah penduduk usia produktif dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah 

melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari analisis ini ditentukan berdasarkan bagaimana masalah itu 

dijelaskan di bagian sebelumnya:  

1. Menganalisis secara langsung dampak belanja pemerintah, jumlah 

penduduk usia kerja, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bulukumba 

2. Menganalisis secara langsung dampak belanja pemerintah, jumlah 

penduduk usia kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bulukumba 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bulukumba secara langsung 

4. Menganalisis secara tidak langsung pengaruh inflasi, jumlah penduduk 

usia produktif dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba  

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, temuan penelitian ini harus 

bermanfaat. Ini adalah hasil yang diharapkan dari penelitian ini: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

 Studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang kemajuan 



10 
 

 
 

ekonomi makro dan ekonomi pembangunan secara umum. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi akademik penelitian ini diyakini mampu menjadi tambahan referensi 

atau bahkan dapat menjadi bahan rujukan untuk lebih memperkaya 

pengetahuan khususnya dibidang dimana penelitian ini dilakukan 

b. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai media untuk mempersiapkan juga 

membina kapabilitas dalam bidang pemeriksaan serta menambah 

pemahaman, informasi dan pengalaman penting pada bidang yang ditekuni 

 

 

 

 

 

(BPS Bulukumba, 2020) 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Proses pengembangan ekonomi adalah proses spesifik yang berkontribusi 

pada pembentukan institusi baru, pembentukan tenaga kerja, pengembangan 

industri alternatif, identifikasi produk dan layanan baru, transfer pengetahuan dan 

teknologi, dan pembentukan bisnis baru (Ristanti, 2015). 

Tujuan utama setiap proyek adalah untuk memperluas jangkauan peluang 

sosial dan ekonomi dan kualitas pekerjaan yang tersedia untuk kota-kota 

sekitarnya dalam upaya untuk mencapai hal ini. Inisiatif menuju pembangunan 

daerah harus dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat (Siwu, 

2019). 

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dijelaskan secara utuh oleh satu 

teori saja saat ini. Namun demikian, ada beberapa gagasan yang belum lengkap 

yang mungkin dapat membantu kita memahami arti penting pertumbuhan 

ekonomi daerah. Substansi gagasan ini sebagian besar berpusat pada dua topik: 

argumen tentang metodologi untuk mempelajari ekonomi suatu daerah dan 

hipotesis tentang unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah (Siwu, 2019). 

B. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Inflasi ialah kenaikan harga barang secara terus menerus,  pada tingkat mata 

uang yang lebih rendah dari biasanya, serta kondisi tertentu yang menyebabkan 
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daya beli yang lemah dengan nilai intrinsik mata uang suatu negara secara aktual 

(Husna, 2015; Weley dkk. , 2019). Kenaikan harga satu atau dua komoditas bukan 

merupakan inflasi kecuali peningkatan itu meluas ataupun menyebabkan 

peningkatan sebagian besar harga beberapa barang lainnya.  

2. Model Inflasi 

Secara luas menurut (Dua, 2009) model inflasi dapat dibagi ke dalam 

kategori berikut: 

a. Faktor Penawaran 

Inflasi ini terjadi sebagai akibat dari kondisi makro ekonomi domestik yang 

mendorong kenaikan harga produk. 

b. Faktor Permintaan 

Inflasi yang disebabkan oleh kekuatan asing (faktor eksternal). Dampak ini 

dapat berupa inflasi (kenaikan harga) di negara-negara yang terkait erat, 

sehingga meningkatkan biaya produk impor. Pengaruh ini akan segera 

menyebabkan kenaikan indeks harga konsumen dan secara tidak langsung 

melalui peningkatan biaya produksi. 

3. Teori Inflasi 

Menurut Weley dkk (2019) terdapat 4 teori inflasi sebagai berikut: 

a. Teori Kuantitas 

Teori mengenai inflasi pada mulanya beranjak dari teori yang diketahui 

sebagai teori jumlah atau kuantitas (teori moneter). Teori jumlah kuantitas 

umumnya merupakan tori tentang faktor-faktor yang mengkibatkan perubahan 

suatu harga. 
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b. Teori Klasik 

Konsep ini menyatakan bahwa selama tingkat harga atas jumlah uang 

beredar menjadi aktif, melalui hubungan antara jumlah uang beredar dan nilai 

uang serta harga dan jumlah uang beredar. 

c. Teori Keynes 

Sesuai hipotesis Keynesian, ekspansi terjadi dengan alasan bahwa individu 

perlu hidup melewati batasan batas keuangan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan 

kenyataan bahwa permintaan masyarakat terhadap suatu hal yang melampaui 

seberapa banyak produk yang dapat diakses, sehingga membuat celah inflasi. 

d. Teori Strukturalis 

Teori struktural mengkaji teori inflasi yang berkaitan dengan struktur 

ekonomi, khususnya penawaran barang dan jasa, serta barang-barang ekspor. 

e. Teori A.W Phillips 

 Alban William Phillips mengembangkan teori ekonomi yang dikenal 

sebagai Kurva Phillips, yang menyatakan bahwa inflasi dan kebijakan moneter 

menghasilkan antara pengangguran berbanding terbalik. Kurva Phillips 

menunjukkan bahwa kinerja ekonomi suatu periode tertentu dipengaruhi oleh 

harga inflasi. Peningkatan inflasi harga dan penurunan . Hubungan antara gerakan 

dan inflasi digambarkan sebagai kurva miring ke bawah, dengan inflasi pada 

sumbu Y dan gerakan pada sumbu X. Inflasi juga dapat menjadi fokus untuk 

penurunan gerakan, dan demikian pula. 

Ketika permintaan tenaga kerja meningkat, jumlah pekerja yang 

menganggur berkurang dan perusahaan meningkatkan upah untuk bersaing dan 
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menarik sekelompok orang berbakat. Biaya upah perusahaan meningkat dan 

perusahaan membebankan biaya ini kepada konsumen dalam bentuk menaikkan 

harga barang. 

Gambar 2.1 

Kurva Philips 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Investopedia,2022 

Ketika bank sentral meningkatkan inflasi untuk menekan pengangguran 

lebih rendah, hal itu dapat menyebabkan pergeseran awal sepanjang kurva Phillips 

jangka pendek, tetapi karena ekspektasi pekerja dan konsumen tentang inflasi 

beradaptasi dengan lingkungan baru, dalam jangka panjang kurva Phillips itu 

sendiri dapat bergeser ke luar. Ini terutama dianggap sebagai kasus di sekitar 

tingkat pengangguran alami atau NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment), yang pada dasarnya mewakili tingkat normal pengangguran 

friksional dan institusional dalam perekonomian. Jadi dalam jangka panjang, jika 

ekspektasi dapat beradaptasi dengan perubahan tingkat inflasi maka kurva Phillips 

jangka panjang menyerupai garis vertikal di NAIRU, kebijakan moneter hanya 

Jangka pendek 

awal kurva 

NAIRU atau 

jangka panjang 

kurva philips 

Tingkat Inflasi 

Tingkat Pengangguran 

Jangka pendek 

baru kurva 
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menaikkan atau menurunkan tingkat inflasi setelah ekspektasi pasar berhasil 

dengan sendirinya. 

Dalam periode stagflasi, pekerja dan konsumen bahkan mungkin mulai 

secara rasional mengharapkan tingkat inflasi meningkat segera setelah mereka 

menyadari bahwa otoritas moneter berencana untuk memulai kebijakan moneter 

ekspansif. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran keluar kurva Phillips jangka 

pendek bahkan sebelum kebijakan moneter ekspansif dilakukan, sehingga dalam 

jangka pendek pun kebijakan tersebut tidak banyak berpengaruh dalam 

menurunkan pengangguran, dan akibatnya kurva Phillips jangka pendek juga 

menjadi garis vertikal di NAIRU (Investopedia, 2021). 

4. Inflasi dalam Perspektif Islam 

Para ekonom Islam memiliki pandangan terkait akibat buruknya inflasi 

terhadap perekonomian (Syakir, 2015):  

 a. Inflasi mengganggu fungsi: uang, unit rekening, tabungan (nilai 

tabungan), pembayaran di muka. Karena inflasi, kita harus menjauh dari asset 

keuangan dan uang. Inflasi dapat menyebabkan sebuah inflasi lagi (self-feeding 

inflation) 

 b. Inflasi akan membuat menurunnya semangat untuk menabung dan 

mengubah sikap masyarakat untuk menabung (penurunan Marginal Propensity to 

Save). Inflasi mengalami peningkatan kecenderungan berbelanja, termasuk untuk 

barang-barang mewah dan non-primer (meningkatnya Marginal Propensity to 

Consume). 
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 c. Investasi pada aset non-produktif, seperti logam berharga, struktur, 

tanah, dan investasi kotor, akan muncul dari inflasi. Investasi di lebih banyak 

sektor ekonomi termasuk infrastruktur, industri, pertanian, industri, dan lainnya 

terancam karena inflasi. 

C. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), yang dimaksud dengan "penerimaan" adalah harta yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan dari sumber-sumber suatu wilayah tertentu dan yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan kebijakan perundangan-undangan yang 

bersangkutan. Menurut Warsito dan Bayon (2016), PAD ialah pendapatan yan 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah sebagai berikut: laba BUMD, retribusi 

daerah, pajak daerah yang sedang digunakan. Retribusi daerah dan pajak daerah 

termasuk penyumbang terbesar di seluruh komponen PAD, yaitu, PAD 

mengidentifikasi sebagai retribusi daerah dan pajak daerah. Bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa jumlah maksimum orang di suatu daerah tidak dapat 

mencapai jumlah yang optimal. PAD di daerah tersebut yang berasal dari 

kabupaten pajak serta retribusi di daerah tersebut didasarkan pada PAD di daerah 

tersebut, termasuk BUMD, padahal PAD di daerah ini memiliki potensi yang jauh 

lebih tinggi. daerah yang sedang diselidiki (Horota dkk., 2017). 

2. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Penerimaan pajak daerah, keuntungan retribusi daerah, temuan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah 
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merupakan berbagai sumber PAD, sebagaimana dituangkan pada Pasal 6 UU 

No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumberr Pendapatan Asli Daerah. 

Maksud dari penerimaan ini adalah untuk memberikan sumber daya yang 

memadai kepada daerah untuk melakukan desentralisasi dan menerima 

bantuan dari PAD dengan cara sebagai berikut: 

a. Pajak daerah menurut Mardiasmo dalam Bayon dkk (2016) adalah 

iuran wajib yang dibayarkan oleh penduduk atau perusahaan di daerag 

tertentu untuk mendukung pemerintah daerah dan proyek perbaikan 

infrastruktur tanpa menerima imbalan langsung. 

b. Retribusi daerah ialah jenis margin keuntungan daerah yang diperoleh 

untuk upah atau kompensasi langsung yang dikeluarkan bersama dengan 

layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Nasir, 

2019) 

c. Menurut Abdul Halim dalam Pratomo (2016), pendapatan daerah 

bersumber dari keuntungan perusahaan milik daerah serta keuntungan 

pengelolaan kekayaan daerah yang khas. Yang dimaksud dengan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah bagi hasil dari BUMD 

hasil kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 157 huruf a 

Angka (3) UU No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah. 

d. Lain-lain PAD yang sah 

Berlandaskan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6, PAD lain yang sah 

meliputi: a) kepentingan keuntungan dari lembaga keuangan bukan 

bank; b) bagian keuntungan dari perantara kredit bank; c) bagian 
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keuntungan dari toko kecil; dan d) bagian pengembalian atas komentar 

(Nasir, 2019). 

3. Pendapatan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Salah satu aspek terpenting dalam mengadopsi strategi pembangunan 

berbasis Syariah adalah instrumen yang dapat digunakan sebagai sumber 

pendanaan bagi perekonomian negara. Di antara sumber tersebut adalah: 

a. Kharaj 

Kharaj artinya pajak, yaitu wajib atas tanah yang dimasukkan oleh orang 

tersebut. Non-Muslim adalah orang yang mengalami fenomena pajak tanah. 

Kharaj juga di maknai uang sewa contoh pajak tanah yang diajarkan oleh Islam 

(Zunaidi, 2021). 

Sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Allah SWT, yakni pada 

QS. Al-Mukminun ayat 72: 

 َ
 
لَُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ ربَِّكَ أ زقِِيَ مْ تَسْ ـ رُ ٱلر َّٰ رٌۖ  وَهُوَ خَيـْ خَيـْ  

Terjemahnya: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah 

dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi 

rezeki Yang Paling Baik. 

b. Zakat  

Zakat adalah cara untuk mendistribusikan kekayaan di antara berbagai 

orang miskin dan zakat dapat digunakan sebagai sarana mendistibusikan 

kekayaan individu kepada fakir miskin. Oleh karena itu, zakat juga berfungsi 

sebagai sarana potensial untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan 

(Atabik, 2015).   
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Sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Allah SWT, yaitu dalam 

QS. Al-Baqarah ayat 43: 

ةَ وَٱركَْعُوا۟ مَعَ ٱلر َّٰكِعِيَ  ةَ وَءَاتُوا۟ ٱلز كَوَّٰ  وَأَقِيمُوا۟ ٱلص لَوَّٰ
Terjemahnya: Dan tegakkanlah shalat, keluarkanlah zakat dan 

shalatlah (berjamaah) bersama orang-orang yang 

rukuk”. 

c. „Ushr 

Ushr ialah harta komersial yang diambil dari orang-orang Zimmah dan 

Harbi yang melintasi perbatasan negara Khilafah. Menurut Abdul dalam Hidayati 

(2018) menyatakan bahwa ushr identik dengan pajak bea cukai atapun ekspor-

impor. 

d. Khums 

Menurut Ayatullah Ibrahim Amini dalam Laely (2018), dalam Islam 

Khums merupakan salah satu pajak yang wajib, yang dipungut atas harta orang 

kaya. Tarifnya ialah seperlima atas keuntungan yang diterima sehabis dikurangi 

oleh biaya yang dipergunakan selama kurang lebih satu tahun. Khums merupakan 

salah satu sumber pendapatan pemerintah, dimana hums berarti harta yang 

dikumpulkan dari rampasan perang. Ulama Syiah berpendapat bahwa 20% dari 

setiap pendapatan masih harus dibebankan, tetapi ulama Sunni menganggap 

bahwa kitab suci ini secara eksklusif menyinggung penjarahan. Menurut 

Ubaid dalam Rahman (2015), khumus dikembangkan melalui penemuan yang 

dikombinasikan dengan mineral dan pertempuran.  
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Sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Allah SWT, yaitu dalam 

QS. Al-Anfal ayat 41: 

اَ غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فأََن   لِِلِّ  خُُُسَهُۥ وَللِر سُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَََّٰ ۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ 
كِيِ وَٱبْنِ ٱلس بِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بٱِلِلِّ  وَمَآ أنَزَلْنَا عَلَىَّٰ عَبْدِنََ  تََّٰمَىَّٰ وَٱلْمَسََّٰ وَٱلْيَـ

ُ عَلَىَّٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ      يَـوْمَ ٱلْفُرْقاَنِ يَـوْمَ ٱلْتـَقَى ٱلْْمَْعَانِ ۗ وَٱلِلّ 
Terjemahnya: Ketahuilah, bahwa apa yang kamu peroleh sebagai 

rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah da 

rasulnya dan untuk kerabat rasul, anak-anak yatim, 

oramg-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu benar-

benar beriman kepada allah dan kepada apa yang kami 

turunkan pada hamba-Ku (Muhammad) pada hari 

Furqan. Yitu hari berhadapannya pasukan islam lawan 

pasukan kafir. Dan allah maha kuasa atas segala 

sesuatu.”  

e. Jizyah  

Ulama Gusfahmi dalam „Ulum (2011) mendefinisikan Penduduk non-

Muslim (Ahlu Al-Dzimmah) di negara-negara Islam dikenakan jizayah, yang 

merupakan beban yang diambil dari mereka sebagai imbalan atas perlindungan 

hidup dan kekayaan mereka dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. 

Setelah ini, mereka dibebaskan dari tanggung jawab militer serta diberikan 

keamanan. 

D. Penduduk Usia Produktif 

1. Pengertian Penduduk Usia Produktif 

Menurut (Satistik, 2021) Istilah "Tenaga kerja" mengacu pada sekelompok 

orang yang memungkinkan akan melakukan kegiatan untuk meningkatkan barang 

dan jasa dengan cara yang menguntungkan baik bagi individu maupun 

masyarakat. Di Indonesia batas usia kerja adalah minimal 15 tahun, meskipun 
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jauh lebih pendek. Sebagai Penduduk Usia Produktif, satu individu atau penduduk 

yang telah tinggal di daerah tersebut selama 15 tahun bisa jadi tenaga kerja.  

Ada dua jenis pekerja: individu yang secara aktif berpartisipasi dalam 

perekonomian dan yang tidak. Istilah "Angkatan Kerja" mengacu pada penduduk 

suatu negara atau wilayah yang bekerja atau menganggur secara aktif dan secara 

aktif mencari pekerjaan. Pekerja atau penduduk usia kerjaayang tidak bekerja, 

tidak mempunyaiipekerjaan, serta tidak aktif mencari pekerjaan dianggap sebagai 

bukan Penduduk Usia Produktif. Orang-orang ini mungkin siswa, orang tua yang 

tinggal di rumah, atau orang-orang yang melakukan tugas-tugas lain di mana 

mereka diberi kompensasi dalam beberapa cara selain melalui upah (Novianto, 

2013). 

2. Konsep Penduduk Usia Produktifa 

Dalam SP 1940 United States Bureau Of Census telah mempelopori 

penggunaan baru yang disebut lobor force concept atau mengingat fakta bahwa 

Amerika Serikat mengadopsi konvensi Penduduk Usia Produktif atau Penduduk 

Usia Produktif pada tahun 1940, konsep Penduduk Usia Produktif sebagai berikut 

(Imanuel, 2014): 

 

 

 

 

Mencari Pekerjaan 

 Mencari pekerjaan tetapi sudah 

pernah bekerja 

 Mencari pekerjaan yang belum 

pernah bekerja 

Bekerja 

Penduduk Usia 

Produktif 
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Berlandaskan penjelasan tersebut, pekerja dapat muncul sebagai objek 

yang menunjukkan tenaga kerja yang sungguh-sungguh berperan serta pada 

aktivitas produktif, yakni memproduksi barang serta jasa pada jangka waktu 

tertentu. sebaliknya, output dalam hipotesis karyawan adalah referensi waktu 

konkret yang ada. Kesepakatan dengan terminologi pekerja dan menandai istilah 

dari awan keuntungan didasarkan pada apakah ada referensi waktu. Secara 

demografis sejauh mana Penduduk Usia Produktif dengan partisipasi Penduduk 

Usia Produktif itu, yaitu sama seperti persentase massa dari mereka yang 

dipekerjakan. Dalam konsep kerja, yang sudah menunjukkan tempat kerja juga 

menghasilkan pendapatan secara teratur dari barang atau alat pembayaran. 

3. Penduduk Usia Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam menjunjung tinggi cita-cita agar umat manusia hidup damai dan 

sejahtera. Pekerjaan diperlukan untuk memperoleh kesejahteraan. Manusia 

berusaha untuk hidup sejahtera. 

“Menurut Imam Syaibani kerja adalah usaha mendapatkan uang atau harga 

dengan cara halal. dalam islam kerja sebagai unsur produksi berdasarkan 

sang konsep ikhtilaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk 

memakmurkan global serta pula bertanggung jawab buat menginvestasikan 

dan menyebarkan harta yang diamanatkan Allah buat mencukupi 

kebutuhan manusia” (Idwal. B, 2013). 

 

Islam menggerakkan ummatnya untuk memproduksi dan bekerja, bahkan 

menjadikannya kewajiban bagi mereka yang telah mampu, selebihnya Allah akan 

membalas sesuai dengan pekerjaan anda. Dalam Islam, pekerja bukan hanya 

sebatas jumlah abstrak dari bisnis atau layanan yang diperuntukkan untuk dijual 

kepada pencari kerja manusia (Mutiah, 2019). 



23 
 

 
 

Sebagaimana telah dinyatakan dalam firmannAllah SWT, yaitu dalam 

Q.S Surah Al-Taubah ayat 105: 

لِمِ  ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُـرَدُّونَ إِلَََّٰ عََّٰ وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيـَرَى ٱلِلّ 
نـَبِّئُكُم بِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  دَةِ فَـيُـ  ٱلْغيَْبِ وَٱلش هََّٰ

Terjemahnya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. 

E. Pengeluaran Pemerintahh 

Pengeluaran pemerintah adalah alokasi anggaran untuk berbagai sektor 

atau bidang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahunan dengan maksud untuk kepentingan serta pertumbuhan 

masyarakat. 

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintahh 

Belanja pemerintah daerah ialah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Belanja pendidikan, kesehatan, 

pertahanan, dan keamanan, belanja kompensasi pegawai pemerintah, belanja 

pembangunan infrastruktur, dan belanja pemerintah semuanya mencerminkan 

kebijakan pemerintah (Baeti, 2013). 

2. Jenis Pengeluaran Pemerintah 

Menurut Anitasari dan Soleh (2015), pengeluaran pemerintah dipisahkan 

menjadi dua kategori: nasional dan lokal, yang keduanya memiliki tujuan yang 

berbeda. Pemerintah daerah juga yang diatur oleh APBD terdiri atas dua kategori 
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yang berbeda: aparatur daerah atau rutin, dan pelayanan publik atau 

pembangunan. 

a. Pengeluaran Rutin 

Belanja rutin tersebut diatur  Pasal 64 ayat 5 UU No. Tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah, 5 April 1974. Dari Jabatan Pemerintah Daerah Tingkat II, 

yaitu sebagai berikut: belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja belanja dinas, 

penghargaan, subsidi, belanja lain-lain, serta sumbangan kepada daerah bawahan, 

belanja pegawai, angsuran kredit/hutang dan bunga, pensiunan dan biaya tak 

terduga (BPS, 2020). 

b. Pengeluaran Pembangunan 

Belanja pembangunan ataupun belanja pelayanan publik dibagi menurut 

sektor-sektor pembangunan yang lebih merupakan akumulasi dari persediaan 

modal (Anitasari, 2015). Belanja pembangunan terdiri atas berbagai belanja, 

seperti belanja pembangunan sekolah, Puskesmas, penyertaan modal pemerintah 

pada perusahaan serta belanja pembangunan melalui Instruksi Presiden (Inpres) 

seperti instruksi pasar, instruksi jalan, serta instruksi penghijauan (BPS, 2020).  

3. Teori Pengeluaran Pemerintah 

a. Teori Rostow dan Musgreve 

.Rostow dan Musgrave mengkorelasikan evolusi pengeluaran pemerintah 

dengan fase awal, moderat, dan lanjutan pertumbuhan ekonomi. Pada fase awal 

pertumbuhan ekonomi, proporsi investasi pemerintah terhadap total investasi lebih 

besar karena pemerintah harus mendanai infrastruktur, termasuk infrastruktur, 

kesehatan, pendidikan dan transportasi, pada periode ini. Pada tahap pertengahan 
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pembangunan ekonomi, investasii pemerintah masih dibutuhkan guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomii agar dapat lepas landas, tetapi peran 

investasi swasta telah meningkat, yang mengakibatkan berbagai kegagalan pasarr 

dan menyebabkan pemerintah menyediakan lebih banyak jasa dan barang publik. 

dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Rostow berpendapat bahwa, dalam 

konteks pembangunan ekonomi, investasi infrastruktur berfungsi sebagai katalis 

untuk pembangunan sosial, program pendidikan masyarakat, dan inisiatif serupa 

lainnya (Haryanto, 2013). 

b. Teori Wagner 

(Prasetya, 2012) membahas bagaimana Adolf Wagner percaya bahwa 

pengeluaran dan aktivitas publik berkembang dari waktu ke waktu. Wagner 

menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah selalu meningkat. Prinsip sentral 

teori ini menyatakan bahwa pemerintah dapat memainkan peran yang 

komprehensif dalam kehidupan politik dan ekonomi penduduk. Menurut Wagner, 

jika pendapatan per kapita suatu perekonomian tumbuh, pengeluaran publik akan 

mengikutinya, terutama karena pemerintahnya berkewajiban untuk mengatur 

interaksi dengan warga, hukum, pendidikan, hiburan, budaya, dan banyak faktor 

lainnya. 

Sesuai dengan Hukum Wagner, sejumlah aspek kebijakan publik yang 

berbeda dapat digariskan, termasuk pertahanan keamanan dan keamanan, 

kesejahteraan, perbankan, dan pembangunan.  
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Berikut ini adalah salah satu rumusan Hukum Wagner (Prasetya, 2012): 

    

    
 

     

    
   

     

    
 

PPkP= Pengeluaran pemerintah per kapita  

PPK1= Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk  

1, 2, ... n= jangka waktu (tahun) 

c. Teori Peacock dan Wisemann 

Teorii yang dikembangkan oleh Peacock dan Wiseman ini diterapkan pada 

kajian khusus evaluasi toleransi pajak. Meskipun sebagian besar pungutan pajak 

dari masyarakaat untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk dapat mencapai 

tujuannya. Argumen Peacock dan Wiseman didasarkan pada konsep bahwa orang 

memiliki tingkat toleransi tertentu, atau jumlah di mana mereka dapat merasakan 

tingkat pajak yang diharapkan dan bagaimana pemerintah mengharapkan untuk 

membayar pengeluarannya. Masyarakat kemudian mengakui bahwa untuk 

memiliki tingkat kemauan warga negara untuk membayar pajak, negara 

membutuhkan uang untuk membiayainya. Pemerintah mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan penerimaan pajak secara sewenang-wenang mengingat tingkat 

toleransi ini (Prasetya, 2012). 

Berbeda dengan sudut pandang Wagner, penggambaran Peacock dan 

Wiseman tentang evolusi pengeluaran pemerintah dibuat seperti tangga daripada 

garis, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1. 

Konsep Wagner, Sollow, dan Musgrave melihat pengeluaran pemerintah 

berbentuk kurva eksponensial, sementara gagasan Peacock dan Wiseman 

menyatakan bahwa pengeluaran diwakili oleh kurva berbentuk tangga. Hal ini 
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sebagai akibat dari pembatasan yang diberlakukan oleh pajak. Meskipun 

pemerintah memilih untuk meningkatkan pengeluaran, hal itu tidak dapat 

dilakukan karena warga menolak membayar tarif tinggi yang ditetapkan 

pemerintah (Prasetya, 2012). 

Gambar 2.2 

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: (Prasetya, 2012) 

4. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islamm 

Pada hakekatnya, peran negara Islam sendiri sangat berperan dalam pos 

belanja negara. Penyaluran keuangan harus memperhatikan kesejahteraan sosial, 

pendidikan serta riset, infrastruktur, pertahanan serta keamanan, dakwah Islam, 

serta aspek lainnya sesuai dengan misinya. 

Mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran di negara-negara Islam, 

ada beberapa aspek yang harus dipahami. Pengeluaran dicirikan oleh detail atau 

sifat tertentu. Ciri-ciri ini sangat terlihat dalam pengeluaran, terutama pengeluaran 

untuk orang miskin. Alokasi berbasis disabilitas berkembang menjadi barometer 

Tahun 

Wagner, Sollow, 

dan Musgrave 

Pengeluaran  

Pemerintah/GDP 

Peacock dan Wiseman 
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yang sangat berbeda dengan cara uang dibelanjakan di pasar tradisional. Terbukti 

dari ekonomi tradisional bahwa perekonomian sangat bergantung pada 

mekanisme pasar. Faktanya, gagasan bahwa membiarkan pasar mengendalikan 

ekonomi akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia telah diterima 

secara luas (Rahman, 2015).  

Pada sistem Islam, pengeluaran pemerintah dapat dipecah menjadi dua 

kategori: pengeluaran terikat serta pengeluaran tidak terikat. Kedua kategori ini 

dibedakan satu sama lain dengan namanya masing-masing. Ketika pengeluaran 

dari penerimaan didistribusikan tetapi hanya untuk objek tertentu, ini dikenal 

sebagai pengeluaran terikat. Zakat, khumus, dan wakaf adalah beberapa 

contohnya. Syariat melarang penimbunan uang di pos zakat digunakan untuk apa 

pun selain mustahiq, atau delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. 

Namun, pengeluaran tidak terikat tergantung pada keadaan dan kebutuhan 

individu (Rahman, 2015). 

F. Pertumbuhan Ekonomii 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomii 

Pertumbuhan Ekonomi ialah peningkatan total output dalam suatu 

perekonomian. Hanani dan Kardono dalam Aliyasa (2015) Proses ekonomi dapat 

dicirikan sebagai suatu proses menghitung output per kapita untuk jangka panjang 

tertentu. Ada tiga aspek yang harus dipahami dari titik ini: proses, output per 

kapita, dan output total. Menurut Kuznets dalam Rasulong (2012), pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai jangka panjang kebijakan ekonomi suatu negara untuk 
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mengatasi berbagai masalah ekonomi bagi masyarakat umum. Program ini 

didasarkan pada kekuatan teknologi serta keyakinan dan ideologi saat itu. 

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Produk bruto, menurut Nugraha (2015), merupakan statistik 

makroekonomi yang paling signifikan untuk mengukur kinerja ekonomi (PDB). 

Nilai barang dan jasa yang diukur dengan produk nasional bruto (PDB) ekonomi 

untuk minggu sebelumnya. Dalam pengaturan regional, produksi domestik 

regional bruto (PDRB) mengacu pada produk domestik bruto (PDB). Ukuran 

makroekonomi suatu wilayah yang disebut PDRB menunjukkan ada atau tidaknya 

perkembangan ekonomi wilayah (Nugraha, 2015).  

Kuncoro dalam Nugraha (2015) menjelaskan cara mengukur laju 

pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh pertumbuhan ekonomi suatu 

kota/kabupaten dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Pertumbuhan Ekonomi = 
                   

           
 X 100% 

Keterangan:  

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t  

PDRB(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1 

3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam 

Menurut Sadeq dalam Muttaqin (2018), pertumbuhan ekonomi dalam 

Islam mengacu pada pengembangan berkelanjutan dari komponen produksi yang 

sesuai yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Kenaikan berbagai aspek 

produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi, misalnya, jika itu 
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menghasilkan produksi produk-produk dengan konsekuensi negatif yang diketahui 

pada manusia.  

Selain itu, perubahan kebijakan ekonomi adalah proses peningkatan dan 

keadilan distribusi suatu produk melalui kekuatan pasar. Sistem ekonomi Islam 

bersifat multidimensional, baik dengan aspek positif maupun negatif. Tujuannya 

bukan dunia saja akan tetapi berbagai kesejahteraan. Islam merupakan bagian 

yang menyatu secara integral (Muttaqin, 2018). 

G. Hubungan Antarvariabel 

1. Hubungan antara Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah 

Banyak gagasan, termasuk karya Priyono & Handayani (2021), 

menjelaskan hubungan dan pengaruh antara PAD serta inflasi. Namun, banyak 

riset, termasuk yang dilakukan (Mayza dkk., 2015) menunjukkan bahwa inflasi 

berdampak kecil dan tidak berpengaruh terhadap PAD. Definisi studi tentang 

inflasi adalah kenaikan harga pokok barang dan jasa secara umum (bukan hanya 

satu jenis barang dan sesaat). 

Selain inflasi yang menaikkan harga barang dan jasa tersebut di atas, PAD 

juga dapat dipicu oleh persepsi seseorang terhadap harga pajak relatif terhadap 

harga pasar. Namun inflasi juga dapat dilihat dengan cara lain. Ketika harga 

barang atau layanan dipertimbangkan, ada segmen kedua dari populasi yang 

cenderung terlibat dalam konsumsi untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi (Muslim dkk., 2019).  

Ketika inflasi terjadi, barang yang dijual di pasar offline akan 

menghabiskan lebih banyak uang daripada toko online, mengubah preferensi 
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belanja masyarakat konsumen dari offline ke online. Hal ini mengakibatkan tidak 

adanya penerimaan pajak ke daerah. Inflasi juga cenderung meningkatkan minat 

masyarakat untuk bertransaksi online, sehingga tidak berdampak pada inflasi 

terhadap PAD. 

2. Hubungan antara Penduduk Usia Produktif dengan Pendapatan Asli 

Daerah 

PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah Penduduk Usia 

Produktif. Kelahiran, migrasi, perkawinan, dan mobilitas sosial hanyalah beberapa 

faktor yang berdampak pada pertumbuhan penduduk akibatnya, PAD lebih 

banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu daerah. 

Penduduk Usia Produktif tidak berpengaruh terhadap PAD, menurut 

beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Henriansa (2021), sedangkan 

penelitian Ariyani (2018) menunjukkan bahwa Penduduk Usia Produktif 

berpengaruh terhadap PAD. 

Menurut Asmuruf, dkk (2015) penduduk ialah sumber daya paling utama 

yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan di suatu wilayah. Biro 

Referensi Kependudukan Menurut Atmaja dalam Mayza Dkk. (2015), pengaruh 

penduduk dapat berdampak pada PAD dan namun demikian, perkembangan 

penduduk tidak mempengaruhi upah secara relatif. Simanjuntak Dalam Asmuruf, 

dkk. (2015) Pendapatan yang ditarik juga akan meningkat seiring dengan 

pertambahan penduduk.  
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3. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli 

Daerah 

Menurut teori makroekonomi Guritno yang dikembangkan oleh Mayza 

dkk (2015), perkembangan pemerintahan dibagi menjadi tiga kelompok: 

Menurut Rostow, ketika ekonomi berkembang, pengeluaran pemerintah 

bergeser dari infrastruktur pendukung menjadi mendukung program sosial seperti 

untuk kesejahteraan hari tua, sistem kesehatan masyarakat, serta sebagainya. 

Wagner mengajukan teori tentang evolusi pengeluaran pemerintah, dengan alasan 

bahwa ketika pendapatan per kapita naik, demikian juga pengeluaran pemerintah 

relatif. Berlandaskan teori Peacock dan Wiseman, pengumpulan pajak yang 

meningkat mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat sebab hal itu 

meningkatkan pengumpulan pajak bahkan ketika tarif pajak tetap konstan. 

4. Hubungan antara Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomii 

Inflasi memiliki efek terbalik atau berlawanan terhadap pertumbuhan 

ekonomi; yakni, ketika inflasi naik, pertumbuhan ekonomi akan menurun serta 

ketika turun, pertumbuhan ekonomi akan naik. 

Temuan riset ini relevan dengan riset Ardiansyah sebelumnya (2017). 

Studi ini mengemukakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi secara 

positif oleh inflasi. Pertumbuhan ekonomi akan melambat seiring dengan 

meningkatnya inflasi. Karena harga cenderung terus naik, inflasi mungkin tidak 

baik untuk semua orang. Orang haruss mengeluarkan lebihhbanyak uang 

untukkmendapatkan barang yanggmereka inginkan ketika terjadi inflasi. 
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5. Hubungan antara Penduduk Usia Produktif dengan Pertumbuhan 

Ekonomii 

Menurut Rodriguez dan Akasambawa dkk (2021), pertumbuhan penduduk 

yang cepat akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi 

kemiskinan. Dampak positif penduduk terhadap suatu pertumbuhan ekonomi 

adalah tergantung pada struktur umur penduduk, terutama di negara berkembang 

dan maju (Akasambawa, 2021). 

Analisis ini sejalan dengan penelitian Darma (2021) yang melihat 

bagaimana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Menurut penulis penelitian, pertumbuhan Kabupaten Tebo 

signifikan pada tahun 2016-2020 sebagai akibat dari jumlah penduduknya.  

6. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Riset ini didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Wagner, yang 

berpendapat bahwa ketika pendapatan per kapita seseorang tinggi, maka 

kontribusi relatif penduduk terhadap perekonomian juga meningkat terlebih juga 

pada pengeluaran pemerintah terhadap hubungan dengan pendidikan, budaya, dan 

bidang lainnya. 

Hasil ini konsisten dengan gagasan bahwa pengeluaran pemerintah yang 

meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini 

sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya pengeluaran pemerintah mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut penelitian Harnita dkk. (2020), belanja 

pemerintah memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Rustiono (2008) melakukan penelitian, dengan 
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temuan yang menunjukkan bahwa variable pengeluaran pemerintah berkorelasi 

positive serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

7. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah 

Indikator pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari beberapa indikator 

sistem ekonomi tertentu. Pertumbuhan berikut, yang ditentukan oleh perubahan 

output nasional, adalah penentu utama dari perekonomian tertentu. Analisis 

ekonomi secara keseluruhan adalah salah satu contoh perubahan output dalam 

konteks perekonomian. Dua teori utama pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan 

satu sama lain: teori klasik serta teori modern. Menurut teori ekonomi klasik, 

analisis yang dilakukan terhadap efektivitas dan biaya metode pasar bebas (Suot 

dkk.,2021). 

 Menurut Desmawati dkk (2015), pertumbuhan ekonomi signifikan dalam 

kaitannya dengan variabilitas PAD. Kebijakan ekonomi yang paling efektif untuk 

mengatasi PAD atau kebijakan ekonomi dapat ditemukan pada sektor ekonomi 

yang berhubungan dengan besaran PAD. 

8. Hubungan Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah melalui 

Pertumbuhan Ekonomi 

Salah satu jenis kondisi ekonomi yang dikenal dengan inflasi adalah 

kondisi dimana harga rata-rata suatu barang lebih rendah dari harga minimum dan 

berlangsung lebih lama. Hal ini ditimbulkan karena tidak seimbangnya arus 

barang serta arus uang yang ditimbulkan sang banyak sekali factor. Selain itu, 

inflasi merupakan salah satu berasal sekian banyak indikator yg digunakan pada 

analisis ekonomi. Inflasi merupakan komponen penting dari perekonomian 
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nasional dan merupakan fenomena moneter yang umum dialami oleh bangsa yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena dua faktor yang digunakan untuk 

mengetahui inflasi adalah yang paling mungkin terkena dampak kelesuan 

ekonomi secara agregat. Karena persepsi masyarakat terhadap pajak juga 

digunakan sebagai metrik untuk menentukan harga eceran, inflasi juga dapat 

menjadi faktor dalam situasi ini. 

9. Hubungan Penduduk Usia Produktif dengan Pendapatan Asli Daerah 

melalui Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian yang stabil akan mendorong pembangunan daerah jika 

jumlah penduduk suatu daerah yang besar diimbangi dengan kesempatan kerja 

dan kemajuan teknis yang pesat. Hal ini karena jika ekonomi lokal tumbuh dan 

pusat pelayanan masyarakat dibangun di sampingnya, ini akan mendorong 

peningkatan perolehan PAD. Selain itu, jika pelayanan publik diberikan, 

masyarakat umum akan disadarkan akan perlunya membayar pajak yang 

dikenakan oleh pemerintah daerah, yang akan menghasilkan uang daerah (Devi, 

2019). 

10. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah 

melalui Pertumbuhan Ekonomi 

Penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah akan dikenakan pajak 

dan retribusi daerah. Sumber utama pendanaan anggaran yang digunakan untuk 

belanja pemerintah adalah pajak. Ketika pemerintah menerapkan pengeluaran 

pemerintah untuk menawarkan layanan publik yang mencontohkan kebijakan 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, hubungan antara 
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pengeluaran pemerintah dan pendapatan daerah terbangun. Dengan kuatnya 

kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh adanya fasilitas pelayanan publik, 

pemerintah akan dapat memungut pajak dan retribusi dari masyarakat untuk 

membayar pelayanan yang diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi 

masyarakat. Fakta bahwa pajak ini dipungut akan menghasilkan lebih banyak 

uang masuk ke PAD. 

NO. Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil 

1. Muhammad Dedat 
Dingkoroci 
Akasumbawa , Abd. 
Adim , Muhammad 
Ghafur Wibowo 
(2021) 
 
(Akasumbawa, 
2021) 

Pendidikan, usia 

harapan hidup, dan 

jumlah penduduk 

merupakan faktor 

independen dalam 

penelitian ini. 

Pertumbuhan ekonomi 

merupakan variabel 

terikat. 

Menurut temuan penelitian 
ini, ukuran populasi suatu 
negara memiliki dampak 
yang cukup besar terhadap 
ekspansi ekonomi. 

2. Henriansa (2021) 
 
(Henriansa, 2021) 

Pengaruh: 
- PDRB 
- pengeluaran 
pemerintah 
- jumlah penduduk 
Terhadap:  
PAD 

Pengeluaran pemerintahh 
dan produk regional bruto 
terbukti berkorelasi positive 
serta signifikan secara 
statistik terhadap pendapatan 
yang dihasilkan secara lokal, 
sedangkan ukuran populasi 
ditemukan tidak 
berpengaruh. 

3. Dimas Priyono dan 
Herniwati Retno 
Handayani (2021) 
 
(Priyono & 
Handayani, 2021) 

Pengaruh: 

- PDRB 

- inflasi 

- jumlah penduduk 

Terhadap: 

 PAD  

Analisis ini menemukan 
bahwa PDRB, inflasi, serta 
jumlah penduduk semuanya 
berdampak positif dan 
signifikan terhadap PAD. 

4. Noor Fikri 
Muhammad (2021) 
 
(Muhammad, 2021) 

Pengaruh: 

- Dana perimbangan 

- PDRB per kapita 

- Tax effort 

Terhadap:  

PAD 

Pendapatan Asli Daerah 
terbukti dipengaruhi secara 
positif dan signifikan oleh 
besarnya dana 
perimbangan, produk 
regional bruto per kapita, 
dan upaya pajak, tetapi 
tidak dipengaruhi oleh 
jumlah penduduk. 

5. Afifah Ariyani,  Pengaruh: Ditunjukkan bahwa Produk 
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Fitri Yetti, dan 
Noegrahini 
Lastiningsih 
(2018) 
 
(Ariyani et al., 
2018) 

- PDRB 

- jumlah penduduk 

- pajak hotel 

Terhadap:  

PAD 

Domestik Regional Bruto, 
penduduk, dan pajak hotel 
semuanya berkorelasi 
positive serta signifikan 
secara statistik terhadap 
ROI untuk daerah. 

6. Putri Romhadhoni, 
Dita Zamrotul 
Faizah, Nada Afifah 
(2018) 
 
(Romhadhoni et al., 
2019) 

Pengaruh : - PDRB 

Terhadap: 

- pertumbuhan 

ekonomi 

- tingkat 

pengangguran 

Temuan studi ini 
menunjukkan bahwa PDRB 
secara signifikan 
mempengaruhi pertumbuhan 
PDB ketika 
memperhitungkan inflasi 
harga. 

7. Herman Ardiansyah 
(2017) 
 
(Ardiansyah, 2017) 

Pengaruh: 

 Inflasii 

Terhadap: 

Pertumbuhan ekonomi 

Menurut temuan penelitian 
ini, inflasi memiliki 
pengaruh yang besar dan 
menguntungkan terhadap 
ekspansi ekonomi. 

8. Gufron Reynaldin 
Sunandar (2017) 
 
(Sunandar, 2017) 

Pengaruh: - PDRB 

- pengeluaran 

Pemerintah 

- jumlah penduduk 

- investasi 

Terhadap: 

PAD 

Pengeluaran pemerintah, 
produk regional bruto, 
populasi, dan investasi 
semuanya terbukti 
berdampak signifikan 
terhadap PAD dalam analisis 
regional studi ini. 

9. Ayu Desmawati, 
Zamzami & Zulgani 
(2015) 
 
(Desmawati et al., 
2015) 

Pengaruh: 

Pertumbuhan ekonomi 

Terhadap: 

PAD 

Temuan riset ini 
memperlihatkan 
pembangunan ekonomi 
secara signifikan 
mempengaruhi prevalensi 
AIDS dan gangguan sindrom 
lainnya (PAD).  

10. Makdalena F 
Asmuruf,  
Vikie A. Rumate, 
Goerge M.V 
Kawung (2015) 
 
(Asmuruf, 
Makdalena F 
Rumate & Kawung, 
2015) 

Pengaruh: 

- pendapatan 

- jumlah penduduk 

Terhadap: 

PAD 

Variabel populasi terbukti 
berpengaruh positiffdan 
signifikan secara statistik 
terhadap PendapatannAslii 
Daerah, sedangkan variabel 
PDRB tidak berpengaruh. 

11. Miragustia Mayza, 
Raja Masbar, dan 
Muhammad Nasir 
(2015) 
 
(Miragustia Mayza, 

Pengaruh: 

- jumlah penduduk 

- pengeluaran 

Pemerintah 

- PDRB 

- inflasi 

Hasil penelitian menemukan 
bahwa PAD Provinsi Aceh 
dipengaruhi oleh PDRB dan 
inflasi, tetapii tidak 
dipengaruhi oleh jumlah 
penduduk atau inflasi. 
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2015) Terhadap: 

PAD 
12. Deddy Rustiono 

(2008) 
 
(Rustiono, 2008) 

Pengaruh: 

- investasi 

- tenaga kerja 

- pengeluaran 

pemerintah 

Terhadap: 

Pertumbuhan ekonomi 

Temuan studi menunjukkan 
bahwa investasi moneter 
oleh pemerintah memberikan 
kontribusi yang signifikan 
terhadap ekspansi ekonomi. 

Sumber: Diolah (2021) 

H. Kerangka Konseptual 

Pendekatan teori menawarkan solusi secara sistematis untuk masalah 

dijelaskan dalam kerangka konseptual. Faktor-faktor independen penelitian, 

seperti inflasi, Penduduk Usia Produktif, dan belanja daerah, yang berkorelasi 

langsung terhadap variable dependen, serta variable intervening riset, seperti 

Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba, 

dijelaskan oleh kerangka ini. Variabel bebas mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah secara tidak langsung melalui ekspansi ekonomi. Rencana studi ini ialah 

sebagai berikut: 

Gambar 2.3 

Kerangka Konseptual 
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H8 

H

Inflasi (X1) 

Penduduk 

Produktif 

(X2) 

Pengeluaran 

Pemerintah 

(X3) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y1) 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Y2) 

Keterangan: 

       : Pengaruh langsung  

           : Pengaruh tidak langsung 

Sumber: Diolah (2021) 
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I. Hipotesis 

Hipotesis berikutnya akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan 

penjelasan ini: 

1. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan dipengaruhi langsung oleh 

pengeluaran pemerintah, Penduduk Usia Produktif, dan inflasi. 

2. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dipengaruhi langsung oleh 

pengeluaran pemerintah, Penduduk Usia Produktif, dan inflasi.  

3. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan dipengaruhi langsung oleh 

pertumbuhan ekonomi.  

4. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan dipengaruhi tidak langsung 

oleh pengeluaran pemerintah, Penduduk Usia Produktif, dan inflasi 

melalui pertumbuhan ekonomi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitiann 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan 

metode ini yaitu dengan menggunakan data dan selanjutnya diolah sebagai 

informasi dalam mengambil kesimpulan. Untuk mengolah datanya, 

menggunakan SPSS 25 dengan perangkat lunak yang digunakan.         

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lokasi penelitian. 

Dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, penelitian ini 

mengkaji bagaimana Penduduk Usia Produktif, belanja federal, dan inflasi 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Jangka waktu penelitian ini adalah 

dari Juni 2021 hingga Desember 2021. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitiann 

Kriteria informasi yang dipakai pada penelitian ini ialah data kuantitatif 

dengan karakteristik time series yang disusun berdasarkan urutan waktu yang 

meliputi data perkembangan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, Penduduk Usia Produktif juga pengeluaran pemerintah tahun 2005-2020. 

Sumber informasi bersumber dari data sekunder dalam bentuk laporan 

tahunan yang telah disiapkan serta di publikasikan oleh BPS Kabupaten 

Bulukumba, dan data lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data yang tidak langsung dikumpulkan sendiri, 

tetapi menggunakan data atau dokumen yang dihasilkan oleh otoritas untuk 

memberikan informasi tambahan, penjelasan tambahan, atau untuk digunakan 

untuk pemrosesan lebih lanjut. 

E. Metode Analisis Data 

Data yang telah diolah dengan menggunakan rumus atau prinsip yang telah 

ditetapkan sesuai dengan strategi penelitian disederhanakan melalui analisis data 

agar lebih mudah diinterpretasikan. 

1. Analisis Jalur 

Pengaruh langsung atau tidak langsung variabel bebas terhadap 

variabel terikat harus dipastikan dengan menggunakan model analisis 

jalur SPSS. 

Model Pertumbuhan Ekonomi 

                      ....................................................... (1) 

Model Pendapatan Asli Daerah 

                         ................................................. (2) 

Fungsi persamaan (1) dan (2) kemudian ditulis kembali menjadi 

persamaan sebagai berikut: 

Bentuk persamaan jalur: 

                         ............................................(3) 

                                ...........................(4) 
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Keterangan: 

Y1   : Pertumbuhan Ekonomi 

Y2   : Pendapatan Asli Daerah 

X1   : Inflasi 

X2   : Penduduk Usia Produktif 

X3   : Pengeluaran Pemerintah 

       : Konstanta 

             : Variabel  

       : Error Term 

 

Gambar 3.1 

Model Analisis Jalur 

 

 

 

     

   

 

  Sumber: Diolah (2021) 

Koefisisen jalur digunakan untuk menunjukkan kuatnya pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y2) melalui variabel 

intervening (Y1). 

 

 

 

X1 

X2 Y1 Y2 

X3 
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a. Pengaruh langsung (Direct Effect) 

Persamaan berikut menunjukkan pengaruh variabel X1, X2, dan X3 

terhadap variabel Y2, serta pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y1 

dan variabel Y1 terhadap Y2: 

1) Pengaruh variabel Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

     =      

2) Pengaruh variabel Penduduk Usia Produktif terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

     =      

3) Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

       =        

4) Pengaruh variabel Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

        =      

5) Pengaruh variabel Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

        =      

6) Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

          =        

7) Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

        =      
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b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

Persamaan berikut mengilustrasikan bagaimana variabel Y1 bertindak 

sebagai intervening pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y2: 

1) Pengaruh Inflasi (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y2) melalui 

pertumbuhan ekonomi (Y1) 

Pengaruh tidak langsung    →  →    =             

Total pengaruh tidak langsung       =        (           ) 

2) Pengaruh Penduduk Usia Produktif (X2) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) 

Pengaruh tidak langsung    →  →    =             

Total pengaruh tidak langsung       =        (           ) 

3) Pengaruh pengeluaran pemerintah (X3) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) 

Pengaruh tidak langsung      →  →    =               

Total pengaruh tidak langsung    =     (           ) 

2. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan pengujian hipotesis tipikal adalah untuk menunjukkan model 

akurat dari fakta-fakta yang mendukung analisis regresi linier. Untuk melihatnya 

dengan cara lain, model yang direalisasikan tidak boleh menyimpang dari 

hipotesis. Uji hipotesis tradisional meliputi uji yang mengevaluasi linearitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sejenis metode pendeteksian yang menentukan 

apakah data yanggdigunakan dalam model regresiiberdistribusi normallatau tidak. 

Tujuan darii metode deteksi ini adalah untuk menentukan apakah model itu akurat 

atau tidak. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varians variabel pada model tidak sama atau 

konstan. Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk melihat apakah pada model 

ada ketidaksamaan varians pada residu, dimana pada analisi tidak boleh ada 

masalah pada grafik heteroskedastisitas. Konsekuensi dari terdapatnya 

heteroskedastisitas pada analisis adalah estimasi yang diperoleh tidak efisien. 

Untuk mengetahui terdapat heteroskedastisitas dalam pengujian ini adalah dengan 

menggunakan grafik dalam menganalisisnya (Sari, 2012).  

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menyiratkan bahwa ada hubungan antara individu-individu 

contoh yang diatur oleh waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul dalam 

persepsi yang memanfaatkan informasi deret waktu. Konsekuensi dari 

aurokorelasi adalah perbedaan contoh tidak dapat menggambarkan fluktuasi 

populasi. Uji autokorelasi dipakai untuk mengetes model relaps jika variabel yang 

salah untuk setiap variabel otonom memiliki pengaruh yang berbeda.  Apabila 

tidak terjadi regresi maka model regresi tersebut dikatakan baik. Dasar 

pengambilan keputusan dari ada tidaknya autokorelasi dapat memakai nilai 

Durbin Watson (Husna, 2015). 
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d. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinealitas dipakai untuk memeriksa apakah terdapat hubungan 

antar variabel bebas (independen). Dikatakan adanya gejala multikolinearitas jika 

terjadi hubungan dari antar faktor-faktor yang dimaksud sehingga dampaknya 

akan sulit untuk melihat dampak dari faktor independen terhadap variabel 

dependen. Analisis terhadap punya atau tidak punya gejala multikolinearitas 

dilakukan dengan metode Variance Inflation Faktor (VIF) dengan aturan: jika 

nilai VIF lebih besar dari 10 maka ada multikolinearitas, namun jika VIF lebih 

kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas (Supriyadi dkk., 2017). 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Statistik R
2
 (Koefisien Determinasi) 

Uji statistik, seperti uji simultan (uji f), uji parsial (uji t), dan analisis 

statistik R2 (koefisien determinasi), dapat digunakan untuk menetapkan 

tingkat kepentingan setiap variabel. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk memastikan sejauh mana pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, digunakan uji simultan (Uji F).  

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

  
   
    
     

 

 

Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi 

K = Jumlah variable bebas 

N   = Jumlah sampel (observasi) 
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Dengan menggunakan tingkat kepercayaan tertentu (level of significant). 

Ketika Fhitung > Ftabel, akibatnya Ho ditolak yang artinya variabel independent 

yang digunakan mempengahui variabel dependen secara signifikan.  

Aturan yang digunakan:  

1. Jika Fhitung > dari Ftabel : Ho ditolak. Artinya variabel independent 

bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada 

variabel dependen 

2. Jika Fhitung ≤ dari Ftabel : Ho diterima. artinya, variabel independent 

secara bersama-sama tidak mempunya pengaruh pada variabel 

dependen. 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial dipakai untuk mengukur tingkat signifikansi setiap variabel 

independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen secara parsial atau 

individual. 

Asumsi yang dipakai:  

1. Ho : β1 < 0, berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh 

pada variabel dependen. 

2. Ha : β1 > 0, berarti variabel independent mempunyai pengaruh  

pada variabel dependen. 

Apabila probabilitas kurang dari 0,005, maka mampu dikatakan 

signifikan.  
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F. Definisi Operasional Variabel 

Tiga variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas (X), variabel perantara (Y1), dan variabel terikat (Y2). Dimana 

variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah dan variabel interveningnya 

adalah Pertumbuhan Ekonomi, variabel independennya adalah Inflasi, Penduduk 

Produktif, dan Pengeluaran Pemerintah. Mengingat hal-hal berikut: Seperti yang 

akan dijelaskan dibawah ini: 

1. Inflasi (Y1) adalah peningkatan harga barang serta jasa meliputi 

semuanya dan terus menerus pada suatu periode yang terjadi di 

Bulukumba selama tahun 2005-2021 yang dipublikasikan oleh BPS  

dalam satuan persen (%) 

2. Penduduk Produktif (X2) adalah jumlah penduduk usia produktif 

yang bekerja di Kabupaten Bulukumba, atau yang mempunyai 

pekerjaan tetapi menganggur sementara dalam satuan jiwa. 

3. Pengeluaran pemerintah (X3) adalah total pengeluaran atau 

belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba 

selama tahun 2005-2021 dalam satuan miliyar rupiah 

4. Pertumbuhan ekonomi (Y1) adalah siklus perubahaan situasi 

perekonomian suatu daerah kearah pada kondisi yang semakin 

membaik selama jangka waktu tertentu. Adapun ukuran yang 

dipakai pada kondisi ini dengan memperkirakan pertumbuhan 

ekonomi adalah PDRB berdasarkan harga konstan dalam satuan 

persen (%) 
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5. Pendapatan Asli Daerah (Y2) adalah realisasi penerimaan yang 

didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2021 

dalam satuan miliar rupiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten 

Bulukumba 

Pemerintah Kabupaten Bulukumba bertanggung jawab atas 10 kecamatan, 

27 kecamatan, dan 109 permukiman. Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung 

Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, 

Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumpa, Kecamatan 

Rilau Ale, dan Kecamatan Kindang termasuk di antara kecamatan-kecamatan 

tersebut. 

Perhitungan PDRB Kabupaten Bulukumba tidak hanya memberikan 

indikasi sejauh mana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peran masing-masing 

sektor usaha terhadap total PDRB Kabupaten Bulukumba. Peran masing-masing 

unit usaha menggambarkan struktur perekonomian Kabupaten Bulukumba. 

Semakin besar peran sektor usaha, semakin besar pula dampaknya terhadap 

perkembangan ekonomi sektor ini. 

Kontribusi tertinggi terhadap PDRB pada tahun 2021 adalah sektor usaha, 

diikuti oleh pengadaan listrik dan gas sebesar 8,91% serta jasa keuangan dan 

asuransi sebesar 7,54%. Kontribusi PDRB terendah berikutnya pada tahun 2021 

adalah pada usaha penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, sampah dan daur 

ulang sebesar 0,01%. Oleh karena itu, perekonomian Kabupaten Bulukumba 

masih didominasi oleh sektor perdagangan. Pasalnya, sektor ini memiliki peran 

yang lebih besar dibandingkan sektor usaha lainnya, termasuk ketenagakerjaan. 
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Penduduk usia kerja adalah semua orang yang berusia di atas 15 tahun. 

Penduduk usia kerja mengalami kecenderungan meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Penduduk usia kerja pada tahun 2021 

akan menjadi 324.788, meningkat 4.736 dari 2019 dan meningkat 2.338 dari 

2020. Mayoritas penduduk usia kerja adalah 212.606 (65,46%) bekerja dalam 

Penduduk Usia Produktif, dan sisanya tidak dalam Penduduk Usia Produktif. 

Komposisi Penduduk Usia Produktif tahun 2021 terdiri dari 205.932 

pekerja dan 6.674 pengangguran. Dibandingkan tahun 2019, saat tidak ada 

pandemi COVID-19 di Indonesia, tenaga kerja berkurang 4.116 orang. Tenaga 

kerja berkurang 4.152 dan pengangguran bertambah 36. Di sisi lain, dibandingkan 

dengan situasi pada tahun 2020 (situasi pandemi COVID-19), tenaga kerja 

mengalami penurunan sebanyak 7.497 orang. Tenaga kerja berkurang sebanyak 

6.641 orang. 

Jumlah orang yang terdampak COVID-19 sebanyak 20.212 (6,22% dari 

penduduk usia kerja). Pengangguran akibat COVID-19 (1.139 orang), bukan 

angkatan pekerja (BAK) (696 orang) akibat COVID-19, penutupan sementara 

akibat COVID-19 (1.077 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami 

penurunan jam kerja akibat COVID-19 (17.300 orang). 

Kabupaten Bulukumba merupakan berada di Wilayah Selatan yang 

merupakan salah satu sentra produksi pangan utama yang turut memperkuat 

Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional. Pendapatan penduduk 

Kabupaten Bulukumba disubsidi oleh beberapa jenis kegiatan seperti pertanian, 

perikanan, dan perdagangan.  
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 Sebagian besar penduduk bekerja dalam kegiatan pertanian dan 

perikanan ini, sedangkan sisanya bekerja di perkebunan, bisnis, pegawai negeri, 

pegawai swasta, pertambangan batubara, pasokan, bangunan, dll, yang disebabkan 

oleh potensi lahan yang cukup dan dukungan dengan bantuan infrastruktur 

konsultasi menjadi identik dengan jaringan irigasi di atas industri pengolahan 

lainnya yang menghasilkan produk pertanian. Usia sekolah dan Ibu rumah tangga 

adalah jenis penduduk yang tidak bekerja, dan jenis penduduk yang bekerja dan 

belum bekerja. 

Jumlah minimum makanan dan bukan makanan yang harus digunakan 

agar tidak tergolong miskin dikenal dengan Garis Kemiskinan. Penduduk miskin 

adalah jenis penduduk dengan tarif Rp 369.022 per kapita per bulan pada 

pertengahan tahun.  

Dari tahun 2016 hingga 2020, perkembangan angka kemiskinan di 

Kabupaten Bulukumba berada dalam tren penurunan. Penurunan terbesar terjadi 

pada periode 2017-2019, yaitu 1,85% pada 2018 dan 0,76% pada 2019. Sementara 

itu, peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin sebesar 7,43% pada tahun 

2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19.Hal tersebut telah melanda Indonesia 

sehingga mempengaruhi situasi perekonomian di wilayah tersebut, termasuk 

Kabupaten Bulukumba. 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Dalam penyelenggaraan pendapatan daerah akan selalu membutuhkan 

belanja yang cukup besar, oleh karena itu agar memenuhi kebutuhan pengelolaan 
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rumah tangga di suatu daerah yang bersangkutan diperlukan pembiayaan yang 

tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). di masing-

masing wilayah. berdasarkan pendapatan daerahnya. 

Dalam rangka melaksanakan Pembangunan dan Menjalankan Roda dalam 

pemerintahan di Kabupaten Bulukumba, penulis menyajikan kompilasi data 

realisasi pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005 hingga 2021 

Kabupaten Bulukumba. Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan daerah harus 

terlebih dahulu melaksanakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, serta 

pelaksanaannya. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  

Kabupaten Bulukumba 2005-2021 

Tahun Realisasi PAD 

(Miliar Rupiah) 

2005 10.953.352.161 

2006 16.352.492.110 

2007 22.544.738.135 

2008 20.398.764.209 

2009 21.418.839.483 

2010 16.991.083.887 

2011 21.083.823.135 

2012 25.173.340.511 

2013 33.788.530.405 

2014 30.726.000.000 

2015 106.037.895.835 

2016 143.247.500.513 

2017 242.304.609.494 

2018 200.080.565.506 

2019 188.708.819.236 

2020 168.422.009.343 

2021 188.708.819.236 

     Sumber Data: (BPS Bulukumba Dalam Angka 2021) 

Berdasarkan Tabel 4.1 realisasi akan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bulukumba pada tahun 2005-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Realisasi 
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PAD terendah pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 10.953.352.161 dan Realisasi 

PAD tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 242.304.609.494 hal ini disebabkan 

meningkatnya retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan 

lain-lainnya PAD yang sah. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya likuiditas keuangan suatu 

daerah yang menyebabkan tenaga kerja dan produk yang dikirim ke arena publik 

meningkat dan perkembangan masyarakat meningkat. Perkembangan ekonomi 

adalah salah satu penanda yang dipakai dalam menilai pencapaian perputaran 

keuangan suatu daerah. 

Tabel 4.2 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba 

2005-2021 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

2005 4.28 

2006 5.99 

2007 5.36 

2008 8.06 

2009 6.47 

2010 5.71 

2011 5.49 

2012 9.65 

2013 7.77 

2014 8.54 

2015 5.62 

2016 6.77 

2017 6.89 

2018 5.05 

2019 5.49 

2020 0.43 

2021 4,76 

     Sumber Data: (BPS Bulukumba Dalam Angka 2021) 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Bulukumba mengalami persentase yang naik turun dari tahun 2005-2021. Tahun 

2018-2019 pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan dengan 

persentase 5,05;5,49. Kemudian di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sangat turun 

sebanyak 0,43%. Di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebanyak 4,76%. 

3. Inflasi 

Salah satu tanda kemajuan kondisi keuangan adalah inflasi. Dalam 

menurut sudut pandang moneter, inflasi adalah kekhasan terkait uang di suatu 

negara di mana naik turunnya ekspansi pada umumnya akan menyebabkan 

perselisihan moneter karena ekspansi mempengaruhi perkembangan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat (Utami & Soebagiyo, 2013).  

Tabel 4.3 

Inflasi Kabupaten Bulukumba 

2005-2021 

Tahun Inflasi (%) 

2005 4.87 

2006 5.77 

2007 6.78 

2008 9.22 

2009 3.94 

2010 6.74 

2011 3.94 

2012  3.65 

2013 6.86 

2014 9.45 

2015 2.17 

2016 1.48 

2017 4.66 

2018 3.85 

2019 2.25 

2020 2.3 

2021 2,16 

         Sumber Data: (BPS Bulukumba Dalam Angka 2021) 
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 Pada Tabel 4.3, terjadi beberapa kali perubahan laju inflasi di 

Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005 hingga 2021. dimana laju inflasi pada 

tahun 2005 sebesar 4,87% dan meningkat menjadi 9,22% pada tahun 2008. 

Sedangkan laju inflasi masih mengalami pasang surut antara tahun 2009 dan 

2013, meningkat signifikan sebesar 9,45% pada tahun 2014. Tingkat inflasi turun 

tajam pada tahun 2016 sebesar 1,48% dan tetap tidak menentu. Kemudian, dari 

2,25% pada tahun sebelumnya, meningkat sekali lagi menjadi 2,3% pada tahun 

2020. 

4. Penduduk Usia Produktif 

Pertumbuhan populasi dapat memacu kemajuan atau menghambat 

kemajuan. Jika suatu populasi memiliki kemampuan untuk berproduksi, 

pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghalang untuk maju. 

Bahkan jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penghambat pembangunan 

ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, sehingga hal ini belum menjadi 

dasar yang positif. 

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu variabel utama yang 

menjadi perhatian investor. Dengan kata lain, selama ada permintaan tenaga kerja 

yang stabil, akan ada pasokan tenaga kerja yang lebih besar yang tersedia, yang 

akan menghasilkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah yang dibayarkan oleh 

perusahaan atau agen. 

Pajak merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya PAD (Supriadi 

dkk., 2015). Semakin banyak pekerja, semakin menarik bagi investor untuk 
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berinvestasi, yang mengarah pada pembentukan lebih banyak bisnis atau institusi. 

Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah sektor pajak daerah bisa meningkat. 

Tabel 4.4 

Penduduk Usia Produktif Kabupaten Bulukumba 

2005-2021 

Tahun Penduduk Usia Produktif 

(Jiwa) 

2005 187.186 

2006 150.171 

2007 165.188 

2008 187.729 

2009 184.544 

2010 170.069 

2011 169.567 

2012 188.255 

2013 167.698 

2014 184.839 

2015 193.449 

2016 193.449 

2017 183.017 

2018 191.992 

2019 199.431 

2020 220.103 

2021 212.606 

     Sumber Data: (BPS Bulukumba Dalam Angka 2021) 

5. Pengeluaran Pemerintah 

Pemerintah merupakan konsumen barang dan jasa dalam negeri sebagai 

institusi yang melakukan berbagai kegiatan. Belanja pemerintah datang dalam 

bentuk belanja rutin dan belanja terkait pembangunan. Pengeluaran pemerintah 

dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan pemerintah. Dalam 

konteks ini, pengeluaran normal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk 

membayar pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai. Pengeluaran pembangunan, di 

sisi lain, adalah tindakan keuangan yang dilakukan untuk mendukung 

pembangunan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. APBN menunjukkan bagaimana pengeluaran pemerintah telah 
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berubah sepanjang waktu. Perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun 2005 

hingga 2020 ditunjukkan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bulukumba 

2005-2021 

Tahun Pengeluaran Pemerintah 

(Rupiah) 

2005 286.973.260.763.96 

2006 297.431.597.540.38 

2007 480.917.360.580.19 

2008 541.743.000.000.00 

2009 539.768.000.000.00 

2010 596.639.563.164.00 

2011 728.769.053.136.00 

2012 733.775.226.435.50 

2013 885.317.588.579.82 

2014 1.072.406.343.369.91 

2015 1.371.246.088.316.00 

2016 1.665.809.347.256.18 

2017 1.611.080.524.921.71 

2018 1.478.746.559.991.48 

2019 2.212.453.382.670.28 

2020 1.227.017.252.269.52 

2021 1.328.420.346.013.49 

            Sumber Data: (BPS Bulukumba Dalam Angka 2021) 

C. Hasil analisis dan Pengujian 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memilih model yang berkualitas tinggi, 

dan model yang dipilih harus menghindari hal yang menyimpang. Normalitas, 

heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi adalah model asumsi 

klasik. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menentukan apakah variabel dependen dan variabel 

independen dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau mendekati 

normal dengan memeriksa sebaran data (titik) sepanjang sumbu diagonal grafik. 
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Memanfaatkan grafik P-Plot standar dan memeriksa penyebaran data adalah 

metode khas untuk menentukan apakah data tersebut normal. Data dikatakan 

berdistribusi teratur jika tersebar dalam garis lurus pada grafik. 

Titik-titik tersebut berada di sepanjang garis dan mengikuti garis diagonal, 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4.1. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

dari grafik p-plot bahwa model regresi ada dan data penelitian berdistribusi 

normal. 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas Data 

 
Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel 

bebas dalam suatu model regresi memiliki derajat korelasi yang tinggi. 

Seharusnya tidak ada tanda-tanda multikolinearitas atau korelasi antara variabel 

independen dalam model regresi yang baik. 
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Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 
Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.6, jelas bahwa tidak ada multikolinearitas dalam 

penelitian ini karena setiap satu dari empat indicator inflasi, Penduduk Usia 

Produktif, pengeluaran pemerintah, dan memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan 

nilai VIF lebih kecil dari 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berusaha menjawab pertanyaan apakah residual 

satu pengamatan dalam model regresi memiliki varians yang berbeda dari 

pengamatan lainnya. Menyelidiki grafik scatterplot merupakan salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya 

heteroskedastisitas. 

Tidak ada indikasi heteroskedastisitas apabila gambar scatterplot tidak 

menunjukkan pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas, bawah, kanan, dan kiri 

angka 0 pada sumbu y. menurut Imam Ghozali (2011). 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 Inflasi .562 1.780 

Penduduk Produktif .474 2.111 

Pengeluaran Pemerintah .517 1.935 

Pertumbuhan Ekonomi .656 1.524 

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah 
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Gambar 4.2 

Uji Heterokedastisitas 

 
Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Dari Gambar 4.2 terlihat jelas bahwa tidak ada tanda-tanda 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena ploting atau titik-titik tidak 

mengikuti pola tertentu. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji asumsi autokorelasi berusaha untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

dalam model regresi linier. Nilai Durbin Watson diperiksa untuk memastikan 

hubungan dalam model regresi. 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

                               Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

1 .943
a
 .889 .852 1.262 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.7, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson penelitian 

sebesar 1,262 berkisar antara -2 hingga +2, menunjukkan tidak adanya gejala 

autokorelasi. 
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2. Uji Hipotesis 

Derajat signifikansi atau besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, serta sejauh mana variabel X dan variabel 

Y terkait erat, semuanya ditentukan oleh pengujian hipotesis. Untuk menguji 

hipotesis ini, peneliti mendefinisikan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif 

menggunakan uji signifikan (Ha). 

Adapun uji yang digunakan yaitu uji simultan (uji F), uji parsial (uji t) dan 

koefisien determinasi (R2). 

a. Uji Simultan (Uji-F)  

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah faktor-faktor 

seperti inflasi, Penduduk Usia Produktif, dan pengeluaran pemerintah memiliki 

pengaruh besar terhadap ekspansi ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah atau 

tidak. Hasil investigasi disajikan dalam tabel berikut ini: 

1) Model 1 (Y1) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan Model I 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 22.800 3 7.600 2.270 .129b 

Residual 43.532 13 3.349   
Total 66.332 16    

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

a.  Predictors: (Constant), Inflasi, Penduduk Produktif, Pengeluaran Pemerintah 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa hasil pengujian mempunyai 

signifikan positif pada orde 0,129 > 0,05, sehingga hasil tersebut dianggap cukup 
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untuk sampai pada suatu kesimpulan, dengan syarat variabel yang tidak relevan 

yaitu inflasi, tenaga kerja kekuatan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan 

ekonomi, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Secara signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian tidak diterima. 

2) Model 2 (Y2) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Simultan Model II 

 Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa hasil uji simultan memiliki nilai 

signifikansi 0,00 < 0,05; Oleh karena itu, dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas yaitu inflasi, partisipasi Penduduk Usia Produktif, 

pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian diterima. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk menilai apakah masing-masing variabel 

independen inflasi (X1), Penduduk Usia Produktif (X2), dan pengeluaran 

pemerintah (X3) memiliki pengaruh secara parsial atau individual terhadap 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1  Regression 17.399 4 4.350 24.002 .000
b
 

Residual 2.175 12 .181   

Total 19.573 16    

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah 

b. Predictors: (Constant),  Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Penduduk Produktif, 

Pengeluaran Pemerintah 
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variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y1) dan Pendapatan Asli Daerah 

(Y2): 

1) Model 1 (Y1) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Parsial Model I 

                                                    Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

 Inflasi .347 .231 .416 1.505 .156 

Penduduk Produktif -5.111E-5 .000 -.434 -1.431 .176 

Pengeluaran 

Pemerintah 
1.356 .980 .404 1.384 .190 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

      Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.10, masing-masing variabel bebas yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: 

a) Pengaruh Inflasi (X1) 

Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tingkat signifikan 0,156 

> 0,05, menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang kecil namun 

menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan 

bahwa teori penelitian ini diterima. 

b) Pengaruh Penduduk Usia Produktif (X2) 

Penduduk Usia Produktif berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi 0,176 > 0,05 untuk variabel ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian tidak terbukti atau ditolak. 
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c) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X3) 

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan tingkat signifikansi 0,190 > 0,05 

untuk variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian tidak terbukti atau ditolak. 

2) Model 2 (Y2) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Parsial Model II 

                                                          Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

 Inflasi -.047 .058 -.105 -.814 .431 

Penduduk Produktif 1.308E-6 .000 .020 .146 .886 

Pengeluaran 

Pemerintah 
1.508 .244 .827 6.178 .000 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
-.110 .065 -.202 -1.703 .114 

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Tabel 4.11 mengungkapkan hubungan antara masing-masing variabel 

bebas dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: 

a) Pengaruh Inflasi (X1) 

Variabel inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,431 > 0,05 yang menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dan ketika inflasi meningkat maka Pendapatan Asli Daerah menurun. 

Hasilnya, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini terbantahkan, dan 

disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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b) Pengaruh Penduduk Usia Produktif (X2) 

Hipotesis dalam penelitian ini ditolak karena variabel Penduduk Usia 

Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,886 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel 

tersebut berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dan bahwa dengan bertambahnya Penduduk Usia Produktif maka 

Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. 

c) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X3) 

Hipotesis penelitian ini diterima karena variabel pengukuran pengaruh 

pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 yang menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan. Akibatnya, ketika pengeluaran pemerintah meningkat, 

Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. 

d) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Y1) 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, hal ini menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan 

ekonomi meningkat maka Pendapatan Asli Daerah turun. Hasilnya, 

hipotesis nol penelitian ini didukung oleh tingkat signifikansi variabel 

sebesar 0,114 > 0,05. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui tentang cara lain 

di mana dependensi dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketika 

R2 kecil mendekati 0 tercapai maka variabel independen sangat terbatas dalam 
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menjelaskan masih memiliki peluang untuk dipengaruhi oleh variabel dependen. 

Namun, jika nilaii R2 mendekati 1 maka  hal ini menunjukkan bahwa variabel 

independensi dapat memberikan informasi yang relevan dengan penentuan 

variabel dependen. 

1) Model 1 (Y1) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

                               Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .586
a
 .344 .192 1.82991 

    Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui nilai R Square sebesar 0,344, artinya 

ketiga variabel inflasi, partisipasi Penduduk Usia Produktif, dan belanja 

pemerintah memberikan kontribusi sebesar 34,4% terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan sisanya sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel tambahan yang tidak 

tercantum dalam penelitian ini. 

2) Model 2 (Y2) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

                                   Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .943
a
 .889 .852 .42570 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,889 

yang menunjukkan bahwa keempat variabel inflasi, Penduduk Usia Produktif, 

belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi menyumbang 88,9% dari 
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Pendapatan Asli Daerah, sisanya sebesar 11,1% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Dalam penelitian ini, peneliti membangun hubungan antar variabel 

menggunakan hasil analisis regresi. Di bawah ini adalah kerangka analitik yang 

dapat digunakan untuk memahami hasil yang diberikan dalam tabel, yang 

mencakup nilai koefisien dan derajat signifikansi yang dapat diatribusikan pada 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Gambar 4.3 menggambarkan kisaran nilai untuk hubungan langsung dan 

tidak langsung antara variabel independen penelitian. Selisih antara koefisien 

variabel bebas dan variabel terikat, serta nilai jalur tidak langsung. 

Gambar 4.3 

Model Struktural Pengaruh Inflasi, Penduduk Usia Produktif dan 

Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening 
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Tabel 4.14 

Pengaruh Inflasi, Penduduk Usia Produktif Dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai 

Variabel Intervening Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2020 

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Melalui Y1 

Total 

Pengaruh 

C -23.395 - - - 

   →    0,416 .156 - 0,416 

   →    -0,434 .176 - -0,434 

   →    0,404 .190 - -0,404 

C -16.154 - - - 

   →    -0,105 .431 -0,084 -0,189 

   →    0,020 .886 0,087 0,107 

   →    0,827 .000 -0,081 0,746 

   →    -0,202 .114 - - 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan model struktural di atas dapat ditulis kembali persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Model 1:                         

                                              

a. Nilai koefisien    yaitu sebesar -23.395 artinya apabila variabel  inflasi 

(X1), Penduduk Usia Produktif (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) 

tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi (Y1) akan 

mengalami penurunan sebesar 23.395. 

b. Nilai koefisien    yaitu sebesar 0,416. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan inflasi (X1) maka pertumbuhan ekonomi akan 
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turun sebesar 0,416 dengan asumsi Penduduk Usia Produktif dan 

pengeluaran pemerintah konstan. 

c. Nilai koefisien    yaitu sebesar -0,434. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan Penduduk Usia Produktif (X2) maka 

pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,434 dengan asumsi inflasi 

dan pengeluaran pemerintah konstan. 

d. Nilai koefisien    yaitu sebesar 0,404. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah (X3) maka 

pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,404 dengan asumsi 

inflasi dan Penduduk Usia Produktif konstan. 

Model 2:                              

                                       

              

a. Nilai koefisien    yaitu sebesar -16.154 artinya apabila variabel 

variabel  inflasi (X1), Penduduk Usia Produktif (X2), pengeluaran 

pemerintah (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y1) tidak mengalami 

perubahan maka Pendapatan Asli Daerah (Y2) akan mengalami 

penurunan sebesar 16.154. 

b. Nilai koefisien    yaitu sebesar -0,105. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan inflasi (X1) maka Pendapatan Asli Daerah akan 

turun sebesar 0,105 dengan asumsi Penduduk Usia Produktif, 

pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi konstan. 
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c. Nilai koefisien    yaitu sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan Penduduk Usia Produktif (X2) maka 

Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,020 dengan asumsi 

inflasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi konstan. 

d. Nilai koefisien    yaitu sebesar 0,827. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah (X3) maka Pendapatan 

Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,827 dengan asumsi inflasi, 

Penduduk Usia Produktif dan pertumbuhan ekonomi konstan. 

e. Nilai koefisien    yaitu sebesar -0,202. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi (Y1) maka Pendapatan 

Asli Daerah akan turun sebesar 0,202 dengan asumsi inflasi, Penduduk 

Usia Produktif dan pengeluaran pemerintah konstan. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Bulukumba  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0,156 lebih besar dari 0,05 dan 

nilai koefisien regresi sebesar -0,416 yang menunjukkan bahwa antara tahun 2005 

dan 2021 inflasi berpengaruh negatif dan berdampak kecil terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Ekonomi tidak selalu terkena dampak negatif inflasi, secara teori. Hasil 

penelitian ini memberikan bukti bahwa peningkatan inflasi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, namun tidak secara signifikan. Apalagi jika inflasi kurang 
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dari 10%. Kenaikan harga yang kecil tentu saja dapat memperdalam pertumbuhan 

ekonomi. Itu karena jika uang mengasapi dapat memberikan kenyamanan 

pengusaha untuk tujuan ini, meningkatkan produksi bersama. Pemilik bisnis ingin 

memperluas manufaktur, karena begitu harga melambung, pengusaha mengambil 

alih kepemilikan. Selain itu, peningkatan manufaktur memiliki dampak positif 

lain: penciptaan lapangan kerja baru (Septiatin dkk, 2020). 

Temuan penelitian ini (Indriyani, 2016) menyoroti dampak positif inflasi 

terhadap perekonomian Indonesia dari tahun 2005 hingga 2015, menurut Hasil 

Penelitian. Selain itu, studi tentang inflasi (Pramesthi, 2012) menunjukkan bahwa 

perekonomian Kabupaten Trenggalek diuntungkan dari inflasi. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan oleh (Pramesti & Yasa, 2019), yang menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi di Klungkung juga diuntungkan oleh inflasi. 

2. Pengaruh Penduduk Usia Produktif Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan hasil penelitian, dampak Penduduk Usia Produktif terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0,176 di atas 0,05 dan nilai 

koefisien regresi sebesar -0,434, menunjukkan bahwa akan berdampak negatif dan 

kecil terhadap pertumbuhan tersebut di Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005 

dan 2021. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanda negatif (-) menunjukkan 

adanya hubungan yang mengikat antara pertumbuhan ekonomi dengan 

pertumbuhan Penduduk Usia Produktif. Apabila penduduk terus bertambah 

banyak maka perekonomian akan menderita, karena produktivitas setiap 
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penduduk akan lebih rendah. Sebagai akibat tingkat kemakmuran masyarakat 

menurun, perekonomian dapat mencapai tingkat produktivitas yang tidak stabil. 

Menurut (Supriadi, 2020) penelitian yang dilakukan pada tahun 2020, 

menunjukkan bahwa pertumbuhan Penduduk Usia Produktif berdampak kecil 

terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Menurut penelitian oleh (Harahap 

& Amanda, 2022), juga mengatakan Penduduk Usia Produktif Sumatera barat 

berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif namun kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Bulukumba antara tahun 2005 dan 2021, dengan nilai signifikansi 0,190 lebih 

besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,404. 

Porsi yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya belanja langsung pemerintah. Pelayanan publik 

yang lebih baik dan infrastruktur yang sesuai seharusnya memudahkan kegiatan 

ekonomi berlangsung, yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi. 

Untuk mengendalikan perekonomian, pemerintah harus memainkan peran 

penting. Salah satu peran pemerintah dalam menjaga ketertiban moneter adalah 

melaksanakan kebijakan fiskal dengan menyalurkan dana masyarakat untuk 

pembangunan infrastruktur dan layanan penting masyarakat. Cara terbaik bagi 
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pemerintah untuk campur tangan dalam perekonomian adalah melalui 

pengeluaran (Wahyuni dkk., 2014). 

Temuan ini sejalan dengan temuan Erjergit dkk (2021) bahwa belanja 

pemerintah saling menguntungkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Sorong. Dan (Anitasari & Soleh, 2015) menemukan bahwa 

pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi pertumbuhan industri Provinsi 

Bengkulu. Temuan studi ini akan lebih didukung oleh fakta bahwa pengeluaran 

pemerintah telah memperkuat pertumbuhan Bali (Wahyuni et al. 2014). 

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bulukumba 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara inflasi 

dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,431 lebih 

besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,105 yang menunjukkan 

bahwa hubungan kedua variabel tersebut bersifat negatif dan tidak signifikan 

untuk Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005 dan 2021. 

Ketika mempertimbangkan modifikasi tarif, tingkat inflasi harus 

diperhitungkan. Misalnya, dengan menetapkan tarif tetap untuk pajak dan retribusi 

daerah, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba tidak terpengaruh terlepas 

dari seberapa tinggi atau rendah tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan. Karena 

tingkat inflasi seharusnya hanya diperhitungkan ketika mengubah tarif. Karena 

itu, Kabupaten Bulukumba tidak terpengaruh oleh variabel inflasi yang 

seharusnya berdampak pada pendapatan PAD. 
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Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Batik (2013) yang 

menemukan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan kecil terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, berapa 

pun besarnya inflasi yang terjadi, tingkat PAD tidak akan berubah. Menurut 

penelitian Eni Aryanti dan Indarti (2012), inflasi berdampak merugikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. 

5. Pengaruh Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 

Dilihat dari hasil penelitian diketahui bahwa Penduduk Usia Produktif 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,886 atau lebih 0,05 dan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,020 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah 

harus memperhitungkan ketersediaan tenaga kerja jika ingin memperluas PAD. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PAD akan meningkat dengan jumlah 

tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, jika pekerja yang tersedia lebih sedikit, 

PAD akan berkurang. 

Menurut penelitian Triyanto (2017), jumlah penduduk pada kelompok usia 

produktif berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan 

Barat. Dengan kata lain, dengan bertambahnya penduduk suatu wilayah dan 

semakin produktif, jumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah meningkat 

seiring dengan itu, meningkatkan pendapatan suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian Tianto (2022), yang menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki 

pengaruh yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

6. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bulukumba  

Sesuai dengan temuan penelitian, belanja daerah berpengaruh 0,000 

terhadap pendapatan daerah yang diketahui memiliki nilai signifikansi kurang dari 

0,05, dan nilai koefisien regresi sebesar 0,827 yang menunjukkan bahwa belanja 

pemerintah memang positif dan signifikan. Dampak Kabupaten Bulukumba 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2021. 

Menurut Halim dalam Kurniawan dkk. (2018), pemerintah daerah harus 

memaksimalkan potensi pendapatannya untuk mencapai kemandirian daerah, dan 

salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan porsi belanja pembangunan 

yang lebih besar untuk pengembangan sektor-sektor produktif di daerah, yang 

akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Penelitian ini mendukung temuan penelitian lain oleh Tobing (2015) yang 

menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan 

menguntungkan terhadap PAD. Menurut kajian Ramadhan dan Syahidin (2020), 

belanja pemerintah berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap PAD di 

Kabupaten Aceh Tengah. 

7. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005 hingga 2021, dengan nilai signifikansi 

0,114 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi -0,202. 

Sejalan dengan pemikiran mazhab yang mempertahankan ekspansi 

ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kapasitas 

atau kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi akan meningkat 

berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi secara keseluruhan serta 

meningkatnya nilai yang diberikan oleh masing-masing subsektor ekonomi 

individu. Meskipun demikian, salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba 

tidak berdampak besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut (Kartika & Drajad, 2020), produktivitas ekonomi Penduduk Asli 

Daerah di Kabupaten Berau tidak signifikan dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2017) 

mengungkapkan bahwa tidak ada sektor ekonomi yang terkait pertumbuhan 

ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

8. Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan temuan penelitian, biaya langsung inflasi terhadap 

pendapatan kota adalah -0,105, sedangkan pengaruhnya melalui pertumbuhan 

ekonomi adalah -0,084. Ini menggambarkan bahwa nilai dampak tidak langsung 

mengalahkan nilai dampak langsungnya. Akibatnya, ekspansi ekonomi dan inflasi 

tidak langsung berdampak negatif dan besar terhadap pendapatan asli daerah. 
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9. Pengaruh Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan tinjauan pustaka, Penduduk Usia Produktif memang 

berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,020, sedangkan 

variabel kualitatif Penduduk Usia Produktif terhadap usaha. perusahaan karena 

pertumbuhan ekonomi diperkirakan 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

dampak tidak langsung sama dengan harga dampak langsungnya. Dengan 

demikian, Penduduk Usia Produktif memiliki dampak yang menguntungkan dan 

besar terhadap pendapatan kota secara tidak langsung melalui pertumbuhan 

ekonomi. 

10. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan temuan studi tersebut, pengaruh langsung investasi 

pemerintah terhadap konsesi pajak daerah adalah 0,827, meskipun pengaruh tidak 

langsung pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi adalah -0,081. 

Hal ini menggambarkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai 

pengaruh langsungnya. Pengeluaran publik begitu positif dan tidak signifikan 

mempengaruhi pendapatan daerah melalui pertumbuhan ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Demikian kesimpulan temuan penelitian ini, yang didasarkan pada hasil 

analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang disampaikan. 

1. Dengan adanya pembentukan Dana Transfer Umum oleh pemerintah untuk 

subsidi mobilitas ekspor bahan baku, inflasi berdampak negatif namun tidak 

terlalu signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba. 

Karena uang beredar masyarakat menurun dan kebijakan pemerintah 

mengasumsikan ketahanan pangan sosial, inflasi memiliki efek konstruktif 

tetapi moderat dengan peningkatan ekonomi bertempat di Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Karena setiap tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba dikenakan pajak, maka 

Penduduk Usia Produktif berdampak positif namun tidak signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, artinya jika Penduduk Usia Produktif bertambah 

maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Karena pengaruh 

COVID-19, tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba diistirahatkan, memiliki 

Penduduk Usia Produktif berdampak negatif dan minim terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba. Pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Bulukumba  
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4. Pendapatan Asli Daerah terkena dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi 

tetapi tidak dalam jumlah yang besar, sehingga jika pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Bulukumba tidak akan banyak berubah. 

B. Saran 

Penulis penelitian ini dapat memberikan saran berdasarkan temuan penelitian 

dan analisis data yang telah dilakukan: 

1. Diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan indikator ekonomi 

makro yang menciptakan Pendapatan Asli Daerah dan mengubah 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang dilakukan, disarankan bagi 

peneliti selanjutnya untuk memasukkan variabel tambahan yang 

diharapkan menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.  
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DATA INFLASI, PENDUDUK PRODUKTIF, PENGELUARAN 

PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005-2021 

 

Tahun 

Inflasi 

X1 

(%) 

Penduduk 

Produktif X2 

(Jiwa) 

Pengeluaran 

Pemerintah X3 

(Rupiah) 

Pertumbuhan 

Ekonomi Y1 

(%) 

Pendapatan Asli 

Daerah Y2 

(Rupiah) 

2005 4.87 187.186 286.973.260.763.96 4.28 10.953.352.161 

2006 5.77 150.171 297.431.597.540.38 5.99 16.352.492.110 

2007 6.78 165.188 480.917.360.580.19 5.36 22.544.738.135 

2008 9.22 187.729 541.743.000.000.00 8.06 20.398.764.209 

2009 3.94 184.544 539.768.000.000.00 6.47 21.418.839.483 

2010 6.74 170.069 596.639.563.164.00 5.71 16.991.083.887 

2011 3.94 169.567 728.769.053.136.00 5.49 21.083.823.135 

2012  3.65 188.255 733.775.226.435.50 9.65 25.173.340.511 

2013 6.86 167.698 885.317.588.579.82 7.77 33.788.530.405 

2014 9.45 184.839 1.072.406.343.369.91 8.54 30.726.000.000 

2015 2.17 193.449 1.371.246.088.316.00 5.62 106.037.895.835 

2016 1.48 193.449 1.665.809.347.256.18 6.77 143.247.500.513 

2017 4.66 183.017 1.611.080.524.921.71 6.89 242.304.609.494 

2018 3.85 191.992 1.478.746.559.991.48 5.05 200.080.565.506 

2019 2.25 199.431 2.212.453.382.670.28 5.49 188.708.819.236 

2020 2.3 220.103 1.227.017.252.269.52 0.43 168.422.009.343 

2021 2,16 212.606 1.328.420.346.013.49 4,76 188.708.819.236 

Sumber Data: (BPS Kabupaten Bulukumba, 2022) 
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LOGARITMA NATURAL (Ln) 

Tahun Ln_X3 Ln_Y2 

2005 26.38 23.12 

2006 26.42 23.52 

2007 26.90 23.84 

2008 27.02 23.74 

2009 27.01 23.79 

2010 27.11 23.56 

2011 27.31 23.77 

2012 27.32 23.95 

2013 27.51 24.24 

2014 27.70 24.15 

2015 27.95 25.39 

2016 28.14 25.69 

2017 28.11 26.21 

2018 28.02 26.02 

2019 28.43 25.96 

2020 27.84 25.85 

2021 27.92 25.96 

Sumber Data : Diolah SPSS (2022) 
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Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .586
a
 .344 .192 1.82991 2.128 

a. Predictors: (Constant), Ln_X3, Inflasi, Angkatan Kerja 

b. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 22.800 3 7.600 2.270 .129
b
 

Residual 43.532 13 3.349   

Total 66.332 16    

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi 

b. Predictors: (Constant), Ln_X3, Inflasi, Angkatan Kerja 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .943
a
 .889 .852 .42570 1.262 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan ekonomi, Ln_X3, Inflasi, Angkatan 

Kerja 

b. Dependent Variable: Ln_Y2 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -23.395 24.957  -.937 .366   

Inflasi .347 .231 .416 1.505 .156 .660 1.516 

Angkatan 

Kerja 

-5.111E-

5 

.000 -.434 -1.431 .176 .548 1.824 

Ln_X3 1.356 .980 .404 1.384 .190 .593 1.687 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi 
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ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 17.399 4 4.350 24.002 .000
b
 

Residual 2.175 12 .181   

Total 19.573 16    

a. Dependent Variable: Ln_Y2 

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan ekonomi, Ln_X3, Inflasi, Angkatan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -16.154 5.999 
 

-2.693 .020 
  

Inflasi -.047 .058 -.105 -.814 .431 .562 1.780 

Angkatan Kerja 1.308E-6 .000 .020 .146 .886 .474 2.111 

Ln_X3 1.508 .244 .827 6.178 .000 .517 1.935 

Pertumbuhan 

ekonomi 

-.110 .065 -.202 -1.703 .114 .656 1.524 

a. Dependent Variable: Ln_Y2 



92 
 

 
 

RIWAYAT PENULIS 

Nur Ainun Resky, lahir di Makassar pada tanggal 19 

Maret 1999, merupakan anak keenam dari enam 

bersaudara dari pasangan Bapak Basri Amin dan Ibu A. 

Susnawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan 

beragama islam. Penulis beralamat di Perumahan Pesona 

Prima Griya, Kelurahan Bangkala, Kec. Manggala, Kota 

Makassar. Alamat tetap penulis yaitu Bulukumba, Kelurahan Caile, Kec. Ujung 

Bulu. 

Adapun riwayat Pendidikan penulis, yaitu dimulai dari Taman Kanak-

Kanak di TK Assyafaat Desa Bontoala dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun 

yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Bontokamase 

Kelurahan Sungguminasa sampai kelas 6 SD tahun 2010 dan pindah di SD 172 

Borongkalukue Keluaran Ela-Ela tamat pada tahun 2011, dan pada tahun yang 

sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bulukumba dan tamat 

pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan 

pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba tamat pada tahun 2017. 

Melalui penerimaan mahasiswa jalur mandiri UIN pada tahun 2017, 

penulis berhasil lulus seleksi dan terdaftar di jenjang S1 sebagai Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Selama aktif kuliah penulis merupakan kader 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Ekonomi periode 2017. 

 


