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ABSTRAK 

 

Nama   : Eka Puspita Sari 

NIM   : 90300119087 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi  : Flypaper Effect Pada Pengujian Determinan Belanja   

Daerah dan Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021. 

 

Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah alokasi  

transfer ke daerah yang membuat daerah semakin tergantung pada dana transfer 

atau dana perimbangansehingga tidak terdorong menggali potensi PAD dalam 

membiayai belanja daerahnya. Dana perimbangan diberikan dengan tujuan agar 

setiap pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber dana tersebut pada 

sektor-sektor produktif sehingga mampu mendorong peningkatan investasi, 

meningkatkan respon pemerintah kepada pemerintah kepada masyarakat serta 

meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang disediakan sesuai dengan tujuan 

desentralisasi fiskal. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

adanya pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dan 

Pertumbuhan Ekonomi, Hubungan kausalitas antara belanja daerah dan 

pertumbuhan ekonomi serta menganalisis apakah flypaper effect terjadi di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan persamaan simultan data 

panel menggunakan metode Two Stage Least Square (2SLS) dengan program E-

views 12. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yakni data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini 

menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data statistik runtun waktu 

(time series) dari periode 2019 hingga 2021 dan data cross section yang mencakup 

24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan dan Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif dan signfikan terhadap belanja daerah dan pertumbuhan 

ekonomi, belanja daerah berpengaruh negatif tidak signfikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

belanja daerah dan flypaper effect terbukti terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021. 

 

Kata Kunci: PAD, Dana Perimbangan, Flypaper Effect, Belanja Daerah,   

Pertumbuhan Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Flypaper Effect adalah reaksi pemerintah daerah dalam merealisasikan 

belanja daerah yang cenderung menggunakan penerimaan dari pemerintah pusat, 

daripada menggunakan sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. 

(Linawati & Tohari, 2021). Flypaper effect membawa implikasi di mana 

ketergantungan pemerintah daerah dan peningkatan pengeluaran lebih tinggi 

daripada penerimaan transfer itu sendiri. Hal ini juga telah dibuktikan dalam 

penelitian Wiwin dan Paulus (2016), yang menyatakan besaran dana transfer tanpa 

syarat dalam hal ini Dana Alokasi Umum secara signifikan mempengaruhi belanja 

daerah, sehingga dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah dalam memutuskan 

kebijakan pengeluaran tahun berjalan lebih didominasi oleh DAU yang diperoleh 

pada tahun sebelumnya daripada PAD yang telah diterima pada tahun sebelumnya.  

Secara implisit memiliki beberapa dampak yang timbul dari terjadinya 

flypaper effect terhadap belanja daerah. (1) menyebabkan celah kepincangan fiskal 

(Fiscal gap); (2) menyebabkan ketidakmaksimalan dalam penggalian potensi 

sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD; (3) menyebabkan dependensi 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam mengatur keuangannya; (4) 

adanya reaksi berlebihan dalam mengalokasikan penerimaan transfer; (5) 

mengakibatkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan 

daerahnya menggunakan PAD (Mulya, 2016). 
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Teori Fiscal Illusion menjelaskan bahwa flypaper effect dapat terjadi 

dikarenakan karena kurangnya kesadaran atau ketidakpedulian masyarakat sekitar 

terhadap pembiayaan dan pengeluaran serta pilihan-pilihan yang diambil akibat 

kesalahan persepsi tersebut (Sagbas dan Saruc, 2008). Fenomena ini tercermin dari 

peningkatan pengeluaran pemerintah akibat penerimaan transfer pemerintah pusat 

yang tak bersyarat tetapi tidak diikuti oleh substitusi pajak daerah (Mulya, 2016). 

Pengeluaran pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme belanja 

daerah. Belanja daerah menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dan arah 

perbaikan daerah. Belanja daerah diukur melalui semua pengurangan nilai 

kekayaan bersih daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 33 tahun 2004). Belanja 

daerah akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, secara langsung maupun 

tidak langsung sehingga pengalokasian anggaran harus secermat  mungkin.   

Realisasi belanja daerah yang lebih diprioritaskan untuk pengadaan barang 

publik akan berimplikasi pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Roda 

perekonomian dapat berputar dengan baik melalui alokasi belanja atau pengeluaran 

pemerintah, sebagai contoh yaitu belanja pembangunan. Sebagaimana hasil 

penelitian terdahulu yang menerangkan bahwa belanja daerah berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kurnia Putra, 

2017;Wahyuni, 2014). Bertolak belakang dengan analisis yang dilakukan oleh 

Rizky Zamzani (2021) menjelaskan bahwa pengaruh belanja daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki pengaruh negatif 

dan tidak signifikan. 
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Tabel 1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

KAB/KOTA 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Belanja Daerah (dalam Juta 

Rupiah) 

2020 2021 2020 2021 

Kepulauan Selayar -1.78 4.02 1.011.535 1.113.302 

Bulukumba 0.43 4.76 1.238.105 1.567.790 

Bantaeng 0.52 8.86 947.568 1.118.820 

Jeneponto 0.16 5.40 1.266.977 1.293.846 

Takalar -0.61 5.05 991.926 1.203.400 

Gowa 1.76 7.26 1.922.781 2.194.411 

Sinjai 1.55 5.23 1.245.495 1.257.798 

Maros -10.87 1.36 1.465.676 1.482.187 

Pangkep -1.69 3.46 1.390.820 1.426.922 

Barru 0.87 4.77 928.001 965.536 

Bone -0.25 5.53 2.362.726 2.902.637 

Soppeng 2.19 6.15 1.258.860 1.204.604 

Wajo -1.17 6.77 1.428.321 1.580.069 

Sidrap -0.59 5.44 1.188.241 1.271.183 

Pinrang 0.44 5.04 1.325.082 1.448.122 

Enrekang 1.25 6.36 1.106.247 1.593.668 

Luwu 1.30 6.03 1.422.041 1.479.995 

Tana Toraja -0.28 5.19 1.112.242 1.198.000 

Luwu Utara -0.59 3.90 1.363.537 1.721.344 

Luwu Timur 1.46 -1.39 1.448.969 1.519.770 

Toraja Utara 0.17 4.05 1.081.916 1.156.100 

Makassar -1.27 4.47 2.969.786 4.227.834 

Pare-Pare -0.08 4.41 850.998. 959.792 

Palopo 0.45 5.41 993.227 1.013.347 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (diolah tahun 2023) 

Tabel 1 memaparkan terjadi peningkatan anggaran belanja daerah dan 

pertumbuhan ekonomi pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pasca 

Pandemi Covid-19. Fenomena ini menimbulkan dua kemungkinan yang 

mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi belanja daerah, atau 
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belanja daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 24 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 2 

Perkembangan Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2020-2021 (dalam juta rupiah) 

 

KAB/KOTA 
Dana Perimbangan (dalam juta rupiah) 

2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 784.863.362 760.088.690 806.065.488 

Bulukumba 1.023.703.426 980.797.899 1.017.908.568 

Bantaeng 777.067.004 666.573.177 723.589.831 

Jeneponto 1.024.516.004 879.982.931 918.339.707 

Takalar 850.383.600 768.228.942 800.263.498 

Gowa 1.258.904.850 1.217.293.801 1.265.457.732 

Sinjai 867.367.969 820.634.785 933.066.278 

Maros 979.207.170 882.646.034 985.485.153 

Pangkep 1.011.383.048 961.344.950 962.307.767 

Barru 703.290.449 645.189.155 672.829.242 

Bone 1.603.392.651 1.445.278.185 1.524.644.685 

Soppeng 899.763.974 854.758.767 916.201.816 

Wajo 1.075.874.461 987.724.168 1.082.346.648 

Sidrap 938.071.388 824.743.456 896.963.904 

Pinrang 972.000.083 929.729.920 938.999.305 

Enrekang 780.914.439 721.882.308 780.875.729 

Luwu 1.043.484.277 941.735.488 982.525.814 

Tana Toraja 812.992.475 648.460.785 807.967.138 

Luwu Utara 923.587.941 856.480.785 910.857.633 

Luwu Timur 834.360.291 766.923.126 829.179.016 

Toraja Utara 763.972.243 681.778.111 740.620.691 

Makassar 1.824.567.794 1.676.121.524 1.668.956.489 

Pare-Pare 645.718.136 555.219.607 583.232.262 

Palopo 726.842.069 665.583.966 708.576.187 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (diolah tahun 2023) 

Tabel 2 menyajikan data bahwa terjadi fluktuasi pada dana perimbangan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa Kabupaten seperti Bone, 

Bulukumba, Gowa, Maros, dan Kota Makassar menunjukkan tren penerimaan dana 
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transfer dari pemerintah pusat yang sangat tinggi mulai Rp. 700 miliar hingga Rp. 

1 triliun lebih setiap tahunnya. Pergeseran peranan pemerintah daerah dalam format 

otonomi daerah seharusnya memberikan kebebasan bagi pemerintah pusat dari 

beban-beban untuk mengurusi keperluan domestik, sehingga pemerintah daerah 

mempunyai ruang gerak yang lebih fleksibel untuk mengatur, dan memaksimalkan 

potensi keuangan daerah.  

Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah alokasi 

transfer ke daerah yang membuat daerah semakin tergantung pada dana transfer 

atau dana perimbangan, yang meliputi DAU, DAK, dan DBH, sehingga tidak 

terdorong menggali potensi PAD dalam membiayai belanja daerahnya. Sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa DAU, DAK, DBH, dan 

PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan anggaran 

belanja daerah (Hairiyah & Malisan, 2017;Wahyuni, 2021). 

Dana perimbangan diberikan dengan tujuan agar setiap pemerintah daerah 

mampu mengalokasikan sumber dana tersebut pada sektor-sektor produktif 

sehingga mampu mendorong peningkatan investasi, meningkatkan respon 

pemerintah kepada pemerintah kepada masyarakat serta meningkatkan kuantitas 

dan kualitas layanan yang disediakan sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal. 

Kemudian, memunculkan efek peningkatan kontribusi PAD dan tanggungan DAU 

dapat dikurangi. 
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Tabel 3  

Perkembangan PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2020-2021 (dalam juta rupiah) 

 

KAB/KOTA 
Pendapatan Asli Daerah  

2019 2020 2021 

Kep. Selayar 73,168 66,371 87,072 

Bulukumba 167,521 169,475 214,268 

Bantaeng 107,155 110,141 183,179 

Jeneponto 101,085 109,189 144,981 

Takalar 104,825 126,864 195,857 

Gowa 238,239 241,469 198,482 

Sinjai 102,318 98,602 99,292 

Maros 248,747 219,100 304,837 

Pangkep 185,062 196,530 212,748 

Barru 103,887 101,324 106,629 

Bone 230,462 224,218 244,863 

Soppeng 138,447 151,860 127,827 

Wajo 142,164 143,732 145,426 

Sidrap 125,734 132,951 128,759 

Pinrang 133,363 131,176 136,394 

Enrekang 73,225 78,247 99,783 

Luwu 114,105 123,160 120,060 

Tana Toraja 119,464 110,770 124,308 

Luwu Utara 128,591 107,770 112,885 

Luwu Timur 313,544 369,383 314,224 

Toraja Utara 51,882 55,672 89,650 

Makassar 1,303,316 1,078,328 1,686,388 

Pare-Pare 137,892 161,232 157,136 

Palopo 165,664 177,205 167,917 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (diolah tahun 2023) 

 

Tabel 3 menyajikan data beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan 

PAD di tahun 2021 namun tidak signifikan, di samping itu ada juga yang 

mengalami penurunan seperti Maros, Sidrap, Luwu Timur, dan Palopo. Jika 

dibandingkan dari keseluruhan Kabupaten/Kota, hanya Kota Makassar yang dapat 

mencapai Rp1 triliun PAD. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian di Sulawesi Selatan dengan judul “Flypaper Effect Pada Pengujian 

Determinan Belanja Daerah dan Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021”  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, adalah: 

1. Apakah Flypaper Effect terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2019-2021? 

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021? 

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021? 

4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021? 

5. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota tahun 2019-2021? 

6. Apakah terjadi kausalitas antara Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021? 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah: 

1. Menganalisis terjadinya Flypaper Effect di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 
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2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

4. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

5. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

6. Menganalisis terjadinya kausalitas antara Belanja Daerah dan Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat memberikan maslahat untuk menunjang perkembangan 

ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan masukan referensi untuk peneliti 

selanjutnya yang mengangkat bidang penelitian sama. 

2. Bagi Instansi  

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan oleh instansi pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat memaksimalkan 

potensi sumber Pendapatan Asli Daerah. 
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3. Bagi Publik 

Diharapkan dapat memberi kesadaran khususnya kepada masyarakat 

tentang pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah untuk pembangunan 

di suatu daerah. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Teori Pengeluaran Pemerintah 

a. Rostow dan Musgrave  

Teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave ini menghubungkan 

antara tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi dengan perkembangan 

pengeluaran pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa proses pembangunan itu 

terdiri dari tiga tahap yaitu, tahap pendahuluan, tahap menengah, dan tahap 

lanjutan. Pada tahap pendahuluan, persentase investasi pemerintah terhadap total 

investasi besar sehingga diperlukan penyediaan berbagai sarana dan prasarana, 

antara lain pelayanan kesehatan, ekonomi, pendidikan, sarana transportasi dan lain 

sebagainya. oleh karena itu, pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional 

relatif besar. Pada tahap menengah pemerintah diharuskan menyediakan sarana 

prasarana publik yang berkualitas baik dalam jumlah besar  karena peranan swasta 

yang semakin besar justru semakin banyak menimbulkan kegagalan. Kemudian, di 

tahap lanjutan terjadi proses peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan 

prasarana ekonomi ke belanja untuk kebutuhan program kesejahteraan, pendidikan, 

kesehatan, dan sebagainya (Hasbiullah, 2015). 

b. Hukum Wagner  

Berdasarkan pengamatan pada negara-negara seperti Eropa, Amerika, dan 

Jepang pada abad ke-19. Wagner menyajikan model teoritis tentang pengeluaran 

negara yang terus meningkat sebagai persentase terhadap GNP. Kenaikan biaya 
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tersebut disebabkan oleh perang, pertumbuhan perbankan, perkembangan 

demokrasi dan peningkatan kegiatan pembangunan. Wagner dalam teorinya 

menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, pengeluaran publik juga meningkat 

sebanding dengan kenaikan pendapatan per kapita (Mangkoesoebroto, 2016). 

c. Teori Peacock dan Wiseman 

Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada sebuah asumsi, yaitu 

adanya toleransi pajak oleh masyarakat. Toleransi pajak dapat diartikan sebagai 

besaran persentase atau jumlah pajak maksimum atau jumlah nominal yang 

bersedia dibayar oleh masyarakat. Pada fenomena ini masyarakat dianggap 

mengerti bahwa setiap pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah akan 

berdampak pada meningkatnya nominal pajak yang harus mereka bayarkan. 

Toleransi pajak ini yang kemudian menghambat pengeluaran pemerintah (Rusydi 

& Jafar, 2021) 

Sederhananya Teori Peacock dan Wiseman adalah menyampaikan beberapa 

hal ini: Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan pendapatan pajak 

pemerintah dari masyarakat, meskipun tarifnya tidak berubah. Selanjutnya, 

penerimaan pajak yang meningkat mendorong semakin meningkat pula anggaran 

belanja pemerintah. Sehingga, pada kondisi normal peningkatan pertumbuhan 

ekonomi (pertumbuhan PDB) bermuara pada meningkatnya belanja pemerintah 

(Rusydi & Jafar, 2021). 

Kebijakan belanja serta manajemen anggaran yang efisien dan efektif 

adalah acuan utama pengambilan keputusan pemerintah yang berpedoman pada 

prinsip syariah dan prioritas dalam ajaran Islam. Para ulama telah merancang aturan 
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berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk memandu kebijakan pengeluaran 

pemerintah sebagai berikut (Rahmawati, 2016): 

1) Pengeluaran pemerintah harus sejalan dengan koridor maslahah. 

2) Pencegahan masalah dan bencana harus diutamakan sebelum melakukan 

pembenahan. 

3) Kaidah al-ghiurm bi al-gummy, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa 

penerima manfaat harus siap memikul beban.  

4) Kaidah ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib, yakni sesuatu hal 

yang perlu dilaksanakan tanpa dukungan oleh faktor pendukung lainnya 

tidak dapat dibangun, sehingga mengikuti faktor pendukung menjadi wajib 

hukumnya. 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Adam Smith 

Adam Smith memulai hipotesisnya di zaman emas tentang pertumbuhan 

ekonomi yang mengacu pada dua hal, yakni peningkatan output total dan 

peningkatan jumlah penduduk. Pada zaman itu lahan belum langka, hanya input 

tenaga kerja yang dipertimbangkan. Harga dan kuantitas output hanya bergantung 

pada kuantitas pekerja yang tersedia. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk 

dinilai sebagai faktor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini melahirkan 

semboyan “semakin banyak anak, semakin banyak rezeki”, karena semakin banyak 

yang dapat dikerahkan sebagai pekerja untuk mengoptimalkan lahan/tanah (lahan 

pada saat itu belum menjadi penghalang peningkatan output, karena tersebar luas 

sedangkan, populasinya masih sedikit). Produksi bertambah seiring dengan 
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peningkatan jumlah penduduk, maka saat itu belum berlaku konsep the law of 

diminishing returns (Murni, 2016). 

b. David Ricardo 

Pandangan tentang perekonomian menurut David Ricardo yaitu: (1) 

terbatasnya jumlah lahan; (2) perubahan jumlah tenaga kerja akibat perubahan 

tingkat upah minimum; (3) akumulasi modal terjadi ketika keuntungan pemilik 

modal melebihi pengembalian minimal untuk menarik mereka berinvestasi. 

Ricardo berpendapat bahwa akumulasi modal dan teknologi bermanfaat untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan sebagai 

akumulasi modal dan perkembangan teknologi yang terus-menerus (Sukirno, 

2016). 

c. Harrod-Domar 

Evsey Domar dari Massachussets Institure of Technology (MIT) pertama 

kali mengajukan teori pertumbuhan ekonomi pada tahun 1947 (Sukirno, 2016). Ada 

beberapa asumsi teori Harrod-Domar, yaitu: 

1) Modal masyarakat digunakan sepenuhnya dan terdapat kesempatan kerja 

penuh (full employment). 

2) Tidak ada pemerintah dan perdagangan internasional karena hanya ada dua 

sektor ekonomi, yakni sektor korporasi dan sektor rumah tangga. 

3) Fungsi tabungan langsung bekerja karena tabungan masyarakat dan 

pendapatan nasional proporsional. 

4) Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propencity to Save-MPS), 

rasio antara modal output (Capital-Output-Ratio-COR), dan rasio 
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pertambahan modal output (Incremental Capital-Output Ratio-ICOR) 

bersifat konstan. 

d. Solow-Swan 

Model Solow-Swan didasarkan pada empat asumsi: (1) tenaga kerja 

(populasi) tumbuh pada tingkat tertentu; (2) masyarakat cenderung menabung 

(propencity to save); (3) masyarakat menginvestasikan tabungan mereka, dan (4) 

terdapat fungsi produksi Q = f (K,L) berlaku untuk setiap produksi, yang berarti 

kombinasi modal (K) dan tenaga kerja (L) dapat digunakan untuk menghasilkan 

produksi (Q). Teori ini berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada 

peningkatan pasokan faktor produksi, penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal 

dan kemajuan teknologi. Berdasarkan premis analisis klasik bahwa perkembangan 

perekonomian akan bergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi modal, 

dan kemajuan teknologi (Falianty, 2019). 

Keseimbangan orientasi duniawiyah dan ukhrawiyah merupakan orientasi 

yang diidam-idamkan dalam Islam. Berangkat dari orientasi tersebut, Islam 

memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sarana 

menegakkan keadilan sosial secara kekal. Oleh karena itu, Pertumbuhan ekonomi 

dalam perspektif Islam bertujuan untuk menciptakan kemajuan negara beserta 

masyarakatnya agar lebih baik dan tercapai kemaslahatan umat. Hal ini 

berlandaskan pada firman Allah Swt. dalam QS al-‘Araf ayat 56 (Abidin, 2006). 

                               

    

 



15 
 

 
 

Terjemahnya: 

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”  

 

Ayat di atas menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak 

boleh hanya terkait dengan maslahah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan 

dengan tujuan yang lebih kekal abadi. Pembangunan harus merujuk atau didasarkan 

pada ketentuan syariah. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target 

pertama dalam ekonomi Islam. Pembangunan tidak sekadar membangun ekonomi 

rakyat saja, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes), dan juga 

kebutuhan rohaninya. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

APBD adalah landasan tata kelola keuangan daerah selama satu tahun 

anggaran. APBD adalah perencanaan realisasi seluruh pendapatan dan belanja 

daerah sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk satu periode anggaran. 

Upaya  mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD, maka perlu dihimpun 

seluruh pendapatan daerah, demikian pula segala kewajiban dan pengeluaran 

daerah yang dibebankan kepada daerah sebagai akibat desentralisasi dan 

dilaksanakan sesuai dengan batas anggaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

APBD. 

Terciptanya sistem penganggaran yang memprioritaskan upaya pencapaian 

hasil kerja dari alokasi biaya yang direncanakan dan atau input tertentu merupakan 

pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD. Setiap sumber 

pendapatan anggaran yang ditetapkan merupakan perkiraan yang dapat 
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direalisasikan secara realistis. Pendapatan dimungkinkan untuk dihasilkan melebihi 

jumlah yang telah di anggarkan sebelumnya, sedangkan, jumlah yang dianggarkan 

untuk belanja merupakan batas maksimum untuk masing-masing belanja. 

Sehingga, anggaran belanja perlu didukung dengan kepastian penerimaan yang 

cukup. Berikut adalah berbagai tanggung jawab yang berada di bawah payung 

peran pemerintah sebagai otoritas penganggaran sebagai agent of development 

(Putra, 2018): 

a. Otorisasi, APBD berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah dalam rangka 

merealisasikan penerimaan dan pengeluaran pada tahun bersangkutan. 

b. Perencanaan,, menggunakan APBD sebagai acuan dalam aktivitas 

perencanaan pemerintah daerah yang bersangkutan. 

c. Pengawasan, berfungsi sebagai kontrol untuk mengevaluasi dan 

memantau kepatuhan pemerintah daerah terhadap hukum. 

d. Alokasi, sebagai distribusi yang dilakukan guna menurunkan 

pengangguran, mengurangi pemborosan SDA, serta mengoptimalkan 

efektivitas dan efisiensi perekonomian. 

e. Distribusi, pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan rasa 

kepatutan dan keadilan. 

f. Stabilisasi, APBD berfungsi sebagai instrumen guna menjaga, dan 

mengupayakan kesetaraan. 

g. Fundamental perekonomian daerah. 

Anggaran adalah alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan penduduknya. Dengan demikian, anggaran mereplika pilihan politik 
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yang dibuat oleh pemerintah dan legislatif dan mereplika kinerja keseluruhan 

pemerintah daerah setiap tahun. Kontrol anggaran pemerintah yang positif 

mencerminkan aturan yang terarah ke arah kesejahteraan masyarakat. (Yusup, 

2019). Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. 

                                  

                     

 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisa:58)” 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT. memerintahkan para 

pemimpin agar menjaga amanat yang diterima dan memutuskan perkara-perkara di 

antara manusia secara objektif dan berdasarkan pada keadilan. Hal ini juga merujuk 

pada kebijakan pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) agar memperhatikan alokasi anggaran tepat sasaran dan sesuai 

kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai Islam selalu up to date dalam menyikapi 

perkembangan dan pengembangan hukum yang sejalan dengan sosiologis 

masyarakat, sehingga Islam menawarkan sistem yang lebih baik dengan 

menjanjikan harapan di antaranya sistem ekonomi Islam yang terkoneksi dengan 

maqashid al-syari,ah dari ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-mal hingga 

terwujudnya kesejahteraan sosial (Arif, 2019). 
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4. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

PAD adalah penjumlahan dari semua pajak yang dipungut yang meliputi 

pajak  dan retribusi daerah, pos penerimaan bukan pajak berupa pendapatan dari 

badan usaha milik daerah (BUMD), pendapatan investasi, dan pengelolaan sumber 

daya alam. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004  tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa 

tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

wujud desentralisasi. Tujuan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa PAD 

merupakan sumber utama pendapatan daerah yang dimaksudkan untuk pelaksanaan 

pembangunan agar masyarakat dapat menikmati hasilnya. Artinya, laju 

pembangunan daerah berbanding lurus dengan jumlah dana PAD yang diterima 

suatu daerah (Nasir, 2019). PAD terdiri dari empat komponen, yaitu: 

1) Pajak Daerah 

Pajak Daerah atau yang dimaksud disebut pajak, merupakan iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang setara (Undang-Undang No. 34 

tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997). 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, adalah 

salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian lisensi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
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pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang dapat 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

lainnya yang dipisahkan 

Selain pajak dan retribusi daerah, salah satu hasil PAD yang signifikan 

adalah keuntungan usaha milik daerah. Selain membantu melayani masyarakat dan 

menghasilkan penerimaan daerah, BUMD bertujuan untuk  menciptakan lapangan 

kerja dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Jenis penerimaan yang 

dikategorikan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan 

menurut Undang-Undang No. 33  Pasal 6 (3), meliputi (1) pembagian keuntungan 

BUMD; (2) pembagian keuntungan lembaga bank; (3) pembagian keuntungan 

lembaga keuangan non bank; dan (4) bagian pengembalian ekuitas. 

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor 

pendorong kebijakan belanja daerah sehingga dapat membiayai pengeluaran rutin 

dan biaya pembangunan daerah. Pendapatan yang lain-lain ini juga merupakan 

instrumen untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas daerah yang 

memungkinkan untuk mendorong pelaksanaan pengembangan daerah, serta 

meningkatkan kondisi sosial ekonomi pengguna jasa. Tentunya dalam hal ini tidak 

terlepas dari adanya suatu badan yang menangani atau diserahi tugas untuk 

mengelolanya. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 (3) Lain-lain PAD 

yang sah meliputi: (1) pembagian keuntungan BUMD; (2) pembagian keuntungan 
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lembaga keuangan bank; (3) pembagian keuntungan lembaga keuangan non bank; 

dan (4) bagi hasil atas penyertaan modal/investasi (Nasir, 2019). 

b. Dana Bagi Hasil 

Upaya untuk mengatasi kelangkaan sumber penerimaan pajak, Undang-

Undang No. 33 tahun 2004 memberikan dana bagi hasil yang dikucurkan kepada 

pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH adalah dana yang 

disalurkan ke daerah dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah, DBH 

meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. (Wahyuningsih, 2020). 

c. Dana Alokasi Umum 

DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN dan didistribusikan 

secara adil untuk membiayai keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi serta  bertujuan sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan 

antardaerah. DAU suatu daerah dapat dihitung rumus sebagai berikut 

(Wahyuningsih, 2020): 

 

Di mana: 

 

 

d. Dana Alokasi Khusus 

DAK merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang disalurkan 

kepada pemerintahan daerah yang bersifat positif dan ditujukan guna membantu 

mendanai kebutuhan khusus yang merupakan kebutuhan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional (Wahyuningsih, 2020). 

 

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 

 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kebutuhan Fiskal 
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B. Hubungan Antarvariabel 

1. Hubungan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah 

Dana perimbangan merupakan dana transfer yang bertujuan utama 

memenuhi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Perimbangan 

akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber 

pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung 

jawabnya. Daerah yang mendapatkan dana transfer yang tinggi akan membuat 

belanja daerah juga mengalami kenaikan (Budiarti, 2014). DAU berpengaruh 

positif terhadap belanja daerah karena jumlah DAU lebih besar jika dibandingkan 

sumber penerimaan lainnya, sebagaimana tujuannya untuk mendorong 

terlaksananya kegiatan daerah (Kumala, 2018). 

Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga 

penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik melalui belanja daerah 

(Juniawan & Santi, 2018). Pendapatan daerah yang diperoleh dari pusat menuntut 

daerah membangun dan menyejahterakan masyarakatnya melalui pengelolaan 

kekayaan daerah secara proporsional dan profesional serta membangun 

infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor 

belanja daerah (Hairiyah & Malisan, 2017). 

2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 

Tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan 

suatu daerah dalam memaksimalkan sumber dayanya. Semakin besar Pendapatan 

Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula belanja daerah yang 

disalurkan untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti melakukan aktivitas 



22 
 

 
 

pemerintah dan melaksanakan semua program pembangunan daerah. Peningkatan 

layanan publik tidak akan berhasil jika daerah tidak mengalami pertumbuhan 

ekonomi, hal ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan 

penting yang ingin dicapai pemerintah pusat dan daerah (Budiarti, 2014). Hal ini 

juga dibuktikan oleh Mali dan Sodik (2021) bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli 

Daerah yang dihasilkan maka belanja daerah yang dilakukan pemerintah juga akan 

semakin meningkat.  

3. Hubungan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi 

Khusus. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada 

pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah 

dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus 

yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah (Saputera & Pandoyo, 2020). 

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik 

sehingga melancarkan aktivitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Nurfadillah Aris (2019), dalam penelitiannya menemukan bahwa dana 

alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kota Makassar, Pare-Pare, dan Palopo. 

4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu beriringan 

dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. mencapai tujuan tersebut 
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pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, 

khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat 

PDRB yang lebih baik sehingga PAD berpengaruh positif dengan Pertumbuhan 

Ekonomi di daerah (Palguno et al., 2020). 

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD 

meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan 

tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan 

berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan PAD yang berkelanjutan tersebut akan 

menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan PAD pada suatu 

daerah harus berdampak pada perekonomian daerah tersebut, karena suatu daerah 

tidak bisa dikatakan berhasil apabila daerah tersebut tidak mengalami Pertumbuhan 

Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD (A. S. 

Wahyuni, 2020). 

5.   Hubungan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Guna mendorong terciptanya sebuah pertumbuhan ekonomi daerah yang 

kondusif, maka komponen yang diandalkan adalah dengan belanja daerah. Belanja 

daerah dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan 

bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota 

yang bersangkutan. 
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Septian (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa belanja daerah 

berpengaruh secara signifikan dan searah dengan pertumbuhan ekonomi, dimana 

belanja daerah mampu menopang daya beli pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. 

6. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan 

meningkatkan PAD dan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang 

meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga 

tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, 

semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula 

kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah.  

Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan 

membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah 

sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan 

semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah 

daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan 

meningkatkan belanja daerah (Jaeni & L, 2016). 
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C.   Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai flypaper effect pada Dana 

Perimbangan dan PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi yang 

masih terus dilakukan sampai saat ini adalah sebagai berikut:  

Penelitian yang dilakukan oleh M. Firsa Alpi (2022), menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Berbeda dengan temuan Fitria 

Wulandari (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa secara bersama 

pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja daerah di Kabupaten Pasaman Barat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anita (2020), menemukan bahwa PAD dan 

DAU secara simultan berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Nurfadillah (2019), dalam penelitiannya 

menemukan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan di 

Kota Makassar, Palopo, dan Pare-Pare.  Husna Wahyuni (2021), membuktikan 

bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja Kabupaten Takalar. 

Hairiyah (2017), menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Timur sebelum terjadinya pemekaran Kalimantan Utara. Penelitian lainnya 

mengenai flypaper effect dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4 

Penelitian Terdahulu 

 

No

. 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ari 

Mulianta 

Ginting 

(2019) 

Analisis 

Pengaruh 

Flypaper Effect 

Pada Dana 

Perimbangan 

Dan PAD 

Terhadap 

Belanja Daerah 

Di Provinsi 

Sumatera Utara 

Dana 

Perimbangan, 

Pendapatan Asli 

Daerah dan 

Belanja Daerah  

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

terjadi flypaper effect 

terhadap ketiga model 

yaitu belanja total, 

belanja publik sektor 

kesehatan dan belanja 

publik sektor 

pendidikan. Hal ini 

mengindikasikan 

bahwa hampir semua 

kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera 

Utara masih sangat 

menggantungkan 

kepada dana 

perimbangan yang 

diberikan kepada 

pemerintah Kab/Kota 

Provinsi Sumut. 

2. Meydhita 

Nur 

Risnawati 

(2019) 

Flypaper Effect 

Pada 

Pendapatan Asli 

Daerah dan 

Dana Alokasi 

Umum 

Terhadap 

Belanja Modal 

Di Kab/Kota 

Provinsi DIY 

Tahun 2008-

2014 

PAD, DAU, dan 

Belanja Modal  

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

secara keseluruhan 

pemerintah daerah 

kabupaten/kota di 

lebih banyak 

menggunakan DAU 

dalam membiayai 

belanja modal daripada 

PAD dan sesuai hasil 

uji Koefisien 

Determinasi , 

menunjukkan bahwa 

36,4% belanja modal 

dipengaruhi jumlah 
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PAD dan DAU, 

sedangkan sisanya 

yaitu 63,6% 

dipengaruhi oleh 

variabel lain selain 

variabel dalam 

penelitian ini 

3. Natasha 

Ayu 

Kusuma 

Ningrum 

(2019) 

Analisis 

Flypaper Effect 

Pada PAD, 

DAU, dan 

Jumlah 

Penduduk 

Terhadap 

Belanja Daerah 

PAD, DAU, 

Jumlah Penduduk, 

dan Belanja 

Daerah 

Penelitian menemukan 

bahwa PAD, DAU, 

dan Jumlah Penduduk 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap belanja 

daerah. 

4. Christine 

Tiolina 

Siahaan 

(2020) 

Analisis 

Flypaper Effect 

Pada Belanja 

Daerah (Studi 

Komparasi 

Pulau Jawa dan 

Luar Pulau Jawa 

Tahun 2014-

2018. 

Belanja Daerah, 

DAU, DAK, DBH, 

dan PAD 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

tidak tejadi flypaper 

effect di Pulau Jawa 

yang diwakili oleh 

Provinsi Banten. 

Sedangkan, flypaper 

effect terjadi di luar 

Pulau Jawa yang 

diwakili Provinsi 

Gorontalo dan 

Sulawesi Barat.  

5. Zainuddin, 

M. Arif 

Rahman 

Batubara 

(2020) 

Dampak 

Flypaper Effect 

Dana Alokasi 

Umum Dan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

DAU, PAD dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi 

di Banda Aceh tahun 

2013-2017 mempunyai 

hubungan yang kuat 

dengan flypaper effect 

pada Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

6. Adhipradan

a P. Swasito 

(2021) 

Apakah 

Fenomena 

Flypaper Effect 

Asimetris 

DAU, DAK, PAD, 

dan Belanja 

Pemerintah 

peneliti bahwa 

kebijakan belanja 

pemerintah daerah di 

Indonesia lebih 
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Terjadi Pada 

Kebijakan 

Belanja 

Pemerintah 

Daerah? 

responsif terhadap 

kenaikan atau 

penurunan DAU 

ketimbang kenaikan 

atau penurunan PAD. 

Artinya, fenomena 

flypaper effect terjadi 

pada kebijakan belanja 

publik di Indonesia. 

7.  Candra 

Fajri 

Ananda 

(2021) 

Analisis 

Dampak Belanja 

Pemerintah 

Daerah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Inklusif Jawa 

Timur 

IPEI, Belanja 

Pemerintah Fungsi 

Kesehatan, 

Ekonomi dan 

Pendidikan, 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka, PDRB 

per Kapita  

Hasil penelitian 

menunjukkan jika 

belanja fungsi 

ekonomi, kesehatan, 

pendidikan dan  PDRB 

per kapita berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada jangka 

panjang. 

8. Husna 

Wahyuni 

(2021) 

Pengaruh Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Anggaran 

Belanja Daerah 

Kabupaten 

Takalar 

DAU, DAK, DBH, 

dan Anggaran 

Belanja Daerah 

Menemukan bahwa 

DAU, DAK, DBH 

berpengaruh positif 

anggaran belanja 

daerah di Kabupaten 

Takalar. 

9. Anita Sri 

Wahyuni 

(2020) 

Pengaruh PAD 

dan DAU 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Kota 

Surakarta 

PAD dan DAU Penelitian ini 

menemukan bahwa 

PAD dan DAU 

berpengaruh positif 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

kota surakarta 
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10. Ida Ayu 

Saraswati 

(2018) 

Pengaruh PAD 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dengan 

belanja modal 

dan investasi 

swasta sebagai 

pemoderasi 

PAD, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Belanja 

Modal, dan 

Investasi Swasta 

Penelitian ini 

mengungkapkan 

bahwa belanja modal 

melemahkan pengaruh 

PAD terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Berbeda dengan 

investasi swasta yang 

mampu mempekuat 

pengaruh PAD 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

11. Vinny Siti 

Utari (2021) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah terhadap 

Belanja Modal 

Pemerintah 

Daerah di Kota 

Sukabumi 

PAD dan Belanja 

Modal 

Hasil menunjukkan 

bahwa Pendapatan 

Asli Daerah secara 

simultan memberikan 

pengaruh sebesar 

42,38%. Sedangkan 

sebanyak 57,62% 

merupakan sisa dari 

besarnya kontribusi 

pengaruh yang 

diberikan oleh faktor – 

faktor lainnya. 

12. Andrif 

Gustaf Eka 

Saputera 

dan 

Pandoyo 

Pengaruh DAU, 

PAD, DAK 

terhadap tingkst 

Pertumbuhan 

Ekonomi pada 

Provinsi Jawa 

Tengah 

PAD, DAU, DAK, 

dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

DAU dan DAK 

berpengaruh negatif 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi sedangkan 

PAD menunjukkan 

pengaruh positif 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Sumber: diolah peneliti tahun 2023 

 

D. Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini perlu dijelaskan secara teoritis adanya hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut 
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Gambar 1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah peneliti tahun 2023 

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi yang bersifat sementara, atau 

jawaban sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi yang 

memiliki kemungkinan untuk benar atau salah (Heryana, 2020). Merujuk pada latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kerangka pikir yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga Flypaper Effect terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Dana Perimbangan diduga berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

3. Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 

di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

4. Dana Perimbangan diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

5. Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

X₁  (Dana 

Perimbangan) 

X₁ (Dana 

Perimbangan) 

X₂ (PAD) 

Y₁ (Belanja 

Daerah) 
Y₂(Pertumbuhan 

Ekonomi) 

X₂ (PAD) 
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6. Diduga terjadi hubungan kausalitas antara Belanja Daerah dan Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengkaji dan melihat fenomena Flypaper effect di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Ada dua bentuk variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel 

eksogen dan variabel endogen. Variabel endogen dalam penelitian ini, yakni, 

belanja daerah (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2), sedangkan variabel eksogen 

dalam penelitian ini meliputi 2 variabel, yaitu dana perimbangan dan PAD. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data-data statistik dari 

berbagai buku, jurnal, dan literatur lain yang dapat digunakan sebagai pendukung 

dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yakni data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat 

diakses melalui https://sulsel.bps.go.id. Penelitian ini menggunakan data panel 

yang merupakan gabungan dari data statistik runtun waktu (time series) dari periode 

2019 hingga 2021 dan data cross section yang mencakup 24 kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

C.  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang tidak secara 

langsung dikumpulkan sendiri melainkan memanfaatkan data atau dokumen yang 

dihasilkan oleh pihak-pihak berwenang. Untuk mendapatkan data serta keterangan 

https://sulsel.bps.go.id/


33 
 

 
 

yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan berbagai metode 

pengumpulan data yang akurat dan terpercaya. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan, yaitu: 

1. Studi Pustaka 

Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui literatur, teori-

teori pendukung, dan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penyusunan skripsi. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis 

maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Amri 

Amir & Junaidi, 2009). 

2. Dokumentasi 

Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui catatan atau 

karya seseorang perihal sesuatu yang telah berlalu. Hardani et al. (2020) 

mengemukakan bahwa dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

D.   Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kuantitatif 

dengan persamaan simultan data panel menggunakan metode Two Stage Least 

Square (2SLS) dengan program E-views 12. Penggunaan data panel dalam sebuah 

observasi mempunyai beberapa keuntungan menurut Agus Widarjono (2009) . 

Pertama, mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih 

menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan 
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informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang 

timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel) (Basuki & 

Prawoto, 2017).  

Metode Estimasi Model Regresi Panel  

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:  

a.  Pendekatan Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect 

Pendekatan pertama merupakan teknik yang cukup terbilang sederhana 

karena hanya mengestimasikan dengan menggabungkan data time series dan data 

cross section. Untuk menggambarkan data tersebut tanpa melihat perbedaan tiap 

individu disetiap waktu, maka dengan hanya menggunakan OLS, data tersebut 

selesai untuk diestimasi dan metode ini dapat disebut sebagai model OLS biasa 

karena menggunakan kuadrat terkecil atau sering dikenal dengan model estimasi 

Common Effect (Basuki & Prawoto, 2016). Namun jika menggunakan metode ini 

tidak dapat melihat adanya perbedaan baik antar individu maupun antarwaktu, atau 

dengan kata lain pendekatan yang mengacuhkan perbedaan di setiap seris waktu 

dan seris individu.  

b.  Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang menjelaskan 

bahwa individu-individu secara cross-section dalam model ini memiliki 

intersepnya masing-masing. Intersep yang dihasilkan akan memberikan pengaruh 

yang berbeda dari setiap individu. Model ini juga sering disebut sebagai teknik 

Least Squares Dummy Variable (LSDV), (Basuki & Prawoto, 2016). Untuk 



35 
 

 
 

mengestimasi data panel, model ini terkadang menggunakan teknik variabel 

dummy, di mana variabel dummy dapat melihat perbedaan intersep pada masing-

masing individu. 

c.  Pendekatan Random Effect Model (REM) 

Pendekatan Random Effect Model (REM) merupakan model yang 

mengestimasikan parameter (intersep) yang berbeda-beda antar individu dan waktu, 

kemudian dimasukkan ke dalam error di dalam model efek acak (random effect). 

Sehingga hal inilah random effect model juga disebut komponen error (error 

component model), (Basuki & Prawoto, 2016). Untuk menentukan salah satu 

estimasi data panel dari ketiga model tersebut, maka langkah pertama harus 

membandingkan antara model PLS dan FEM terlebih dahulu dengan melakukan uji 

F. Apabila hasil menunjukan PLS yang diterima, maka model PLS yang akan 

digunakan. Akan tetapi jika model FEM yang diterima, maka harus menjalankan 

tahap kedua dengan cara melakukan perbandingan lagi dengan model REM. 

Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui model apa yang akan digunakan 

antara FEM dan REM 

Pengujian untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam 

mengelola data panel, dapat dilakukan dengan uji chow  

Uji Chow 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model Fixed Effect atau Random 

Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai 

probabilatasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% (tingkat kepercayaan 

95%) maka H0 ditolak, artinya model panel yang terbaik untuk digunakan adalah 
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model Fixed Effect Model (FEM). sehingga keputasan pemilihan model akan dapat 

ditentukan. Maka hipotesisnya sebagai berikut: 

H0: Model Fixed Effect Model (FEM) 

H1: Model Random Effect Model (REM) 

1. Model Analisis  

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan 

menggunakan model ekonometrika berdasarkan pada pengembangan teori sebagai 

berikut: 

Persamaan Struktural 1: 

𝑌₁ =  𝛼₀ + 𝛼₁𝑙𝑛𝑋₁𝑖𝑡 + 𝛼₂𝑙𝑛𝑋₂𝑖𝑡 + 𝛼₃𝑌₂𝑖𝑡 + 𝑒₁ ............................................ (3.1) 

Persamaan Struktural 2: 

𝑌₂ =  𝛽₀ + 𝛽₁𝑙𝑛𝑋₁𝑖𝑡 + 𝛽₂𝑙𝑛𝑋₂𝑖𝑡 + 𝛽₃𝑙𝑛𝑌₁𝑖𝑡 + 𝑒₂.......................................... (3.2) 

Keterangan: 

X₁     = Dana Perimbangan 

X₂     = Pendapatan Asli Daerah 

Y₁     = Belanja Daerah 

Y₂     = Pertumbuhan Ekonomi 

i     = 24 Kabupaten/Kota (cross section) 

t    = tahun penelitian (time series) 

α₀, β₀    = Konstanta 

α₁, β₁, β₂ = Koefisien masing-masing variabel 

ln     = logaritma natural 

e     = error term 

 

 Untuk menganalisis kedua model yang telah disusun, digunakan metode 

persamaan simultan karena terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antar 

variabel endogen secara simultan. Hal ini menyebabkan regresi tunggal dengan 

metode OLS (ordinary least square) menjadi bias untuk digunakan. 
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a. Identifikasi Persamaan Simultan 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menaksir suatu model 

persamaan simultan. Akan tetapi, tidak setiap metode dapat digunakan pada segala 

situasi. Oleh karena itu, harus dipilih metode mana yang paling cocok. Tidak ada 

suatu kriteria yang tegas dalam menentukan metode yang paling sesuai untuk suatu 

situasi tertentu. Namun demikian, penentuan pilihan diantara berbagai metode 

sangat dibantu jika identifikasi model tersebut diketahui.  

Untuk mengetahui apakah sistem persamaan struktural yang dibentuk 

termasuk ke dalam kelompok exactly identified, overidentified, ataupun 

underidentified diperlukan satu kondisi penting yakni apa yang disebut dengan 

order-condition. Kaidah order-condition akan memberikan kriteria sejauh mana 

kondisi persamaan struktural yang dibentuk (Rusydi, 2010). Untuk mengetahui 

kaidah tersebut, berikut beberapa notasi untuk diketahui, yakni: 

m = jumlah variabel-variabel endogen (atau tergantung bersama) dalam model 

k = jumlah total variabel (endogen dan eksogen) yang dipisahkan dari persamaan 

yang dibicarakan 

maka, 

1. Jika k = m – 1, persamaan itu teridentifikasi secara pasti 

2. Jika k > m – 1, persamaan itu mengalami overidentification 

3. Jika k < m – 1, persamaan itu mengalami underidentification 

Jika modelnya underidentified, maka tidak ada teknik ekonometri apapun 

yang dapat dipakai untuk menaksir parameter-parameternya. Akan tetapi suatu 
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sistem persamaan yang underidentified mungkin mengandung beberapa persamaan 

struktural identified yang bisa ditakdir dengan beberapa prosedur tertentu. 

Jika seluruh persamaan suatu model adalah exactly identified, maka metode 

apapun dapat digunakan. Setiap metode menghasilkan taksiran koefisien struktural 

yang unik dan sama. Namun demikian, disarankan untuk memakai metode 2SLS 

karena jauh lebih sederhana dibandingkan metode lainnya. 

Jika beberapa atau semua persamaan dalam suatu sistem persamaan adalah 

overidentified, maka keseluruhan model itu dikatakan overidentified dan dapat 

diselesaikan dengan metode two stage least square. Pada situasi ini hanya model 

ILS yang tidak dapat diterapkan untuk menaksir koefisien persamaan struktural 

(Sumodiningrat, 2013). Sesuai dengan namanya estimasi dengan metode TSLS 

dilakukan dengan dua tahap regresi OLS  

1. Meregresikan variabel endogen terhadap variabel eksogen yang 

terdapat dalam persamaan reduced form. Estimasi ini akan memperoleh 

fitted value yang akan digunakan dalam persamaan struktural. 

2. Meregresikan persamaan struktural dengan fitted value sehingga 

memperoleh estimator yang tidak bias dan konsisten. 

b. Koefisien Determinasi (R² )  

  Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan variabel bebas dengan variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R² 

terletak antara 0 sampai 1 (0 ≤ 𝑅² ≤ 1). Tujuan menghitung koefisien Determinan 

adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R² 

mendekati 1 (100%) maka variasi variabel bebas terhadap variabel terikat sangat 
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tinggi. Sebaliknya jika nilai R² mendekati 0 maka menunjukkan variasi variabel 

bebas terhadap variabel terikat rendah (Sinambella & Sarton, 2021). 

2.   Uji Hipotesis 

  a.   Uji F  

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antara variabel independen dan variabel dependen. Uji hipotesis simultan 

dengan uji F pada tingkat signifikan tertentu (jika α = 5% = 0,05) untuk semua 

variabel bebas secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

besarnya nilai F hitung terhadap F tabel (Sinambella & Sarton, 2021). 

b.   Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial/individu variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dengan uji t 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada level 

signifikansi masing-masing variabel bebas (Sinambella & Sarton, 2021). 

Penelitian ini tidak mengggunakan uji asumsi klasik karena data panel 

memungkinan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam 

model. Keunggulan regresi data panel dalam implikasinya tidak harus dilakukan 

pengujian asumsi klasik, di mana keunggulannya yaitu data yang digunakan lebih 

informatif, variabilitasnya lebih besar, dan kolinearitas yang rendah. Sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang lebih besar (Gujarati, 2012). 
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E. Definisi Operasional 

Sebuah penelitian terdapat definisi operasional yang merupakan bagian 

penelitian untuk menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi 

opersasional tersebut yaitu: 

1. X₁ (Dana Perimbangan) adalah realisasi dana transfer yang meliputi DAU, 

DAK, dan DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten/Kota 

Sulawesi Selatan tahun 2019-2021 yang diukur dalam satuan rupiah. 

2. X₂ (Pendapatan Asli Daerah) adalah realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021 yang 

diukur dalam satuan rupiah. 

3. Y₁ (Belanja Daerah) adalah nilai pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021 yang diukur dalam satuan rupiah. 

4. Y₂ (Pertumbuhan Ekonomi) adalah laju pertumbuhan perekonomian 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021 yang diukur 

dalam satuan persen (%).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.   Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Demografi 

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 45.764,53 km persegi, 

memiliki daerah administratif 21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan, dan 2.953 

desa/kelurahan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2021 oleh Badan Pusat 

Statistik, jumlah penduduk Sulawesi Selatan mencapai 9.139.531 jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk berkisar 1,23% per tahun dengan tingkat kepadatan 14.951 

jiwa/km². Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 

1.427.619 jiwa sedangkan Kepulauan Selayar menjadi daerah dengan jumlah 

penduduk terendah di Sulawesi Selatan sebanyak 137.934  jiwa. 

2. Kondisi Makro Ekonomi  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Tingkat pengangguran Provinsi 

Sulawesi Selatan sebesar 5,72% pada tahun 2021, menurun dari tahun 2020 yang 

berada di angka 6,31%. Sebagai kota metropolitan, Kota Makassar menjadi daerah 

dengan tingkat pengangguran tertinggi yakni 153.976 jiwa atau 13,18% dari total 

penduduknya sebanyak 1.168.258 jiwa, di samping itu, Kabupaten Enrekang 

sebagai daerah dengan jumlah pengangguran terendah sebanyak 5.269 jiwa atau 

2,34% dari total penduduknya. Sebagai provinsi yang sebagian besar jumlah 

penduduknya berkecimpung dalam bidang pertanian dan perikanan maka komoditi 

ekspor yang menjadi unggulan Sulawesi Selatan ada beragam diantaranya, biji 

kakao, gurita, ikan, dedak gandum, carragenan, udang segar, dan lain-lain. 
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B.   Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel 

endogen. Variabel endogen diantaranya Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli 

Daerah, sedangkan variabel endogen terdiri dari Belanja Daerah dan Pertumbuhan 

Ekonomi. 

1. Belanja Daerah 

Belanja daerah merupakan keseluruhan kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum 

daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dipergunakan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah juga 

tercermin dari banyaknya anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya. Belanja daerah tiap Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan tren realisasi 

belanja daerah pada periode penelitian kian mengalami peningkatan secara terus 

menerus. Salah satu penyebabnya yakni wabah Covid-19 sehingga hal ini 

mengharuskan pemerintah mengambil langkah cepat dan tempat agar setiap daerah 

tetap pada kondisi yang stabil di berbagai aspek terutama kesehatan. Realisasi 

belanja daerah di hampir seluruh kabupaten berkisar di angka Rp1-2 triliun. Kota 

Makassar sebagai pusat aktivitas masyarakat mencapai angka Rp3-4 triliun. 
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Tabel 5 

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2021 (dalam ribu rupiah) 

 

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 1.103.517.505 1.011.535.611 1.113.302.845 

Bulukumba 1.557.230.094 1.238.105.051 1.567.790.064 

Bantaeng 1.067.275.240 947.568.663 1.118.820.409 

Jeneponto 1.351.269.324 1.266.977.432 1.293.846.490 

Takalar 1.151.698.576 991.926.068 1.203.400.500 

Gowa 1.919.436.396 1.922.781.248 2.194.411.193 

Sinjai 1.127.207.595 1.245.495.398 1.257.798.323 

Maros 1.408.314.777 1.465.676.989 1.482.187.141 

Pangkep 1.379.527.968 1.390.820.851 1.426.922.527 

Barru 998.467.159 928.001.449 965.536.309 

Bone 2.374.888.560 2.362.726.080 2.902.637.962 

Soppeng 1.203.622.761 1.258.860.939 1.204.604.425 

Wajo 1.556.237.924 1.428.321.171 1.580.069.089 

Sidrap 1.226.636.191 1.188.241.163 1.271.183.166 

Pinrang 1.293.600.668 1.325.082.587 1.448.122.547 

Enrekang 1.052.704.287 1.106.247.121 1.593.668.023 

Luwu 1.453.079.892 1.422.041.707 1.479.995.791 

Tana Toraja 1.170.432.764 1.112.242.905 1.198.000.001 

Luwu Utara 1.380.908.002 1.363.537.853 1.721.344.337 

Luwu Timur 1.535.299.658 1.448.969.309 1.519.770.643 

Toraja Utara 1.106.189.193 1.081.916.918 1.156.100.576 

Makassar 3.602.123.220 2.969.786.004 4.227.834.375 

Pare-Pare 931.332.137 850.998.380 959.792.750 

Palopo 1.001.968.219 993.227.169 1.013.347.279 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2023 

2. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan Ekonomi dapat dimaknai sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa agar 

semakin  bertambah dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Oleh sebab 

itu pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat keberhasilan dalam pembangunan 
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ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan laju 

persentase produk domestik regional bruto yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2021 

 

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 7.68% (1.78) 4.02% 

Bulukumba 5.49% 0.43% 4.76% 

Bantaeng 10.75% 0.52% 8.86% 

Jeneponto 5.47% 0.16% 5.40% 

Takalar 6.87% (0.61) 5.05% 

Gowa 7.46% 1.76% 7.26% 

Sinjai 6.12% 1.55% 5.23% 

Maros 1.24% (10.87) 1.36% 

Pangkep 6.41% (1.69) 3.46% 

Barru 7.41% 0.87% 4.77% 

Bone 7.01% (0.25) 5.53% 

Soppeng 7.69% 2.19% 6.15% 

Wajo 4.06% (1.17) 6.77% 

Sidrap 4.65% (0.59) 5.44% 

Pinrang 6.53% 0.44% 5.04% 

Enrekang 5.43% 1.25% 6.36% 

Luwu 6.26% 1.30% 6.03% 

Tana Toraja 7.22% (0.28) 5.19% 

Luwu Utara 7.11% (0.59)% 3.90% 

Luwu Timur 1.17% 1.46% (1.39) 

Toraja Utara 7.56% 0.17% 4.05% 

Makassar 8.79% (1.27) 4.47% 

Pare-Pare 6.65% (0.08) 4.41% 

Palopo 6.75% 0.45% 5.41% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 

 Tabel 6 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2019 tertinggi diperoleh Kabupaten Bantaeng sebesar 

10.75% dan Luwu timur sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah 

yakni 1.17%. jika dirata-ratakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di 
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angka 6.92% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5.02%. kemudian di 

tahun 2020 semua daerah mengalami penurunan drastis akibat perekonomian yang 

lesu terdampak Covid-19 dan kembali menunjukkan tren peningkatan yang cukup 

signifikan di tahun 2021 di angka 4-6%. 

3. Dana Perimbangan 

Pelaksanaan desentralisasi memerlukan biaya yang besar bagi pemerintah 

daerah, sehingga penerimaan yang bersumber dari PAD saja belum cukup untuk 

mendanai semua kebutuhan daerah dan diperlukan adanya dana perimbangan. Dana 

perimbangan merupakan dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialirkan ke wilayah 

otonom meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

Dana Bagi Hasil (DBH) 

Tabel 7 menampakkan realisasi dana transfer yang diterima tiap 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbilang sangat tinggi dan fluktuatif 

yaitu 600 miliar rupiah hingga 1,8 triliun pada periode tahun penelitian. Mengalami 

penurunan ditahun 2020 dan meningkat signifikan di tahun 2021 pada seluruh 

daerah, dimana pemerintah terus menggenjot pemulihan ekonomi dan merancang 

strategi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dimasa pandemi. Kota Pare-Pare 

sebagai daerah dengan dana transfer terendah jika dibandingkan dengan daerah lain 

sedangkan Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Bone, dan Makassar memperoleh 

dana transfer sebanyak Rp1-1,6 Triliun
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Tabel 7 

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2021 (dalam ribu rupiah) 

 

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 784.863.362 760.088.690 806.065.488 

Bulukumba 1.023.703.426 980.797.899 1.017.908.568 

Bantaeng 777.067.004 666.573.177 723.589.831 

Jeneponto 1.024.516.004 879.982.931 918.339.707 

Takalar 850.383.600 768.228.942 800.263.498 

Gowa 1.258.904.850 1.217.293.801 1.265.457.732 

Sinjai 867.367.969 820.634.785 933.066.278 

Maros 979.207.170 882.646.034 985.485.153 

Pangkep 1.011.383.048 961.344.950 962.307.767 

Barru 703.290.449 645.189.155 672.829.242 

Bone 1.603.392.651 1.445.278.185 1.524.644.685 

Soppeng 899.763.974 854.758.767 916.201.816 

Wajo 1.075.874.461 987.724.168 1.082.346.648 

Sidrap 938.071.388 824.743.456 896.963.904 

Pinrang 972.000.083 929.729.920 938.999.305 

Enrekang 780.914.439 721.882.308 780.875.729 

Luwu 1.043.484.277 941.735.488 982.525.814 

Tana Toraja 812.992.475 648.460.785 807.967.138 

Luwu Utara 923.587.941 856.480.785 910.857.633 

Luwu Timur 834.360.291 766.923.126 829.179.016 

Toraja Utara 763.972.243 681.778.111 740.620.691 

Makassar 1.824.567.794 1.676.121.524 1.668.956.489 

Pare-Pare 645.718.136 555.219.607 583.232.262 

Palopo 726.842.069 665.583.966 708.576.187 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 

4. Pendapatan Asli Daerah 

PAD adalah akumulasi penerimaan yang meliputi pajak  dan retribusi 

daerah, pos penerimaan bukan pajak berupa pendapatan dari badan usaha milik 

daerah (BUMD), pendapatan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Tujuan 

PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud 
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desentralisasi. Tujuan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa PAD merupakan 

sumber utama pendapatan daerah yang dimaksudkan untuk pelaksanaan 

pembangunan agar masyarakat dapat menikmati hasilnya. Variabel PAD dalam 

penelitian ini diukur dalam satuan rupiah yang terlampir pada Tabel 8. 

Tabel 8 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2021 (dalam ribu rupiah) 

 

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 73.168.652 66.371.402 87.072.440 

Bulukumba 167.521.422 169.475.966 214.268.055 

Bantaeng 107.155.247 110.141.022 183.179.635 

Jeneponto 101.085.508 109.189.131 144.981.765 

Takalar 104.825.637 126.864.460 195.857.288 

Gowa 238.239.570 241.469.601 198.482.604 

Sinjai 102.318.763 98.602.212 99.292.703 

Maros 248.747.247 219.100.517 304.837.005 

Pangkep 185.062.241 196.530.670 212.748.175 

Barru 103.887.441 101.324.047 106.629.369 

Bone 230.462.001 224.218.433 244.863.813 

Soppeng 138.447.177 151.860.141 127.827.067 

Wajo 142.164.594 143.732.705 145.526.853 

Sidrap 125.734.083 132.951.316 128.759.128 

Pinrang 133.363.939 131.176.927 136.394.123 

Enrekang 73.225.814 78.247.325 99.783.897 

Luwu 114.105.169 123.160.816 120.060.000 

Tana Toraja 119.464.171 110.770.050 124.308.829 

Luwu Utara 128.591.053 107.770.050 112.885.463 

Luwu Timur 313.544.283 369.383.649 314.224.809 

Toraja Utara 51.882.968 55.672.227 89.650.900 

Makassar 1.303.316.324 1.078.328.560 1.686.388.513 

Pare-Pare 137.892.125 161.232.038 157.136.217 

Palopo 165.664.350 177.205.052 167.917.529 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 
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 Pendapatan Asli Daerah yang dipaparkan Tabel 8 fluktuatif. Pada tahun 

2019-2021, hampir seluruh daerah hanya mampu memperoleh Rp. 50 miliar hingga 

Rp. 300 miliar, angka tersebut jauh lebih rendah jika di bandingkan dengan nilai 

dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Kota meakassar menjadi satu-

satunya daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu menyentuh angka Rp1 

triliun penerimaan asli daerahnya. 

C. Hasil Penelitian 

Pengujian yang dilakukan untuk menentukan model terbaik yang digunakan 

untuk mengelola data panel yakni dengan Uji Chow 

1. Uji Chow 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model Fixed Effect atau Common 

Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% (tingkat kepercayaan 

95%) maka H0 ditolak, artinya model panel yang terbaik untuk digunakan adalah 

model Fixed Effect Model (FEM). 

Tabel 9 

Hasil Uji Chow 

 

 
       Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023 

 

Uji chow pada Tabel 9 menunjukkan nilai probability F 0,0000 < 

signifikansi α = 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya model panel 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 948.623892 (23,44) 0.0000

Cross-section Chi-square 440.791544 23 0.0000
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terbaik untuk digunakan adalah model Fixed Effect Model. Sebaliknya, jika nilai 

probability F lebih tinggi dari tingkat signifikansi α = 5% maka H0 diterima dan 

model terbaik yang digunakan adalah Common Effect.           

2. Identifikasi Persamaan Simultan 

Untuk mengetahui apakah persamaan simultan yang dibentuk mampu 

diidentifikasi atau tidak perlu diidentifikasi, maka terlebih dahulu sistem persamaan  

simultan yang dibangun menggunakan metode rank order dengan formula: 

K-k ≥ m – 1 

M = jumlah variabel endogen dalam seluruh sistem persamaan simultan 

m = jumlah variabel endogen dalam satu persamaan simultan 

K = jumlah variabel eksogen dalam seluruh sistem persamaan simultan, termasuk 

intersep 

k  = jumlah variabel eksogen dalam satu persamaan tertentu 

maka hasil identifikasi terangkum dalam tabel berikut ini:  

Tabel 10 

Identifikasi Persamaan Simultan 

 

Persamaan 

Struktural 

K k M M K-k ≥ m – 1 Ket 

Persamaan 1 2 1 2 1 1 > 0 Overidentified 

Persamaan 2 2 1 2 1 1 > 0 Overidentified 

 

 Hasil identifikasi rank order pada Tabel 10 memberikan hasil bahwa kedua 

persamaan struktural bersifat overidentified. Maka regresi persamaan simultan 

diselesaikan dengan menggunakan metode Two Stage Least Square (2SLS). 
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1. Persamaan Struktural 1 

 Persamaan struktural pertama dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana 

perimbangan, PAD, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 11 

Hasil Uji Persamaan Simutan 1 

 

 
      Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023 

 

Model 1  

Y₁ = 5,7374 + 0,5508lnX₁ + 0,2616lnX₂ - 0,0085Y₂ 

 Hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta α₀ sebesar 5,7374 yang artinya jika variabel dana 

perimbangan (X₁), Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan pertumbuhan ekonomi 

(Y₂) tidak mengalami perubahan atau konstan maka belanja daerah (Y₁) 

sebesar 5,7374%. 

2. Nilai koefisien α₁ sebesar 0,5508 yang artinya jika dana perimbangan (X₁) 

mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka belanja daerah (Y₁) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,5508% dengan asumsi Pendapatan Asli 

Daerah (X₂), dan pertumbuhan ekonomi (Y₂) tidak mengalami perubahan 

atau konstan.  

Dependent Variable: Y1

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:16

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.737461 6.301108 0.910548 0.3675

Y2 -0.008506 0.008905 -0.955151 0.3447

X1 0.550898 0.207305 2.657431 0.0109

X2 0.261685 0.078051 3.352741 0.0017

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.998365     Mean dependent var 27.64260

Adjusted R-squared 0.997399     S.D. dependent var 1.494768

S.E. of regression 0.076230     Sum squared resid 0.255688

F-statistic 1033.486     Durbin-Watson stat 2.338898

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 0.255688

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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3. Nilai koefisien α₂ sebesar 0,2616 yang artinya jika Pendapatan Asli Daerah 

(X₂) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka belanja daerah (Y₁) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,2616% dengan asumsi dana perimbangan 

(X₁) dan pertumbuhan ekonomi (Y₂) tidak mengalami perubahan atau 

konstan.  

4. Nilai koefisien α₃ sebesar -0,0085 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi 

(Y₂) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka belanja daerah (Y₁) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,0085% dengan asumsi dana perimbangan 

(X₁) dan Pendapatan Asli Daerah (X₂) tidak mengalami perubahan atau 

konstan.  

a.   Koefisien Determinasi (R²) 

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R² mendekati 1 (100%) 

maka variasi variabel bebas terhadap variabel terikat sangat tinggi. Sebaliknya jika 

nilai R² mendekati 0 maka menunjukkan variasi variabel bebas terhadap variabel 

terikat rendah (Sinambella & Sarton, 2021). 

Tabel 12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan 1 

 
           Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 12 

dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,99. Hal ini berarti variasi naik turunnya 

Dependent Variable: Y1

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:16

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.737461 6.301108 0.910548 0.3675

Y2 -0.008506 0.008905 -0.955151 0.3447

X1 0.550898 0.207305 2.657431 0.0109

X2 0.261685 0.078051 3.352741 0.0017

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.998365     Mean dependent var 27.64260

Adjusted R-squared 0.997399     S.D. dependent var 1.494768

S.E. of regression 0.076230     Sum squared resid 0.255688

F-statistic 1033.486     Durbin-Watson stat 2.338898

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 0.255688

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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belanja daerah yang mampu dijelaskan variabel dana perimbangan (X₁), 

Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan pertumbuhan ekonomi (Y₂) adalah 99% 

sedangkan 1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

b. Uji Hipotesis Persamaan Struktural 1 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk menjelaskan apakah variabel dana 

perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel belanja daerah. 

Tabel 13 

Hasil Uji F Persamaan 1 

 

 
        Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023 

 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada Tabel 13  menyatakan 

bahwa variabel dana perimbangan (X₁), Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan 

pertumbuhan ekonomi (Y₂) memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap belanja daerah (Y₁). Adapun hasil uji numerik simultan yaitu: Fhitung 

1033,48 dan Ftabel 2,744. 

2) Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dana 

perimbangan (X₁), Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan pertumbuhan ekonomi (Y₂) 

terhadap belanja daerah (Y₁) secara parsial atau individual. 

Dependent Variable: Y1

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:16

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.737461 6.301108 0.910548 0.3675

Y2 -0.008506 0.008905 -0.955151 0.3447

X1 0.550898 0.207305 2.657431 0.0109

X2 0.261685 0.078051 3.352741 0.0017

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.998365     Mean dependent var 27.64260

Adjusted R-squared 0.997399     S.D. dependent var 1.494768

S.E. of regression 0.076230     Sum squared resid 0.255688

F-statistic 1033.486     Durbin-Watson stat 2.338898

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 0.255688

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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Tabel 14 

Hasil Uji t Persamaan 1 

 

 
          Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023 

 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 14 diketahui bahwa variabel dana 

perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja 

daerah sebagai berikut: 

a) Nilai variabel X₁ sebesar 0,0109 

Variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah memiliki probabilitas 

0,0109 < 0,05 dan nilai thitung 2,6574 > ttabel 1,668 yang menunjukkan bahwa 

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. H₁ 

diterima H₀ ditolak. 

b) Nilai variabel X₂ sebesar 0,0017 

Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah memiliki 

probabilitas 0,0017 < 0,05, dan nilai thitung 3,3527 > ttabel 1,668  yang 

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. H₁ 

diterima H₀ ditolak. 

c) Nilai variabel Y₁ sebesar 0,3447 

Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah memiliki 

probabilitas 0,3447 > 0,05 dan nilai thitung -0,9551 < ttabel 1,668  yang 

Dependent Variable: Y1

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:16

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.737461 6.301108 0.910548 0.3675

Y2 -0.008506 0.008905 -0.955151 0.3447

X1 0.550898 0.207305 2.657431 0.0109

X2 0.261685 0.078051 3.352741 0.0017

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.998365     Mean dependent var 27.64260

Adjusted R-squared 0.997399     S.D. dependent var 1.494768

S.E. of regression 0.076230     Sum squared resid 0.255688

F-statistic 1033.486     Durbin-Watson stat 2.338898

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 0.255688

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. H₁ 

ditolak H₀ diterima. 

2.  Persamaan Struktural 2 

Persamaan struktural kedua dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana 

perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 15 

Hasil Uji Persamaan Simultan 2 

 

      Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023 

 

   Model 2  

Y₂ = -254,74 + 8,8759lnX₁ + 2,9592lnX₂ - 2,3883lnY₁ 

 Hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta α₀ sebesar -254,74 yang artinya jika variabel dana 

perimbangan (X₁), pendapatan asli daerah (X₂), dan belanja daerah (Y₁) 

tidak mengalami perubahan atau konstan maka pertumbuhan ekonomi (Y₂) 

sebesar -254,74%. 

2. Nilai koefisien α₁ sebesar 8,8759 yang artinya jika dana perimbangan (X₁) 

mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y₂) 

akan mengalami peningkatan sebesar 8,8759% dengan asumsi pendapatan 

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:17

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -254.7419 99.41392 -2.562437 0.0139

Y1 -2.388346 2.500342 -0.955208 0.3447

X1 8.875959 3.494680 2.539848 0.0147

X2 2.959230 1.395881 2.119973 0.0397

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.430206     Mean dependent var -0.241514

Adjusted R-squared 0.093510     S.D. dependent var 1.341615

S.E. of regression 1.277349     Sum squared resid 71.79129

F-statistic 1.277727     Durbin-Watson stat 4.298816

Prob(F-statistic) 0.232058     Second-Stage SSR 71.79129

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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asli daerah (X₂), dan belanja daerah (Y₁) tidak mengalami perubahan atau 

konstan.  

3. Nilai koefisien α₂ sebesar 2,9592 yang artinya jika pendapatan asli daerah 

(X₂) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y₂) 

akan mengalami peningkatan sebesar 2,9592% dengan asumsi dana 

perimbangan (X₁) dan belanja daerah (Y₁) tidak mengalami perubahan atau 

konstan.  

4. Nilai koefisien α₃ sebesar -2,3883 yang artinya jika belanja daerah (Y₁) 

mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y₂) 

akan mengalami penurunan sebesar 2,3883% dengan asumsi dana 

perimbangan (X₁) dan pendapatan asli daerah (X₂) tidak mengalami 

perubahan atau konstan.  

 

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Dana 

Perimbangan dan PAD terhadap variabel belanja daerah dan pertumbuhan 

ekonomi. Bila R² mendekati 1 (100%) maka variasi variabel bebas terhadap 

variabel terikat sangat tinggi.. 

Tabel 16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan 2 

 
         Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023  

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:17

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -254.7419 99.41392 -2.562437 0.0139

Y1 -2.388346 2.500342 -0.955208 0.3447

X1 8.875959 3.494680 2.539848 0.0147

X2 2.959230 1.395881 2.119973 0.0397

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.430206     Mean dependent var -0.241514

Adjusted R-squared 0.093510     S.D. dependent var 1.341615

S.E. of regression 1.277349     Sum squared resid 71.79129

F-statistic 1.277727     Durbin-Watson stat 4.298816

Prob(F-statistic) 0.232058     Second-Stage SSR 71.79129

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 16 

dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,4302. Hal ini berarti variasi naik turunnya 

pertumbuhan ekonomi yang mampu dijelaskan variabel dana perimbangan (X₁), 

Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan belanja daerah (Y₁) adalah 43,02% sedangkan 

56,98% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

b.   Uji Hipotesis Persamaan Struktural 2 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk menjelaskan apakah variabel dana 

perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel belanja daerah. 

Tabel 17 

Hasil Uji F Simultan 2 

 
              Sumber: Diolah pada Program E-Views 12, 2023 

 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada Tabel 17 menyatakan 

bahwa variabel dana perimbangan (X₁), pendapatan asli daerah (X₂), dan belanja 

daerah (Y₁) tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y₂). Adapun hasil uji numerik simultan yaitu: Fhitung 1,2777 dan Ftabel 

2,744. 

 

 

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:17

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -254.7419 99.41392 -2.562437 0.0139

Y1 -2.388346 2.500342 -0.955208 0.3447

X1 8.875959 3.494680 2.539848 0.0147

X2 2.959230 1.395881 2.119973 0.0397

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.430206     Mean dependent var -0.241514

Adjusted R-squared 0.093510     S.D. dependent var 1.341615

S.E. of regression 1.277349     Sum squared resid 71.79129

F-statistic 1.277727     Durbin-Watson stat 4.298816

Prob(F-statistic) 0.232058     Second-Stage SSR 71.79129

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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2) Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dana 

perimbangan (X₁), pendapatan asli daerah (X₂), dan belanja daerah (Y₁) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y₂) secara parsial atau individual. 

Tabel 18 

Hasil Uji t Simultan 2 

 
    Sumber: diolah pada program e-views 12 

 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 18 diketahui bahwa variabel dana 

perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi sebagai berikut: 

a) Nilai variabel X₁ sebesar 0,0147 

Variabel Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki 

probabilitas 0,0147 < 0,05 dan nilai thitung 2,5398 > ttabel 1,668 yang 

menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. H₁ diterima H₀ ditolak. 

b) Nilai variabel X₂ sebesar 0,0397 

Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki 

probabilitas 0,0397 < 0,05 dan nilai thitung 2,1199 > ttabel 1,668 yang 

mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Two-Stage Least Squares

Date: 04/18/23   Time: 12:17

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 71

Instrument specification: C X1 X2 Y1 Y2

Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -254.7419 99.41392 -2.562437 0.0139

Y1 -2.388346 2.500342 -0.955208 0.3447

X1 8.875959 3.494680 2.539848 0.0147

X2 2.959230 1.395881 2.119973 0.0397

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.430206     Mean dependent var -0.241514

Adjusted R-squared 0.093510     S.D. dependent var 1.341615

S.E. of regression 1.277349     Sum squared resid 71.79129

F-statistic 1.277727     Durbin-Watson stat 4.298816

Prob(F-statistic) 0.232058     Second-Stage SSR 71.79129

Instrument rank 28     Prob(J-statistic) 0.000000
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pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. H₁ 

diterima H₀ ditolak. 

c) Nilai variabel Y₁ sebesar 0,3447 

Variabel belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki probabilitas 

0,3447 > 0,05 dan nilai thitung -0,9552 < ttabel 1,668  yang menunjukkan 

bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. H₁ ditolak H₀ 

diterima. 

 

D. Hasil Pembahasan 

1. Fenomena Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 

Berdasarkan hasil uji menggunakan metode Two Stage Least Square 

(2SLS), didapatkan hasil bahwa nilai koefisien dana perimbangan (X₁) sebesar 

0,5508 lebih besar dari nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (X₂) sebesar 0,2616 

yang artinya pemerintah cenderung menggunakan dana transfer dalam kegiatan 

belanja daerahnya daripada menggunakan PAD atau dengan kata lain fenomena 

Flypaper Effect terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini 

disebabkan karena masih kurangnya kemampuan daerah dalam memaksimalkan 

sumber-sumber penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi, dan 

pendapatan lain-lain yang sah. 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5, 3 kabupaten dengan realisasi 

belanja daerah tertinggi adalah Kabupaten Bone, yakni mencapai Rp2,9 triliun pada 

tahun 2021, dana transfer yang diterima berkisar Rp1-1,6 triliun sedangkan PAD 
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yang diperoleh hanya Rp244 miliar. Selain itu, Kabupaten Gowa dengan realisasi 

belanja daerah mencapai Rp2,1 triliun pada tahun 2021, dana transfer yang diterima 

berkisar Rp1,2 triliun sedangkan PAD yang diperoleh hanya 200 miliar.Kabupaten 

Luwu dengan realisasi belanja daerah mencapai Rp1,4 triliun pada tahun 2021, dana 

transfer yang diterima berkisar Rp9-1,1 triliun sedangkan PAD yang diperoleh 

hanya 120 miliar.  

Paparan data tersebut memberi sinyal ketergantungan yang kuat pada 

pemerintah Kabupaten Bone, Gowa, dan Luwu terhadap pemerintah pusat dalam 

aktivitas daerahnya dengan persentase ketergantungan 75%. Tingkat 

ketergantungan fiskal adalah rasio besarnya jumlah penerimaan dana alokasi dari 

pemerintah pusat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). tingkat ketergantungan 

fiskal ini merupakan cerminan dari kemandirian suatu daerah, semakin kecil tingkat 

ketergantungan fiskal suatu daerah maka semakin baik daerah tersebut. Sedangkan 

di sisi lain Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Maros 

merupakan daerah dengan ketergantungan yang cukup rendah bila di bandingkan 

dengan daerah lain yang ada di Provinsi lain yaitu Makassar (53%), Luwu Timur 

(54%), dan Maros (64%). Daerah lain memiliki rata-rata ketergantungan keuangan 

sebesar 70-88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa flypaper effect terjadi di 

hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ari Muliana 

Ginting (2019), bahwa terjadi flypaper effect terhadap ketiga model  yaitu belanja 

modal, belanja publik sektor kesehatan dan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. 

Penelitian lain dilakukan oleh Meydhita (2019) yang menemukan bahwa flypaper 
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effect terjadi di Provinsi Bali dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan 

DAU dalam membiayai belanja modal. Christine (2020) menjelaskan bahwa 

flypaper effect  terjadi di luar  Pulau Jawa yang diwakili oleh Provinsi Gorontalo 

dan Sulawesi Barat tahun 2014-2018. 

2. Pengaruh Dana Perimbangan (X₁) terhadap Belanja Daerah (Y₁) 

Hasil penelitian menggunakan metode 2SLS diperoleh bahwa dana 

perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah 

dengan nilai koefisien 0,5508 dan probability 0,0109 lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0,05 . Hal ini berarti apabila transfer pemerintah pusat meningkat maka 

akan memberi efek pada peningkatan pula pada realisasi belanja daerah di 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sehingga dugaan atau hipotesis peneliti 

terbukti dan diterima. 

Sebagaimana tujuan dana transfer yakni untuk memenuhi dan mendukung 

aktivitas daerah maka, semakin besar dana perimbangan yang diberikan oleh pusat, 

maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan umum dan fasilitas 

terbaik melalui belanja daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999.  Hal ini tercermin dari realisasi belanja daerah tiap kabupaten/kota di 

sulawesi selatan yang berkisar Rp. 1-2 triliun, disumbang sebesar 75-80% dari dana 

transfer pemerintah pusat dan hanya 20-25% lainnya yang dapat dicapai oleh 

pendapatan asli daerah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masayu dan 

Catur (2017) bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah di kota bandung yang bersifat bantuan. Adhipradana P. 
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Swashito (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan belanja 

pemerintah daerah lebih responsif terhadap peningkatan DAU daripada 

peningkatan PAD yang berarti dana transfer berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan belanja pemerintah. Ferdiansyah dkk (2018), membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh positif dana perimbangan terhadap peningkatan anggran 

belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₂) terhadap Belanja Daerah (Y₁) 

Hasil penelitian menggunakan metode 2SLS didapatkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan 

nilai koefisien 0,2616 dan probability 0,0017 < 0,05. Hal ini memberi sinyal bahwa 

setiap kenaikan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan 

menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah pula. 

Tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan 

suatu daerah dalam memaksimalkan sumber dayanya. Semakin besar pendapatan 

asli daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula alokasi belanja daerah 

yang disalurkan untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti melakukan aktivitas 

pemerintah dan melaksanakan semua program pembangunan daerah. 

Salah satu teori yang sejalan dengan asumsi tersebut adalah teori Rostow 

dan Musgrave, yang  menyatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah 

terdiri dari tiga tahap di mana pemerintah mempunyai peran besar untuk menangani 

kegagalan swasta menyediakan barang dan jasa publik, sehingga pemerintah harus 

menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, transportasi, 
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kesehatan dan lain sebagainya agar tujuan untuk pembangunan ekonomi suatu 

daerah dapat tercapai. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Vinny Siti 

Utary (2021), menjelaskan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap peningkatan 

belanja modal di Kota Sukabumi. Penelitian lain dilakukan oleh Fatmawati dan Sari 

(2021) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah secara 

signifikan di Pulau Jawa. Hairiyah dkk (2017), menjelaskan bahwa PAD 

berpengaruh positif dan signfiikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan 

Utara 

4. Pengaruh Dana Perimbangan (X₁) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂) 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan nilai koefisien 8,8759 dan probability 0,0147 < 0,05. Hasil ini 

menjelaskan bahwa setiap peningkatan dana transfer dari pemerintah kepada 

pemerintah daerah berimplikasi juga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan di kabupaten/kota 

provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun penelitian disebabkan dana yang 

terkumpul di alokasikan sebagian besar pada belanja kesehatan untuk seluruh 

tenaga kesehatan serta pasien Covid-19 hingga belanja subsidi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat agar perekonomian tetap berjalan sebagaimana 

mestinya sehingga pertumbuhan ekonomi kembali meningkat setelah minus di 

tahun 2020, hal ini merupakan representasi dari Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah 
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dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi 

corona virus disease 2019 dan dampaknya.  

Penelitian ini sejalan dengan teori yang digagas oleh Solow-Swan. Teori ini 

berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan pasokan 

faktor produksi, penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal dan kemajuan 

teknologi. Berdasarkan premis analisis klasik bahwa perkembangan perekonomian 

akan bergantung pada pertambahan penduduk, kemajuan teknologi dan akumulasi 

modal dimana semakin banyak dana transfer yang diterima, pemerintah daerah bisa 

berinisiatif untuk melengkapi kebutuhan daerahnya. 

Penelitian sebelumnya yang juga membahas hal ini dibuktikan oleh Irvan 

dan Karmini (2016), bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Penelitian lain 

dilakukan oleh Endang dan Dwi (2019), bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara 

simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018. Maheni dan Maryono (2021) 

menemukan pengaruh positif signifikan dana perimbangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengan tahun 2017-2019. 

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₂) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(Y₂) 

Menggunakan metode 2SLS, penelitian ini menemukan bahwa PAD 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 2,9692 

dan nilai probability 0,0397 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 
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PAD berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan 

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD 

meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan 

tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan 

berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan PAD yang berkelanjutan tersebut akan 

menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan PAD pada suatu 

daerah harus berdampak pada perekonomian daerah tersebut, karena suatu daerah 

tidak bisa dikatakan berhasil apabila daerah tersebut tidak mengalami Pertumbuhan 

Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD (A. S. 

Wahyuni, 2020). 

Berdasarkan data yang ditunjukkan Tabel 8, penerimaan daerah yang 

sebelumnya kontraksi di tahun 2020 dapat tumbuh positif di tahun 2021. Hal ini 

disebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga, perbaikan ekonomi yang 

didorong hampir semua lapangan usaha (LU) utama, industri pengolahan, 

perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi serta turut didukung oleh 

perbaikan kinerja LU pendukung seperti jasa kesehatan, penyediaan akomodasi, 

jasa makan dan minum. Demikian itu merupakan langkah pemerintah  untuk tetap 

menggairahkan pasar ditengah ketidakpastian ekonomi sebagaimana amanat UU 

No. 22 Tahun 1999 pasal 78 ayat 1 bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah 

daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 
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Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2020), 

menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Banda Aceh tahun 2013-2017. Penelitian lain dilakukan Palguno dkk 

(2020) menjelaskan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Basri dkk (2016) 

dalam hasil analisanya menjelaskan bahwa setiap kenaikan PAD menyebabkan 

kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. 

6. Hubungan Kausalitas antara Belanja Daerah (Y₁) dan Pertumbuhan 

Ekonomi (Y₂) 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan nilai koefisisen -2,3883 mengindikasikan setiap peningkatan pembelanjaan 

pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan penurunan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3%. Begitupula pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien -0,0085 dan 

probability 0,3447 > 0,05. Hal ini berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

akan menurunkan 0,8% porsi pengeluaran pemerintah.  

Pemberian dana transfer  yang bersifat block grant (tidak ditentukan 

penggunaannya), di satu sisi merupakan suatu bentuk fleksibilitas penggunaan 

DAU oleh pemerintah daerah yang selaras dengan pengaktualisasian prinsip 

otonomi daerah. Namun di sisi lain, terdapat pula tantangan yang mengikuti 

kebijakan block grant tersebut yakni formulasi dana transfer yang masih belum 

optimal dalam mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan kurang mampu 
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mendorong pemerataan dan peningkatan layanan publik, serta kinerja daerah dalam 

menjalankan tanggung jawab belanja secara efisien dan disiplin.  

Faktanya, tahun 2020-2021 merupakan masa transisi untuk menghadapi 

Covid-19 yang menjadikan pemerintah fokus pada penanganan dan pemulihan 

ekonomi dan tetap pada kondisi yang stabil sehingga alokasi belanja daerah 

didominasi oleh belanja bidang kesehatan, belanja subsidi disamping masih 

banyaknya daerah yang mengalokasikan porsi belanja pegawai lebih besar dari 

alokasi belanja modal dan belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur. Hal ini 

salah satunya tercermin dalam realisasi dana transfer yang sebagian besar 

digunakan untuk belanja birokrasi (rata-rata realisasi belanja pegawai sebesar 

32,4% vs rata-rata realisasi belanja infrastruktur publik 11,5%). Kondisi inilah yang 

menyebabkan APBD belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang sejalan dengan Marseno dan Mulyani 

(2020), bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal 

pemerintah daerah. Lebih lanjut, Juardi dkk (2014) yang menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Putri dkk (2021) menjelaskan 

bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2015-2018. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah memiliki probabilitas 

0,0109 < 0,05 dan nilai thitung 2,6574 > ttabel 1,668 yang menunjukkan bahwa 

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. Sehingga 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. H₁ diterima H₀ ditolak. 

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah memiliki 

probabilitas 0,0017 < 0,05, dan nilai thitung 3,3527 > ttabel 1,668  yang 

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah. Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. 

Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. H₁ diterima H₀ 

ditolak. 

3. Variabel Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki 

probabilitas 0,0147 < 0,05 dan nilai thitung 2,5398 > ttabel 1,668 yang 

menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 
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tahun 2019-2021. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima. H₁ diterima H₀ ditolak. 

4. Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki 

probabilitas 0,0397 < 0,05 dan nilai thitung 2,1199 > ttabel 1,668 yang 

mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2019-2021. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. H₁ 

diterima H₀ ditolak. 

5. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas atau 

dengan kata lain variabel belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi saling 

berpengaruh negatif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung -0,9551 < ttabel 1,668  

variabel belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, hal yang sama terjadi 

pada hasil uji pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah yang memiliki 

probabilitas 0,3447 > 0,05 dan nilai thitung -0,9552 < ttabel 1,668 dan nilai 

probabilitas 0,3447 > 0,05. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini ditolak. H₁ ditolak H₀ diterima. 

6. Berdasarkan hasil uji didapatkan hasil bahwa nilai koefisien dana perimbangan 

(X₁) sebesar 0,5508 lebih besar dari nilai koefisien pendapatan asli daerah (X₂) 

sebesar 0,2616 menyiratkan Flypaper Effect terbukti terjadi di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. Sehingga hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima. H₁ diterima H₀ ditolak. 

B. Saran 
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Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah sebaiknya mulai membuat strategi dalam rangka memaksimalkan 

hasil penerimaan daerah melalui potensi-potensi sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia yang ada didaerahnya agar kedepannya dapat 

mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam memenuhi 

kebutuhan daerah. 

2. Pengeluaran pemerintah dalam pengalokasiannya perlu ditingkatkan dan tepat 

sasaran yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perekonomian seperti 

pengeluaran yang bertujuan untuk pengadaan infrastruktur dan fasilitas publik, 

pendidikan, kesehatan sebagai modal peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut 

terkait variabel penelitian untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pola pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara komprehensif. 

 



 

70 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abidin, Z. (2006). Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi Telaah atas 

Kontribusi Sistem Ekonomi Islam terhadap Sistem Ekonomi Konvensional 

dalam Konsep Pertumbuhan Ekonomi Zainal Abidin Zainal Abidin 

Pendahuluan Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan 

yang h. Al-Ihkam, 1(2), 9–11. 

 

Algifari. (2017). Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi. BPFE-Yogyakarta. 

 

Ananda, C. F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. Indonesian Treasury Review: 

Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(2), 5–10. 

 

Arif, F. M. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari’ah: 

Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. INFERENSI: Jurnal Penelitian 

Sosial Keagamaan, 13(1), 3–20.  

 

Badan Pusat Statistitk (2019), Statistik Keuangan Sulawesi Selatan 2019/2020 

 

Badan Pusat Statistitk (2019), Statistik Keuangan Sulawesi Selatan 2020/2021 

 

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi 

dan Bisnis. Rajawali Pers. 

 

Budiarti, P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

Terhadap Struktur Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur). 14–18. 

 

Cahyaning, S., & Salama, U. (2018). The Effect Of Regional Original Income , 

General Allocation Funds , And Results Sharing Funds On Capital 

Expenditure Allocation With Economic Growth As Moderating Variables In 

East Java Regency / City Government 2013-2015. 3(1), 6–18.  

 

Dana, P., Umum, A., Di, M., & Langsa, K. (2022). The Effect Of General Allocation 

Funds AND Spescial Alokation Funds on Capital Expenditure With Economic 

Growth As Moderating Variable in Langsa City. 10–13. 

 

Falianty, T. A. (2019). Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia. 

Rajawali Pers. 

 

Fatmawati, A. P., & Ria Sari, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Di Pulau Jawa. 2(1), 1–10.  

Hairiyah, & Malisan, L. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. 



71 
 

 
 

Economics, Business and Management Science Journal, 1(1), 4.  

 

Hasbiullah. (2015). Ekonomi Publik (Suatu Perbandingan Konsep Ekonomi Islam 

dengan Teori Konvensional). Alauddin University Press. 

Hasyim, A. I. (2016). Ekonomi Makro. Prenadamedia Group. 

 

Hendriwanto, G. (2015). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel Moderasi. 12–14. 

Heryana, A. (2020). Ade Heryana, S.St, M.KM | Hipotesis dalam Penelitian 

Kuantitatif. 3. 

 

Https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id 

 

Https://sulsel.bps.go.id/indicator/52/1668/1/seri-10-laju-pertumbuhan-kabupaten-

kota-menurut-lapangan-usaha.html 

 

Jaeni, & L, G. A. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja 

Daerah. 4–9. 

 

Juniawan, M. A., & Santi, N. P. (2018). Pengaruh Pad , Dau Dan Dak Terhadap 

Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. 7(3), 10–22. 

 

Kumala, D. N. C. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, 

dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah. 8–10. 

 

Kurnia Putra, S. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2010-2014). 8. 

 

Kusumaningrum, N. A. (2019). Analisis Flypaper Effecr pada Pengujian Pengaruh 

Pendapatan Alsi Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah 

Penduduk terhadap Belanja Daerah. 

 

Linawati, & Tohari. (2021). Permodelan Pertumbuhan Ekonomi Dijawa Timur 

Melalui Fenomena Flypaper Effect. 7, 3. 

 

Lisa, Y., & Priyagus, P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Forum Ekonomi, 19(2), 162.  

Mangkoesoebroto, G. (2016). Ekonomi Publik. Fakultas Ekonomi Universitas 

Gadjah Mada. 

 

Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & S.M.Engka, D. (2020). Pengaruh PAD,DBH, 



72 
 

 
 

DAU, dan DAK Terhadaap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa 

Tenggara. 21(04), 4–5. 

 

Mulya, R. (2016). Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(2), 

2–3. 

 

Mulianta, A. (2019). Analisis Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan 

Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi 

Sumatera Utara Analysis of Flypaper Effect on Fiscal Decentralization and 

Locally- Genrated Revenues To Expenditures of Local Government. Kajian, 

24(2), 

 

Murni, A. (2016). Ekonomika Makro. PT Refika Aditama. 

 

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu 

Dekadeotonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 4.  

 

Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera 

Selatan 2014-2018. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(2), 91. 

Prabawati, P. S. S., & Wany, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 

Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi, Putra, W. (2018). Tata 

Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Rajawali Pers. 

 

Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. 

OECONOMICUS Journal of Economics, 1(1), 17–27. Lilik Rahmawati 

 

Risnawati, M. N. (2019). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi DIY 

Tahun 2008-2014. 

 

Rusydi, B. U., & Jafar, R. (2021). Ekonomi Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Alauddin Makassar. 

 

Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lapian, A. C. H. (2019). Flypaper Effect Pada 

Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta 

Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi 

Tengah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 18(2). 

 

Saputera, A. G. E., & Pandoyo. (2020). Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap 

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah. 3, 17–28. 



73 
 

 
 

 

Siahaan, C. T. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah ( Studi 

Komparasi Kabupaten / Kota Di Pulau Jawa Dengan Luar Pulau Jawa Pada 

Tahun 2014-2018 ) Jurnal Ilmiah. 10–23. 

 

Sinambella, L. P., & Sarton. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Teoretik 

dan Praktik). Rajawali Pers. 

 

Sukirno, S. (2016). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Rajawali Pers. 

Swasito, A. P. (2021). Apakah fenomena flypaper effect asimetris terjadi pada 

kebijakan belanja pemerintah daerah? Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 

(PKN), 3(1), 5–7. 

 

Uswatun Hasanah, L., Hodijah, S., & Safri, M. (2022). Kausalitas antara 

pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan indeks pembagunan 

manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 

17(2), 273–288.  

Utary, V. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 

JAMMI –Jurnal Akuntasi UMMI, II(1), 80–96. 

Wahyuni. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3(8), 6. 

 

Wahyuni, A. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. Jurnal Stei, 1–22. 

www.djpk.go.id. 

 

Wahyuni, H. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Angagran Belanja 

Daerah Kabupaten Takalar. In Pesquisa Veterinaria Brasileira (Vol. 26, 

Nomor 2).  

 

Wahyuningsih, T. (2020). Ekonomi Publik. Rajawali Pers. 

 

Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2019). Pengaruh Dana 

Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 

2009-2014). Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5(2).  

Wulandari, F., Asrizal, & Jolianis. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah 

di Kabupaten Pasaman Barat. 

 

Yusup, M. (2019). Manajemen Penganggaran dalam Islam (Teori dan Aplikasi). 

 



74 
 

 
 

Zainuddin, Z., & Batubara, M. A. R. (2020). Dampak Flypaper Effect Dana Alokasi 

Umum Dan Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. Jurnal Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan 

Humaniora, 8(8), 3–7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

 Eka Puspita Sari, Lahir di Kabupaten Bone Provinsi 

Sulawesi Selatan 15 Januari 2002. Anak tunggal dari 

pasangan Bapak Muh. Yusuf dan Ibu Sari. Penulis memulai 

pendidikan formalnya pada tahun 2007 di SD Inp 3/77 

Apala dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 1 Barebbo hingga tahun 2016. 

selanjutnya pada tahun yang sama kembali melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 

15 Bone dan tamat pada tahun 2019. 

Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar Prodi Ilmu Ekonomi dengan menempuh jalur UMM (Ujian 

Masuk Mandiri). Selama Kuliah, penulis aktif di berbagai organisasi/komunitas 

ekstra kampus diantaranya Forum Kajian Ekonomi Syariah dan memegang jabatan 

Koordinator Departemen Kajian dan Riset Periode Tahun 2022, Wakil Sekretaris 

II Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2021, 

Anggota Indonesia Millenial Connect Regional Makassar Tahun 2020.  Selain itu, 

Penulis juga sebagai Penerima Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2021 diamanatkan 

sebagai Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) GenBI 

UINAM dan melanjutkan beasiswa BI Tahun 2022 dan memegang jabatan sebagai 

Ketua Komisariat GenBI UIN Alauddin Makassar, Penerima Beasiswa Bantuan 

Riset Talenta (BARISTA) Badan Inovasi dan Riset Nasional (BRIN) Tahun 2022. 

 

 


