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ABSTRAK 

Nama   : Nur Wahidah 

Nim   : 90300120069 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi  : Analisis Flypaper Effect Atas Belanja Daerah 

     Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK 

dan DBH terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Fenomena Flypaper Effect menjadi salah satu persoalan bagi setiap 

pemerintah daerah. Pemerintah melakukan transfer kedaerah yang 

dipergunakan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah 

dalam bentuk belanja daerah. Alokasi yang diperoleh daerah dari pusat dapat 

dijadikan spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon adanya 

perubahan transfer secara asimetris. Maka dari itu penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui adanya pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap 

Belanja Daerah serta menganalisis apakah terjadi fenomena Flypaper Effect 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

data panel dengan program E-Views 12.  

Hasil penelitian menemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAU dan DBH 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah serta tidak 

terjadi Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2019-2023. 

 

Kata Kunci: Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Flypaper Effect adalah respon atau merupakan suatu tanggapan 

langsung dari Pemerintah daerah dalam menyingkapi transfer dana dalam 

bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang di wujudkan pada anggaran 

belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, 

maka disebut dengan flypaper effect (Oates, 1999: 1129) dalam (Ginting, 

2019). 

 Pemerintah melakukan transfer kedaerah yang dipergunakan daerah 

untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah dalam bentuk belanja 

daerah. Alokasi yang diperoleh daerah dari pusat dapat dijadikan spekulasi 

bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon adanya perubahan transfer 

secara asimetris. Hal ini mendorong perilaku pemerintah daerah akan 

cenderung mendorong kearah penggunaan anggaran yang tidak efisien 

(Linawati, 2022). 

 Menurut Maimunah (2006), Flypaper Effect atau efek kertas layang  

merupakan kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja 

yang lebih banyak menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan 

dengan DAU daripada menggunakan kemampuannya sendiri yang diproksikan 

dengan PAD. Fenomena flypaper effect berimplikasi bahwa transfer 

pemerintah pusat akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dari 

pada transfer yang diterima. Pemerintah daerah akan cenderung boros pada 
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pengeluarannya, dan melakukan belanja mengandalkan transfer daripada 

pendapatannya sendiri (Hidayat, 2019). 

 Secara implisit terdapat beberapa akibat dari terjadinya flypaper effect 

pada belanja daerah kabupaten atau kota seperti: 1) menyebabkan celah fiskal 

(fiscal gap) akan tetap ada. Tujuan pemerintah pusat dalam memberikan dana 

transfer kepada pemerintah daerah untuk menutup celah fiskal yang terjadi 

karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, 

maka jika terjadi flypaper effect artinya pencapaian pemberian dana transfer 

kurang optimal; 2) menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan 

sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD, seperti peningkatan 

penerimaan pajak daerah, serta sumber daya alam lainnya; 3) Menyebabkan 

unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tetap ada, karena 

secara langsung pemberian dana transfer kepada daerah yang berarti 

pemerintah pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban 

pembiayaan, sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam 

membiayai kebutuhannya sendiri; 4) adanya respon yang berlebihan dalam 

pemanfaatan dana transfer dimana seharusnya pemerintah pusat membuat 

kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah; 5) mengakibatkan 

kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau 

kota yang bersangkutan (Jannah Dkk, 2020). 

Pemerintah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan 

publik. Untuk mencapai semua ini, pemerintah perlu mengambil tindakan, 
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termasuk mengalokasikan belanja (Fibriana, 2018). Terkait pembangunan dan 

pengelolaan keuangan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan 

mengambil keputusan kebijakan di bidang keuangan dan mengelola anggaran 

dalam hal pendapatan dan belanja. Setiap daerah wajib menyusun rencana 

atau rancangan keuangan daerah yang biasa disebut dengan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah). APBD merupakan rencana keuangan yang 

disusun oleh pemerintah daerah, dibahas dan  disetujui terlebih dahulu oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan  

ditetapkan dalam peraturan daerah (UU No 23 Tahun 2014). 

Tujuan perancangan APBD adalah agar pemerintah daerah dapat 

memperkirakan  jumlah  pendapatan yang  diterima dan  jumlah  yang  

dibelanjakan. Di era otonomi daerah, belanja pemerintah daerah harus 

dikaitkan dengan penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu 

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan  setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan mengenai barang, jasa, dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk 

pelayanan publik yang dimaksud antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, 

keamanan, perumahan sosial, penataan ruang, perlindungan lingkungan 

hidup, dan pelayanan lain yang dibutuhkan  masyarakat. Untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik,  pemerintah daerah mengeluarkan 

sebuah pengeluaran yang disebut belanja daerah (Afrizawati, 2020). 
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Gambar 1. 1 
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 

        Sumber: DJPK (data diolah) Tahun 2024 

Gambar 1.1 diatas menunjukkan Realisasi Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 hingga 

2023. Realisasi Belanja Daerah  mengalami peningkatan, dimana nilai belanja 

daerah tertinggi pada tahun 2019-2023 yaitu Kota Makassar yang mencapai 

angka Rp 4 triliun dan Kabupaten Bone yaitu diangka Rp 2 Triliun. Kemudian 

yang terendah yaitu pada Kabupaten Barru, Palopo dan Kota Pare-pare di 

angka Rp 900 miliar. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan 

diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya 

penurunan pendapatan daerah dan berdampak pada belanja daerah. 

Peningkatan belanja daerah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

misalnya dari segi ekonomi, pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penduduk 

menjadi  alasan yang menyebabkan peningkatan belanja daerah.  

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

 B
an

ta
en

g

 B
ar

ru

 B
o

ne

 B
u

lu
ku

m
ba

 E
n

re
ka

n
g

 G
o

w
a

Je
n

ep
on

to

 L
u

w
u

 L
u

w
u 

U
ta

ra

 M
ar

os

Pa
n

gk
ep

 P
al

o
p

o

 L
u

w
u 

Ti
m

u
r

 P
in

ra
n

g

 S
in

ja
i

 S
el

ay
ar

 S
id

ra
p

 S
op

p
e

ng

 T
ak

al
ar

 T
an

a 
To

ra
ja

 W
aj

o

 P
ar

ep
ar

e

 M
ak

as
sa

r

 T
o

ra
ja

 U
ta

ra

2019 2020 2021 2022 2023



5 
 
 

 

 
 

Perancangan APBD dilakukan agar pemerintah daerah dapat 

memperkirakan pengeluarannya, yang dikenal dengan belanja daerah. Belanja 

daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan membebankan biaya tetap 

untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang dimasukkan ke dalam anggaran 

setiap tahunnya. Sumber pendanaannya sendiri adalah PAD yang merupakan 

pendapatan daerah. Pedoman penggunaan dana PAD diserahkan kepada 

pemerintah daerah dengan tujuan melaksanakan kontrak dan pembangunan 

serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Setiap daerah 

mempunyai PAD yang tidak sama, salah satunya mempunyai PAD yang berbeda 

(Fahriani, 2022). 

Gambar 1. 2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 
          Sumber: DJPK (data diolah) Tahun 2024 

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa Realisasi PAD Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Nilai 

PAD tertinggi tahun 2019 hingga 2023 oleh Kota Makassar yaitu pada angka 
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Rp 1,5 triliun dan yang terendah yaitu pada Kabupaten Toraja Utara di anka Rp 

64 miliar, Kabupaten Selayar di angka Rp 79 miliar dan Kabupaten Enrekang 

pada angka Rp 90 miliar . Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor misalnya peningkatan kepatuhan wajib pajak 

dan retribusi, optimalisasi sistem pemungutan yang mempermudah dan 

mempercepat proses, serta perluasan basis pajak dan retribusi dengan 

menggali potensi-potensi baru. Peningkatan PAD juga dapat terjadi melalui 

pertumbuhan ekonomi daerah yang positif akan mendorong peningkatan 

aktivitas ekonomi dan bisnis di daerah. Hal ini akan berdampak pada 

peningkatan pendapatan masyarakat dan perusahaan, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.  

Sumber pendanaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Dalam 

rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat 

harus memberikan imbalan yang terdiri atas Dana Alokasi  Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana  Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan 

sumber daya alam yang disebut sebagai Dana Perimbangan. Dana 

Perimbangan adalah dana yang bersumber dari hibah pemerintah dan/atau 

otoritas yang lebih tinggi. 

 Pemberian Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi adanya 

disparitas fiskal (antara pemerintah pusat  dan daerah) dan membantu daerah  

membiayai kewenangannya. Sebab, pelaksanaan otonomi daerah 

menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda disetiap daerah (Mbuinga Dkk, 

2022). Pemerintah daerah yang  memiliki sumber daya alam melimpah 
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menyambut otonomi daerah dengan antusias, sementara daerah yang  sumber 

daya alamnya lebih sedikit mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak semua 

daerah di Indonesia mempunyai kapasitas yang sama, sehingga pemerintah 

pusat memberikan lebih banyak sumber daya kepada daerah dan 

menyediakan sumber daya yang lebih banyak kepada daerah yang 

berpenghasilan rendah (Agussalim Dkk, 2022). 

Gambar 1. 3 
 Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 

 Sumber: DJPK (data diolah) Tahun 2024 

  Berdasarkan gambar 1. 3 diatas menunjukkan bahwa Realisasi DAU  

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023 mengalami 

fluktuasi. Nilai Dana Alokasi Umum  tertinggi pada tahun 2019 yaitu Kota 

Makassar pada angka 1,3 Triliun, Kabupaten Bone pada angka 1 Triliun dan 

terendah yaitu Kota Pare-Pare diangka 400 Milyar. Pada tahun 2020 nilai DAU 

tertinggi masih Kota Makassar dan Kabupaten Bone namun menurun 
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan terendah masih Kota Pare-pare. 

Pada Tahun 2021-2023 Kota Makassar masih menjadi yang tertinggi yakni 

pada angka 1,3 Triliun kemudian disusul oleh Kabupaten Bone dan terendah 

masih Kota Pare-pare namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Gambar 1. 4  
Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 

    Sumber: DJPK (data diolah) Tahun 2024 

  Gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa realisasi DAK 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 mengalami 

peningkatan tetapi tidak signifikan. Nilai Dana Alokasi Khusus tertinggi pada 

tahun 2019 yaitu Kabupaten Bone, Gowa, Sinjai, Wajo, dan Kota Makassar yang 

mencapai Rp 400 miliar dan yang terendah yaitu Kota Pare-pare dan 

Kabupaten Barru pada angka Rp 100 miliar. Pada tahun 2020 hampir semua 

Kabupaten/Kota mengalami Penurunan DAK dari tahun sebelumnya, namun 

yang tertinggi masih didominasi oleh Kabupaten Bone, Gowa, dan Kota 

Makassar. Kemudian pada tahun 2021-2022 semua Kabupaten/Kota 
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mengalami peningkatan DAK dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 nilai 

DAK tertinggi masih Kabupaten Bone, Gowa dan Kota Makassar yang 

mencapai angka Rp 500 miliar walaupun sedikit menurun dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dan terendah yaitu Kabupaten Maros. 

Gambar 1. 5 
 Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 

       Sumber: DJPK (data diolah) Tahun 2024 

  Gambar 1.5 diatas menunjukkan bahwa realisasi DBH 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 dibeberapa 

Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Nilai DBH tertinggi dari tahun 2019-

2023 yaitu Kabupaten Luwu Timur yang mencapai angka Rp 300 miliar 

kemudian Kota Makassar pada angka Rp 160 miliar. Adapun nilai DBH 

terendah yakni pada Kabupaten Toraja Utara di angka Rp 22 miliar. 

  Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari PAD yang dimiliki 

masing-masing daerah,  namun masih banyak daerah yang  sumber pendanaan 

daerahnya masih bergantung pada dana transfer. Jika dibandingkan, porsi 
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Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap pendapatan daerah masih 

tergolong tinggi dibandingkan pendapatan daerah lainnya, termasuk PAD. 

Dana Perimbangan ini umumnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, 

yang terlihat dari  perbedaan pemahaman pemerintah pusat dan daerah 

mengenai fungsi dari Dana perimbangan, karena pemerintah pusat melakukan 

transfer dana untuk menyeimbangkan anggaran antar daerah. Pemerintah 

daerah  berasumsi bahwa dana bantuan tersebut dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini menimbulkan pemahaman yang 

berbeda, sehingga  pemerintah daerah merespon dana transfer dari pusat 

lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai 

kebutuhan daerah atau yang disebut  flypaper effect (Ningsih Dkk, 2021). 

  Fenomena Flypaper Effect apabila  dibandingkan dengan kab/kota di 

provinsi lainnya yang ada di Indonesia tentunya bervariasi dalam artian 

terdapat kab/kota yang juga terindikasi adanya inefisiensi dalam penggunaan 

belanja daerah dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan kajian empiris  

beberapa  peneliti sebelumnya yang menganalisis dan menguji Flypaper Effect 

di berbagai daerah, diperoleh kesimpulan yang bertentangan. Penelitian 

Situmorang (2023) menyimpulkan bahwa terjadi Flypaper Effect pada 

Kabupaten Jayapura yang menjadi objek penelitiannya. Berbeda dengan hasil 

penelitian Ningsih Dkk (2021) yang menyimpulkan bahwa tidak terjadi 

fenomena Flypaper Effect di Provinsi Jawa Timur yang menjadi objek 

penelitiannya. 
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  Pentingnya dilakukan penelitian terkait fenomena Flypaper Effect ini 

karena jika Flypaper Effect terus berlanjut hingga tahun selanjutnya, maka 

akan menimbulkan serangkaian permasalahan yang lebih kompleks, termasuk 

tidak maksimalnya pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan 

ekonomi, defisit akibat pendapatan daerah yang menyebabkan tingginya 

ketergantungan  pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan reaksi 

berlebihan dalam penggunaan dana transfer  yang pada akhirnya menurunkan 

kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat dan menelaah penelitian yang berjudul “Analisis Flypaper Effect 

Atas Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat  

rumusan masalah yaitu:  

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 

4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 
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5. Apakah terjadi Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya Flypaper Effect pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan gambaran serta 

sebagai referensi selanjutnya terkhusus bagi mereka yang ingin 

memperdalam pengetahuan tentang Flypaper Effect pada pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja 

Daerah. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal 

penelitian dibidang ekonomi. 

b. Bagi Universitas 

Sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam bidang ekonomi khususnya Jurusan Ilmu 

Ekonomi UIN Alauddin Makassar. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen, sedangkan variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Dalam 

penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Daerah, 

sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, 

dan DBH. 

1. Belanja Daerah (Y) 

Belanja Daerah adalah jumlah belanja secara keseluruhan yang ada 

didalam APBD kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 

yang diukur dalam satuan rupiah.  
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2. Pendapatan Asli Daerah (X1) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 yang diukur 

dalam satuan miliar rupiah. 

3. Dana Alokasi Umum (X2) 

Dana Alokasi Umum adalah realisasi Dana Alokasi Umum 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 yang diukur 

dalam satuan miliar rupiah. 

4.  Dana Alokasi Khusus  (𝑋3) 

Dana Alokasi Khusus adalah realisasi Dana Alokasi Khusus 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 yang diukur 

dalam satuan miliar rupiah. 

5. Dana Bagi Hasil (𝑋4) 

Dana Bagi Hasil adalah realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi tahun 2019-2023 yang diukur dalam satuan miliar rupiah. 



 

15 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan 

sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian 

beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen 

memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. 

Teori keagenan juga bisa diterapkan pada sektor publik, dimana pemerintah 

daerah memiliki hubungan keagenan dengan pemerintah pusat.  

Dalam konteks penganggaran publik, pemerintah pusat bertindak 

sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dalam penyaluran dana 

perimbangan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah 

daerah untuk dapat mengatur daerah mereka sendiri. Akibat dari kebijakan 

tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada 

pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan 

roda pemerintahannya sendiri. Dana perimbangan inilah yang akan 

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah (agen) kepada pemerintah 

pusat (prinsipal) (Meilyana Putri Setiawan & Komang Krishna Yogantara, 

2022). 

2. Belanja Daerah 

Merlin Angreini menulis di halaman 38 buku Marzuki Ilyas tahun 1989  

bahwa pengeluaran pemerintah mencakup semua pengeluaran untuk 
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membiayai kegiatannya, dan pengeluaran tersebut memberikan kontribusi 

terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia lebih lanjut 

menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang kecil dirancang untuk 

menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta, 

dan hal ini disebabkan oleh kegagalan pasar. Di sisi lain, di sisi makro, belanja 

pemerintah digunakan untuk menganalisis besar kecilnya pemerintahan, 

mengungkap transaksi anggaran, proyek pekerjaan umum, dan kebijakan 

publik (Yulianti & Daud, 2021). 

Belanja Daerah difokuskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib  

yang berkaitan  dengan pelayanan  dasar  yang  ditetapkan sesuai standar  

pelayanan minimal  dengan  berpedoman  pada  standar  teknis  dan  standar  

harga  satuan  regional  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. 

Pembagian belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja 

langsung. 

1) Belanja Tidak Langsung 

 Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; 

belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 

2) Belanja Langsung 

  Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. 
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 Dalam (Yulianti & Daud, 2021), beberapa ahli mengutarakan teori 

tentang pengeluaran pemerintah yaitu sebagai berikut: 

1. Hukum Wagner 

Hukum Wagner dikenal sebagai hukum yang meningkatkan 

pengeluaran pemerintah. Adolf Wagner (1835-1917) mengamati pengeluaran 

pemerintah di negaranya sendiri dan kemudian berjalan ke negara lain. Teori 

ini berguna bagi negara-negara yang belanja publiknya terus meningkat 

seiring dengan  pertumbuhan pendapatan yang meluas. 

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan 

aktivitas pemerintah meningkat seiring berjalannya waktu. Wagner menyebut 

tren ini sebagai hukum peran pemerintah yang semakin meningkat. Inti dari 

teori ini adalah semakin meningkatnya peran negara dalam aktivitas dan 

kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Wagner 

menjelaskan bahwa dalam suatu perekonomian, ketika pendapatan per kapita 

meningkat, belanja pemerintah juga meningkat. Hal ini terutama disebabkan 

oleh perlunya pemerintah untuk mengatur hubungan yang terjadi dalam 

masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, budaya, dll. Dalam konteks Hukum 

Wagner, kita dapat melihat ada beberapa pemicu peningkatan belanja 

pemerintah seperti peningkatan fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, 

peningkatan fungsi kesejahteraan, peningkatan fungsi perbankan, dan 

peningkatan fungsi pembangunan. 

Hukum Wagner dikenal juga dengan sebutan “The Law of Expanding 

State Expenditure” yang artinya hukum perluasan belanja pemerintah. Dalam 
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hal ini Wagner menjelaskan mengapa peran pemerintah  semakin meningkat, 

terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan-hubungan yang 

terjadi dalam masyarakat. Teori Wagner membangun pandangannya atas apa 

yang dikenal sebagai organic theory of state yaitu, yaitu teori organik yang 

memandang pemerintah sebagai individu yang bertindak bebas dan 

independen terhadap masyarakat lainnya. 

2. Teori peacock Wiseman  

Teori Peacock dan Wiseman (1961) didasarkan pada analisis terhadap 

penerimaan belanja pemerintah. Pemerintah berupaya meningkatkan belanja 

dengan mengandalkan peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan 

penerimaan pajak  menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. 

Kenyataannya, masyarakat tidak suka membayar pajak yang lebih tinggi untuk 

membiayai peningkatan pengeluaran pemerintah. Dalam keadaan normal, 

peningkatan GNP menyebabkan peningkatan pendapatan pemerintah dan 

peningkatan pengeluaran pemerintah. 

Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada  teori bahwa 

masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak tertentu. Oleh karena itu, 

kesediaan masyarakat  membayar pajak didasari oleh persepsi bahwa 

pemerintah membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan nasional. Tingkat 

kemurahan hati ini mencegah pemerintah meningkatkan pendapatan pajak 

secara sewenang-wenang. Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa 

perkembangan belanja pemerintah tidak berbentuk garis tetapi berbentuk 

seperti tangga. 
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3. Teori Rostow 

Teori pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Walt W. 

Rostow dan Richard A. Musgrave (1960) adalah teori makro pengeluaran 

pemerintah yang mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam 

pembangunan ekonomi di suatu negara. Teori ini mengemukakan bahwa 

perkembangan pengeluaran pemerintah tidaklah bersifat continuous growth, 

tetapi mirip dengan rumah tangga. Pada tahap awal, perbandingan antara 

pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional terbilang cukup besar, 

karena pemerintah harus melakukan investasi untuk menyediakan berbagai 

sarana dan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, dan prasarana 

transportasi. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun peranan investasi swasta 

sudah semakin besar. Pada tahap lanjut, terjadi perpindahan pada aktivitas 

pemerintah dari penyediaan sarana prasarana ke belanja pemerintah untuk 

kegiatan sosial, seperti program jaminan hari tua, dana pensiun, pendidikan, 

dan kegiatan sosial lainnya. 

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah terus berusaha 

untuk meningkatkan pengeluarannya dengan meningkatkan penerimaan 

negara yang bersumber dari pajak, meskipun masyarakat tidak suka 

membayar pajak yang semakin besar. Perkembangan ekonomi menyebabkan 

pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak 

berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak yang menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Kesimpulan atas teori ini 
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adalah bahwa meskipun tarif pajak yang ditetapkan tidak mengalami 

perubahan, tetapi pertumbuhan ekonomi menyebabkan pajak yang dipungut 

oleh pemerintah semakin meningkat. Semakin meningkatnya penerimaan 

negara ini maka akan menyebabkan pengeluaran negara juga akan naik. 

3. Pendapatan Asli Daerah  

 Pendapatan asli daerah adalah  pendapatan daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Fatimah Dkk, 2020).  Adapun sumber-sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

a) Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai 

kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Pemerintah 

daerah harus memastikan bahwa pungutan pajak daerah dilakukan secara 

adil dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa 

penggunaan pajak daerah dilakukan secara efektif dan efisien untuk 

membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas 

bagi masyarakat. Pajak daerah juga merupakan salah satu unsur penting 

dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang sehat dan 

berkelanjutan. 
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b) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah kepada masyarakat atau pengguna jasa atas penggunaan fasilitas 

umum atau pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. 

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sah dan 

legal yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan 

pelayanan publik di wilayah tersebut.  

Pemerintah daerah harus menetapkan tarif retribusi yang adil dan 

transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa penggunaan 

retribusi daerah dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai 

kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi 

masyarakat. 

c) Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat memberikan 

kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika 

dilakukan dengan tepat dan efektif. Salah satu contoh pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dalam rangka meningkatkan PAD adalah 

melalui investasi. 

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana kekayaan daerah 

yang dipisahkan untuk melakukan investasi pada sektor-sektor yang 

potensial dan dapat memberikan pengembalian yang tinggi, seperti 

investasi pada proyek infrastruktur, investasi pada saham-saham 
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perusahaan yang berpotensi naik nilainya, atau investasi pada proyek 

pengembangan properti. 

d) Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Lain-lain pendapatan yang sah adalah penghasilan atau penerimaan 

yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam 

kategori pajak atau retribusi daerah. Jenis pendapatan ini berasal dari 

sumber lain yang sah, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, penerimaan piutang dan hibah dari pihak ketiga, sumber 

daya alam, pengelolaan barang milik daerah, pendapatan dari jasa 

keuangan, dan sumber pendapatan lainnya yang sah. 

4. Dana Alokasi Umum  

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan pengertian 

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU 

berperan dalam pemerataan horizontal (horizontal equalization), yaitu 

dengan menutup celah fiskal (fiscal gap) yang berada diantara kebutuhan 

fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU dialokasikan Pemerintah 

pusat berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto 

yang ditetapkan dalam APBN. DAU ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu 

untuk suatu daerah yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang 

selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan 

perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang. 
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5.  Dana Alokasi Khusus  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus 

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai 

kegiatan, program, dan kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan 

membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaanya telah 

ditentukan oleh pemerintah. DAK terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu DAK 

Fisik dan DAK Non Fisik yang memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. 

a) DAK Fisik 

DAK Fisik fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, 

jembatan, sekolah, dan puskesmas, dengan tujuan meningkatkan kualitas 

infrastruktur di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. DAK Fisik 

membantu daerah meningkatkan aksesibilitas, mutu pendidikan dan 

kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, layanan publik, dan daya saing 

daerah. 

b) DAK Non Fisik 

DAK Non Fisik fokus pada program non-infrastruktur, seperti 

pelatihan guru, penyuluhan kesehatan, dan penelitian, dengan tujuan 

meningkatkan kualitas SDM dan program di daerah untuk mendukung 

pembangunan daerah. DAK Non-Fisik membantu daerah meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kesehatan, kapasitas aparatur sipil negara, 

kualitas pelayanan publik, inovasi dan kreativitas daerah, dan ketahanan 

sosial dan ekonomi masyarakat. 
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DAK harus digunakan untuk program dan kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan 

DAK harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran daerah (RKAD) yang 

telah ditetapkan oleh daerah. Penggunaan DAK dimonitor dan dievaluasi oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa DAK 

digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

6. Dana Bagi Hasil  

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah 

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas 

pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada 

Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara 

Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka 

menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan 

dalam satu wilayah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Bukan Pajak 

(Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari pajak penghasilan, 

yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri, pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, 

sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, 

perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum. 
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DBH berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah 

dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai 

pengoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber 

pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor 

publiknya. Daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi 

maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi. 

7. Flypaper Effect 

 Istilah Flypaper Effect pertama kali diperkenalkan oleh Courant, 

Rumlich, dan  Rubinfeld (1979) untuk mengungkapkan gagasan Arthur Okun 

(1930). Arthur Okun berkata: “money sticks where it hits”. Insentif belanja 

daerah  yang disebabkan oleh perubahan besaran dana transfer (hibah tanpa 

syarat) dari pemerintah pusat  lebih besar dibandingkan dengan insentif yang 

disebabkan oleh perubahan pendapatan daerah (Mianto & Priyadi, 2019). 

Penemuan fenomena Flypaper Effect menunjukkan bahwa ketika 

pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat, mereka selalu 

cenderung merespons dengan belanja daerah melalui subsidi dan transfer, 

serta kecil kemungkinannya untuk mengoptimalkan belanja dari pendapatan  

daerahnya sendiri yang berasal dari peningkatan PDB. Hal ini  pada akhirnya 

dapat menyebabkan pemborosan belanja daerah (Melda & Syofyan, 2020). 

 Gejala Flypaper Effect didasarkan pada teori fiscal illusion (ilusi fiskal) 

dan bureaucratic model (model birokratik). Teori fiscal illusion menyatakan   

bahwa flypaper effect terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian 

masyarakat mengenai pembiayaan dan pembelanjaan, serta pengambilan 
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keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi. Pada bureaucratic 

model menyatakan bahwa hasil perilaku manusia dalam memaksimalkan 

anggaran oleh birokrat yang lebih mudah untuk menghabiskan dana transfer 

daripada menaikkan pajak. Sehingga kekuasaan dan pengetahuan birokrat 

pada anggaran dan transfer menjadikan terjadinya flypaper effect (Linawati, 

2022). 

B.  Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa APBD dibuat sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan 

daerah. Artinya, setiap kali penyusunan APBD pemerintah akan 

mengalokasikan belanja sesuai kebutuhan pemerintah daerah dengan 

memperhatikan pendapatan asli daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja 

daerah  ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan asli daerah. Oleh karena 

itu, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja daerah dan 

meningkatkan pelayanan publik, maka daerah perlu menggali lebih dalam 

pendapatan asli daerahnya untuk mampu mewujudkan kebutuhan dan 

tujuannya (Mianto & Priyadi, 2019). 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang 

diperoleh dari daerah itu sendiri dan sangat penting bagi daerah dalam 

memenuhi kebutuhan belanja daerahnya dalam menyelenggarakan 

operasional pemerintahan di daerah tersebut. Ketika pendapatan asli daerah 
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(PAD) meningkat, maka pengeluaran daerah juga meningkat (Putri & Kurnia, 

2020). Penelitian Zola Maretia Putri dan Kurnia (2020) membuktikan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 

2. Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah 

Dalam memenuhi pendanaan belanja daerah salah satu sumbernya 

adalah DAU. DAU berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat yang 

bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keuangan antardaerah dan 

mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer ini meningkatkan 

alokasi belanja daerah dan membantu melaksanakan berbagai layanan 

masyarakat dan pembangunan daerah. Lebih lanjut, bertujuan untuk 

mencapai pemerataan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan 

mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan wilayah tertinggal. Hal 

ini akan mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan belanja daerah 

dalam mengembangkan daerah mereka lebih lanjut. Penelitian Septriani 

(2023) membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja 

Daerah. Artinya semakin besar DAU yang diperoleh maka semakin besar pula 

belanja anggaran yang dibelanjakan. 

3. Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah 

Dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah selain dana alokasi umum adalah dana alokasi khusus, 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat khusus dalam rangka 

pemenuhan kualitas pelayanan masyarakat. DAK memainkan peran penting 

dalam mendukung belanja daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan 
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publik bagi masyarakat. DAK dapat membantu daerah untuk meningkatkan 

kapasitas belanja, meningkatkan efektivitas belanja, dan melaksanakan 

prioritas nasional. Penelitian Helmi Melda dan Efrizal Syofyan (2020) 

membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap 

Belanja Daerah. Artinya, semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima 

oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang 

dianggarkan oleh pemerintah daerah tersebut.  

4. Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah 

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana transfer yang diberikan 

oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan 

keuangan daerah, namun jumlah yang diberikan kepada daerah tergantung 

dari kondisi pajak dan sumber daya alam masing-masing daerah. DBH 

memainkan peran penting dalam mendukung belanja daerah, dapat 

membantu daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

mempercepat pembangunan daerah, dan mengurangi kesenjangan antar 

daerah. Penelitian Haris Fadilah dan Nayang Helmayunita (2020) 

membuktikan bahwa Dana Bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja 

Daerah. Artinya, semakin tinggi penerimaan Dana Bagi Hasil, maka besaran 

Belanja Daerah akan semakin meningkat. Keterkaitan Dana Bagi Hasil 

terhadap Belanja Daerah yaitu Dana Bagi Hasil menyokong pemerintah daerah 

dalam mendanai Belanja Daerah. 
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 C.  Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

hubungan dengan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu: 

Tabel 2. 1 
 Penelitian Terdahulu 

 
No Judul, Nama dan 

Tahun Penelitian 
Metode Analisis Hasil Penelitian 

1.  Flypaper Effect 

Pada Dana 

Alokasi Umum 

Dan Pendapatan 

Asli Daerah 

Terhadap Belanja 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Bali 

(Meilyana Putri 

Setiawan Dkk, 

2022) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dana Alokasi Umum 

tidak berpengaruh terhadap 

belanja daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh terhadap 

Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi 

Bali. Kemudian pada 

penelitian ini terjadi flypaper 

effect pada dana alokasi 

umum dan pendapatan asli 

daerah terhadap belanja 

daerah Kabupaten/kota di 

Provinsi Bali periode tahun 

anggaran 2016-2020.  

2.  Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Dan 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) secara parsial 

berpengaruh terhadap 

Belanja Daerah di 
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Serta Analisis 

Flypaper Effect 

Pada Belanja 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kalimantan 

Tengah  

(Fahriani & 

Rudddy Syafrudin 

2022) 

Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Tengah selama 

tahun 2016-2018. Sedangkan 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Tengah selama 

tahun 2016-2018. PAD dan 

DAU secara keseluruhan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap Belanja Daerah serta 

adanya flypaper effect. 

3. Analisis Flypaper 

Effect Dari Dana 

Alokasi Umum 

(DAU), 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(SKPD) Terhadap 

Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 

2015-2019 

(Indah Ningsih 

Dkk, 2021) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak adanya fenomena 

flypaper effect pada belanja 

daerah. Dana alokasi umum, 

pendapatan asli daerah, serta 

satuan kerja perangkat daerah 

secara signifikan 

mempengaruhi belanja 

daerah. 
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4. Analisis Flypaper 

Effect Pada Dana 

Alokasi Umum 

Dan Pendapatan 

Asli Daerah 

Terhadap Belanja 

Daerah Di 

Provinsi Aceh 

(Yani Rizal, 

Safuridar, 2021) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Berdasarkan hasil 

analisis disimpulkan bahwa 

Dana Alokasi Umum, 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Belanja 

Daerah di Provinsi Aceh, baik 

secara parsial maupun 

simultan. Selanjutnya pada 

penelitian ini dapat 

disimpulkan pula tidak  

terjadi flypaper effect pada 

Belanja Daerah di Provinsi 

Aceh. 

5.  Flypaper Effect 

Dana Alokasi 

Umum Dan 

Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap 

Belanja Daerah 

Pada 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi 

Kepulauan Riau 

(Octaviana, 2021) 

 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa DAU berpengaruh 

negatif terhadap belanja 

daerah, kemudian PAD 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah, artinya 

semakin tinggi penerimaan 

pendapatan asli daerah, maka 

besaran belanja daerah akan 

semakin meningkat dan 

disimpulkan tidak terjadi 

fenomena flypaper effect 

terhadap belanja daerah pada 

pemerintah daerah 
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kabupaten/kota di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

6.  Analisis Flypaper 

Effect Pada Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus, Dana 

Bagi Hasil Dan 

Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap 

Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota 

Di Sumatera Barat 

(Melda & Syofyan, 

2020) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial DAU, 

DAK dan PAD berpengaruh 

positif terhadap Belanja 

Daerah namun DBH tidak 

berpengaruh terhadap belanja 

daerah. Telah terjadi flypaper 

effect pada pemerintah 

kabupaten/kota di Sumatera 

Barat. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah di 

Sumatera Barat masih 

bergantung kepada 

pemerintah pusat.  

7.  Analisis Flypaper 

Effect Pada Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus, Dana 

Bagi Hasil, Dan 

Pendapatan Asli 

daerah Terhadap 

Belanja Daerah 

Provinsi Di 

Indonesia 

(Fadilah & 

Helmayunita, 

2020) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, Dana 

Bagi Hasil dan Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh 

positif terhadap belanja 

daerah. Penelitian ini terjadi 

fenomena Flypaper Effect 

pada Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi Di 

Indonesia.  
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8. Flypaper Effect 

Pada Pendapatan 

Asli Daerah dan 

Dana 

Perimbangan 

Terhadap Belanja 

Daerah Pada 

Kabupaten/Kota 

Di Jawa Timur 

(Zolla Maretia 

Putri & Kurnia 

2020) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli 

Daerah, DAU, DAK dan DBH 

berpengaruh positif terhadap 

Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur dan hasil 

pengujian memperlihatkan 

terjadi flypaper effect pada 

Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur tahun 2016-2018. 

9. Pengaruh 

Flypaper Effect 

Pada Dana 

Alokasi Umum 

(DAU) Dan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Terhadap Belanja 

Daerah 

Pemerintah Kota 

Surabaya (Studi 

Kasus Periode 

2011-2017) 

(Febriana 

Firdayanti & 

Muhammad 

Taufiq Hidayat 

2019) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dana Alokasi Umum 

dan Pendapatan Asli Daerah 

secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap Belanja Daerah dan 

tidak terjadi fenomena 

flypaper effect pada Belanja 

Daerah Kota Surabaya. 
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10. Pengaruh 

Flypaper Effect 

DAU, PAD, SILPA 

Terhadap Belanja 

Daerah 

Kabupaten Atau 

Kota Di Jawa 

Timur  

(Mianto & Priyadi, 

2019) 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa DAU dan PAD 

berpengaruh positif terhadap 

pengalokasian Belanja Daerah 

sedangkan SILPA 

berpengaruh negatif terhadap 

pengalokasian Belanja Daerah 

dan tidak terjadi FlyPaper 

Effect pada Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2014-2017.  

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024) 

D. Kerangka Pikir 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel 

independen. Variabel dependen yang dimaksud adalah Belanja Daerah (Y) dan 

variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (𝑋1), Dana Alokasi Umum 

(𝑋2), Dana Alokasi Khusus (𝑋3), dan Dana Bagi Hasil (𝑋4).  Flypaper Effect tidak 

disimbolkan dalam kerangka pikir dikarenakan Flypaper Effect merupakan 

suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat pemerintah daerah merespon 

Belanja Daerah lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan 

daripada menggunakan PAD. 
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Gambar 2. 1 
 Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024) 

E.  Hipotesis 

  Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta tinjauan 

pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil 

kesimpulan sementara, yaitu: 

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja 

Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah  

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pendapatan Asli Daerah 

(𝑋1) 

Dana Alokasi Umum 

(𝑋2) 

Dana Alokasi Khusus 

(𝑋3) 

Dana Bagi Hasil          

(𝑋4) 

Belanja Daerah 

(Y) 

Flypaper 

Effect 
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5. Diduga terjadi Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan metode 

statistik untuk mendapatkan suatu kesimpulan terkait rumusan masalah dan 

hipotesis penelitian (Putri & Kurnia, 2020).  

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu  

data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait 

data APBD dan TKDD khususnya pada Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat 

diakses melalui https://djpk.kemenkeu.go.id. Penelitian ini menggunakan 

data panel yang merupakan gabungan antara time series dari periode 2019 

hingga 2023 dan cross section yang mencakup 24 kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini adalah metode studi Kepustakaan (Library Research) yaitu 

metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari 

berbagai sumber. 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dalam 

bentuk data panel dengan program E-views 12.  Penggunaan data panel dalam 

https://djpk.kemenkeu.go.id/


38 
 

 
 

sebuah penelitian mempunyai beberapa keuntungan Menurut Wibisono 

(2005). Pertama, data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu 

secara ekspilisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua, 

Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel 

dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih 

kompleks. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section 

yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok 

digunakan sebagai study of dynamic adjustment. Keempat, tingginya jumlah 

observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, 

dan kolinieritas (multiko) antara data semakin berkurang, dan derajat 

kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil 

estimasi yang lebih efisien (Basuki & Prawoto, 2019). 

1.  Uji Asumsi Klasik 

           Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk melihat kelayakan model 

serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam 

model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang 

lolos dari pengujian asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang 

digunakan yakni uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

a.  Uji Multikolinearitas 

          Uji multikoniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara 

mendeteksi adanya multikoniearitas adalah dengan melihat nilai korelasi 

antar variabel independen apabila > 0,85 maka terdapat masalah 
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multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai korelasi antar variabel independen < 

0,85 maka tidak terjadi masalah atau lolos multikolinearitas (Salsabila Dkk, 

2022). 

b.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

regresi terdapat kesamaan varians dari residu dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika varins 

bebeda disebut heteroskedestisitas. Salah satu cara mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat probabilitas absolut masing-

masing variabel, jika nilai abs(resid) menunjukkan probabilitas melibihi angka 

0,05 berarti bebas dari permasalahan heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika 

nilai abs(resid) menunjukkan probabilitas kurang dari 0,05 maka terjadi 

masalah heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2019) 

Metode Estimasi Model Regresi Panel 

 Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: 

a. Pendekatan Common Effects Model (CEM) 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada 

model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga 

diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun 

waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. 
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b. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel 

model Fixed Effects menggunakan teknik variabel dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep 

bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. 

Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini 

sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). 

c. Pendekatan Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model 

Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-

masing perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). 

2.  Pemilihan Metode Pengujian Data Panel 

 Pengujian untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam 

mengelola data panel, dapat dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman Dan Uji 

Lagrange Multiplier (LM) 

a. Uji Chow 

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara 

pendekatan Common Effect (CEM) atau pendekatan Fixed Effect (FEM) yang 

akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Uji ini membantu 
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dalam memutuskan apakah model yang dipilih adalah model yang 

memiliki efek umum (common effect) atau model yang memiliki efek tetap 

(fixed effect) pada data panel. 

Berikut adalah kriteria pemutusan yang digunakan dalam uji Chow: 

 Jika nilai probability > 0,05: Maka model yang dipilih adalah Common 

Effect Model (CEM). 

 Jika nilai probability < 0,05: Maka model yang dipilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk 

memilih model yang terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random 

Effect Model (REM) dalam analisis data panel. 

Berikut adalah kriteria pemutusan yang digunakan dalam uji 

Hausman: 

 Jika nilai probability < 0,05: Maka model yang dipilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

 Jika nilai probability > 0,05: Maka model yang dipilih adalah Random 

Effect Model (REM). 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah suatu metode statistik yang 

digunakan untuk membandingkan model Random Effect Model (REM) 

dengan model Common Effect Model (CEM) dalam analisis data panel. 
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Berikut adalah kriteria pemutusan yang digunakan dalam uji LM: 

 Jika nilai probability < 0,05: Maka model yang dipilih adalah Random 

Effect Model (REM). 

 Jika nilai probability > 0,05: Maka model yang dipilih adalah Common 

Effect Model (CEM). 

3.  Model Analisis 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

menggunakan model ekonometrika sebagai berikut: 

 Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡  + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡  +  𝛽4𝑋4𝑖𝑡  + 𝑒............................................(1) 

Keterangan: 

Y  = Belanja Daerah 

𝑋1 = Pendapatan Asli Daerah  

𝑋2 = Dana Alokasi Umum 

𝑋3 = Dana Alokasi Khusus 

𝑋4 = Dana Bagi Hasil 

𝛽0 = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 = Koefisien Regresi 

i     = 24 Kabupaten/Kota (cross section) 

t     = Tahun Penelitian (time series) 

𝑒    = Error Term 

 
4.  Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan variabel bebas dengan variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai 
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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 tinggi. Sebaliknya jika nilai R² mendekati 0 

maka menunjukkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat rendah. 

5.  Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik F 

Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada α = 5% = 0.05. Apabila 

nilai F hitung ≥ dari nilai F tabel, maka berarti variabel bebasnya secara 

bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. 

b. Uji Statistik  t  

Uji t (Parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial atau per variabel. 

Uji t dilakukan dengan membandingkan probabilitas t-statistik dengan 

probabilitas signifikan < 0,05 pada masing-masing variabel independen. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Kondisi Geografi dan Demografi Provinsi Sulawesi Selatan 

Gambar 4. 1  
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2024 

 Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu kota Makassar memiliki posisi 

yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia. 

Tentunya dilihat secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan komparatif, 

dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, 

di samping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang 

Kawasan Timur Indonesia (KTI).  
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Posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48’ - 122°36’ 

Bujur Timur dan 0° 12’ - 8° Lintang Selatan, yang berbatasan dengan Provinsi 

Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di 

sebelah timur. Batas sebelah barat dan selatan masing-masing adalah Selat 

Makassar dan Laut Flores.Posisi tersebut menempatkannya sebagai pintu 

gerbang bagi daerah Sulawesi lainnya bahkan Kawasan Timur Indonesia 

melalui perhubungan laut (pelabuhan Soekarno-Hatta), darat (titik awal trans-

Sulawesi) dan udara (bandar udara Sultan Hasanuddin). Di masa lalu, 

Makassar yang saat ini sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 

pelabuhan internasional baik sebelum maupun pada jaman penjajahan, dan 

ketika Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk pada jaman kemerdekaan. Dengan 

demikian, dari rentang waktu masa lalu hingga masa kini, posisi sebagai pintu 

gerbang Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, bahkan posisi sebagai Center 

Point of Indonesia, melekat pada provinsi ini. Provinsi Sulawesi Selatan 

termasuk daerah yang mengalami pemekaran wilayah secara signifikan pada 

era desentralisasi dan otonomi daerah.  

Provinsi Sulawesi Selatan awalnya merupakan hasil pemekaran 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1950- an menjadi Provinsi Sulawesi 

Selatan Selatan dan Tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara 

selanjutnya menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Saat gelombang desentralisasi dan otonomi daerah bergulir di 

Indonesia pada tahun 2000-an, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 

pemekaran kabupaten melalui pemecahan Kabupaten Luwu atas Kabupaten 
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Luwu sendiri, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu 

Timur. Selain itu, Kabupaten Polewali Mamasa termekarkan menjadi 

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa, serta Kabupaten 

Mamuju termekarkan menjadi Kabupaten Mamuju sendiri dan Kabupaten 

Mamuju Utara. 

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 2019-2023 

oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan 

mencapai 9.362.290 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk berkisar 1,15% 

per tahun. Kota Makassar sebagai Ibu Kota memiliki jumlah penduduk 

terbanyak yakni 1.454.956 jiwa dan Kepulauan Selayar menjadi daerah dengan 

jumlah penduduk terendah di Provinsi Sulawesi Selatan yakni 141.176 jiwa. 

2.  Kondisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

 Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keadaan perekonomian dan 

menggambarkan sejauh mana perkembangan perekonomian disuatu wilayah. 

Apabila suatu daerah memiliki pertumbuhan positif, maka ini 

mengindikasikan adanya peningkatan perekonomian. Sebaliknya, apabila 

daerah tersebut memiliki pertumbuhan negarif, maka hal ini akan 

memberikan dampak buruk pada perekonomian. Dalam mengukur 

perekonomian suatu daerah, yang sering dijadikan sebagai indikator adalah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB 

daerah juga digunakan untuk mengukur kinerja daerah dalam melaksanakan 
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pembangunan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan penjumlahan 

nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang dihasilkan oleh seluruh 

kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

dan dalam kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). 

 Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dibedakan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga konstan 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena nilai Produk 

Domestik Regional Bruto ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. 

Sedangkan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan 

struktur ekonomi suatu daerah.  

Gambar 4. 2  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2023 (Dalam Satuan Persen) 

     Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (Diolah), 2024 

 Berdasarkan gambar diatas, Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 memberikan 

gambaran berkembangnya perekonomian dari tahun ke tahun. Provinsi 

Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 Kabupaten/Kota tentunya masing-
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masing daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi 

daerahnya masing-masing. Oleh karena itu nilai PDRB setiap Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi. 

B.  Deskripsi Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan 

empat variabel independen. Variabel dependen yang dimaksud adalah Belanja 

Daerah dan variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.   

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 yang merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota, termasuk urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan 

dengan ketentuan perundang-undangan. Tabel 4.1 adalah Realisasi Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023. 
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Tabel 4. 1 
 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024 

 Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa realisasi Belanja 

Daerah kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun 5 tahun 

mengalami peningkatan. Realisasi belanja daerah tertinggi adalah Kota 

Makassar yang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mencapai angka Rp 4 

triliun. Kemudian realisasi belanja daerah terendah yakni Kota Pare-Pare yaitu 

pada angka Rp 800 miliar. 

 Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 

 Bantaeng  1.029,03 935,61 962,75 1.011,21 996,28 

 Barru 992,41 923,95 889,40 893,99 865,65 

 Bone 2.364,89 2.431,29 2.270,30 2.558,51 2.215,95 
 Bulukumba 1.456,92 1.428,51 1.354,50 1.346,09 1.543,90 

 Enrekang 1.050,62 1.101,35 1.114,65 1.262,30 1.073,94 

 Gowa 1.865,96 1.882,26 1.804,78 1.884,12 1.996,14 

Jeneponto 1.349,77 1.264,48 1.213,71 1.197,32 1.135,42 

 Luwu 1.449,07 1.419,04 1.403,95 1.470,02 1.583,33 
 Luwu Utara 1.377,93 1.363,54 1.267,74 1.449,33 1.280,87 

 Maros 1.407,31 1.465,62 1.368,64 1.413,65 1.453,44 

Pangkep 1.379,30 1.355,94 1.340,08 1.400,98 1.510,66 

 Palopo 956,45 943,89 935,48 1.015,34 708,84 

 Luwu Timur 1.520,30 1.436,96 1.502,71 1.666,45 1.837,81 
 Pinrang 1.293,60 1.325,08 1.293,82 1.329,64 1.343,85 

 Sinjai 1.124,21 1.197,75 1.208,40 1.091,08 1.134,64 

 Selayar 1.009,82 1.010,04 1.023,57 998,71 989,67 

 Sidrap 1.223,44 1.184,11 1.199,21 1.167,87 1.132,83 
 Soppeng 1.189,97 1.251,86 1.115,04 1.355,82 1.184,00 
 Takalar 1.146,80 987,78 1.127,95 1.405,20 1.096,38 

 Tana Toraja 1.165,43 1.112,24 1.049,70 1.164,21 880,36 

 Wajo 1.552,24 1.421,82 1.494,16 1.377,72 1.372,00 

 Parepare 923,32 842,98 881,37 904,43 897,81 
 Makassar 3.549,12 2.969,79 3.150,50 3.550,06 4.340,64 

 Toraja Utara 1.092,74 1.078,22 1.002,13 1.002,13 973,48 
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 Peningkatan Belanja daerah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, 

serta dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, kebutuhan 

pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program prioritas baru juga 

turut mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Kenaikan inflasi dan biaya 

operasional, termasuk gaji dan tunjangan pegawai negeri, turut menjadi faktor 

penyebab  

Dampak positif dari peningkatan belanja daerah mencakup 

peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, 

dan pengurangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. 

Namun, terdapat pula dampak negatif seperti potensi pemborosan anggaran, 

risiko korupsi, defisit anggaran, dan peningkatan beban utang. Untuk 

mengelola peningkatan belanja daerah dengan baik, diperlukan strategi 

perencanaan dan penganggaran yang tepat, pengawasan yang ketat, 

transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta optimalisasi pendapatan 

daerah (Susilowati Dkk, 2021). Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, 

peningkatan belanja daerah telah digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program 

pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, peningkatan 

belanja daerah dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat, namun perlu disertai perencanaan matang dan 

pengawasan yang ketat agar setiap dana yang dibelanjakan memberikan 

manfaat optimal. 
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2. Pendapatan Asli Daerah 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.  

Tabel 4.2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 

 Bantaeng  107,14 110,11 121,64 175,74 191,33 

 Barru 103,89 101,32 91,08 95,63 87,76 

 Bone 230,46 271,46 177,42 212,61 242,72 
 Bulukumba 173,00 168,42 153,24 155,09 170,21 

 Enrekang 73,24 78,25 73,31 90,17 77,32 

 Gowa 238,24 241,47 260,89 237,05 283,44 

Jeneponto 101,09 109,19 99,14 102,73 116,83 
 Luwu 113,77 123,16 132,47 144,30 179,69 

 Luwu Utara 128,59 107,77 122,26 93,14 110,73 

 Maros 248,75 219,10 221,49 286,34 290,71 

Pangkep 185,06 196,53 159,41 163,60 176,05 

 Palopo 165,66 177,21 140,13 178,68 98,85 
 Luwu Timur 321,15 329,22 305,93 335,61 392,67 

 Pinrang 133,36 131,18 134,07 158,12 175,71 

 Sinjai 102,32 98,60 95,60 98,39 100,96 

 Selayar 73,17 66,37 54,96 54,42 79,72 

 Sidrap 125,73 132,95 136,81 155,22 128,43 
 Soppeng 138,45 151,86 155,46 142,98 145,81 

 Takalar 104,83 126,86 121,89 99,10 45,62 

 Tana Toraja 119,46 110,94 87,88 155,61 46,77 

 Wajo 142,16 143,73 150,06 139,02 147,64 

 Parepare 137,89 161,23 162,94 166,71 191,15 
 Makassar 1.303,32 1.078,33 1.140,33 1.410,81 1.565,99 

 Toraja Utara 64,63 55,67 45,46 42,87 46,76 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024 
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 Tabel 4.2 menunjukkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2023, hampir seluruh daerah hanya 

mampu memperoleh Rp 40 miliar hingga Rp 300 miliar. Angka tersebut jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan nilai pendapatan transfer yang diperoleh 

daerah dari pemerintah pusat. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi 

adalah Kota Makassar yang dimana menjadi satu-satunya daerah yang 

mencapai pada angka Rp 1,5 triliun. 

 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami fluktuasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk 

pertumbuhan ekonomi, produksi komoditi, penerimaan pajak, realisasi 

anggaran, dan kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan kualitas perekonomian, 

pemerintah daerah dapat mengambil langkah seperti menjaga proses 

pembangunan infrastruktur tepat waktu, mendorong adanya paket kebijakan 

untuk mengeliminir hambatan investasi, dan munculnya sumber 

pertumbuhan baru melalui hilirisasi komoditi unggulan dan jasa kesehatan, 

pendidikan, dan pariwisata. 

3. Dana Alokasi Umum 

 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari 

Pendapatan Anggaran Negara (APBN) yang dialokasikan untuk provinsi serta 

kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum memiliki sifat 
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Block Grant, yang berarti pemerintah pusat memberikan keleluasaan dan 

kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana tersebut 

sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.  

Tabel 4. 3 
 Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 

 Bantaeng  538,86 476,99 468,01 468,05 490,77 

 Barru 537,39 491,98 482,64 482,68 499,57 

 Bone 1.145,19 1.000,53 995,52 996,36 1.088,08 

 Bulukumba 744,93 665,22 659,82 659,91 705,16 

 Enrekang 565,01 505,09 496,42 496,70 518,11 

 Gowa 899,98 808,65 795,80 795,80 880,70 

Jeneponto 684,28 613,99 604,72 604,87 643,08 

 Luwu 727,19 652,08 647,23 647,62 696,92 

 Luwu Utara 686,12 619,97 616,77 617,42 661,15 

 Maros 746,11 666,95 660,03 660,03 703,11 

Pangkep 793,55 713,39 701,12 702,24 742,33 

 Palopo 545,46 497,01 487,72 487,72 504,79 

 Luwu Timur 573,62 508,46 502,39 503,13 538,15 

 Pinrang 749,98 673,18 661,44 661,44 705,91 

 Sinjai 625,20 551,23 541,94 542,29 564,68 

 Selayar 606,19 565,13 560,15 560,60 584,43 

 Sidrap 650,90 585,99 575,55 575,55 603,94 

 Soppeng 660,30 588,49 579,19 579,19 599,46 

 Takalar 636,72 574,66 564,93 564,93 589,37 

 Tana Toraja 597,51 544,50 537,03 537,32 572,28 

 Wajo 760,79 676,94 668,05 668,13 712,42 

 Parepare 480,72 437,82 429,88 429,88 445,72 

 Makassar 1.379,15 1.249,65 1.257,67 1.257,67 1.397,78 

 Toraja Utara 561,64 505,90 498,21 498,50 532,82 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024 

 Berdasarkan Tabel 4. 3 diatas menunjukkan Realisasi Dana Alokasi 

Umum di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023 

mengalami fluktuasi. Realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2019 tertinggi 
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yakni Kota Makassar yang mencapai Rp 1,3 triliun dan Kabupaten Bone yakni 

Rp 1,1 triliun sedangkan yang terendah yaitu pada Kota Pare-Pare yakni Rp 

400 miliar. Pada sedikit mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya 

Pandemi Covid-19 sehingga dua Kabupaten tertinggi yakni Kota Makassar Rp 

1,2 triliun dan Kabupaten Bone Rp 1 triliun mengalami penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian yang terendah tetap Kota Pare-

Pare diangka Rp 400 miliar. Pada tahun 2021 hingga 2022 realisasi Dana 

Alokasi Umum di kabupaten Kota mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, namun kembali meningkat ditahun 2023 dengan 

Kota Makassar dan kabupaten Bone yang tertinggi dan Kota Pare-pare yang 

terendah. 

 Dana Alokasi Umum (DAU) yang fluktuatif dapat membawa dampak 

pada stabilitas keuangan dan kemampuan perencanaan pemerintah daerah. 

DAU yang merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja umum 

daerah, seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Ketika 

besaran DAU yang diterima oleh daerah berubah-ubah setiap tahunnya, hal ini 

menciptakan ketidakpastian dalam proses perencanaan dan penganggaran 

daerah (Rahmawati & Fajar, 2017). 

4. Dana Alokasi Khusus 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari 

Pendapatan Anggaran Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
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merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi 

Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat 

dilihat pada tabel 4. 4. 

Tabel 4. 4 
 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 

 Bantaeng  235,53 176,02 221,44 231,92 163,96 

 Barru 157,31 139,41 152,93 179,03 154,87 

 Bone 471,07 430,22 459,25 487,83 529,61 

 Bulukumba 272,08 298,71 287,94 320,49 383,89 

 Enrekang 202,56 204,06 238,28 210,18 285,41 

 Gowa 356,09 388,69 413,86 419,09 401,12 

Jeneponto 334,96 248,75 263,07 268,18 216,17 

 Luwu 310,98 279,38 275,48 336,87 315,17 

 Luwu Utara 223,57 219,45 231,02 264,29 216,63 

 Maros 211,36 195,02 214,21 321,52 118,25 

Pangkep 203,24 221,56 216,02 317,29 346,49 

 Palopo 176,01 152,44 183,61 418,56 137,03 

 Luwu Timur 160,56 153,74 207,41 211,48 158,63 

 Pinrang 214,26 240,62 227,91 347,67 241,88 

 Sinjai 241,36 253,33 350,74 299,17 298,21 

 Selayar 173,12 172,72 198,11 252,54 142,08 

 Sidrap 275,02 223,99 278,35 266,71 240,09 

 Soppeng 233,04 248,15 282,65 307,18 243,92 

 Takalar 207,84 172,15 200,19 268,92 255,52 

 Tana Toraja 208,22 199,06 209,53 258,68 240,06 

 Wajo 263,78 279,23 335,96 359,56 330,73 

 Parepare 157,43 100,72 117,58 153,78 145,15 

 Makassar 367,74 311,97 311,48 439,06 481,01 

 Toraja Utara 198,44 162,43 205,44 231,42 215,06 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024 

 Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan Realisasi Dana Alokasi 

Khusus Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 
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mengalami fluktuasi. Mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali 

meningkat di tahun 2021 hampir seluruh daerah. Realisasi dana alokasi 

khusus terendah yakni kota pare-pare pada angka Rp 100 miliar dan yang 

tertinggi adalah Kabupaten Bone, Gowa, Jeneponto dan Kota Makassar yang 

mencapai pada angka Rp 500 miliar. 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) yang fluktuatif dapat berdampak pada 

stabilitas keuangan dan kemampuan perencanaan pemerintah daerah. DAK 

yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan khusus 

seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering kali berubah-ubah 

tergantung pada kebijakan nasional dan kondisi ekonomi. Fluktuasi ini 

menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang, mengganggu 

pelaksanaan proyek, dan mempersulit penyelesaian tepat waktu. Untuk 

mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu diversifikasi sumber 

pendapatan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan merancang 

anggaran yang adaptif. (Monica & Sa’roni, 2022). 

5. Dana Bagi Hasil 

 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan 

Anggaran Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan 

angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil digunakan untuk mendanai 

kebutuhan Daerah yang berbeda-beda, seperti pembangunan infrastruktur, 

fasilitas umum, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain. 
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Dalam pengelolaan keuangan daerah, Dana Bagi Hasil digunakan untuk 

mendanai kebutuhan daerah yang berbeda-beda sehingga dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Realisasi Dana Bagi Hasil tiap Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 5  
Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 
 

 Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 

 Bantaeng  13,63 15,11 22,41 26,92 12,85 

 Barru 14,41 14,80 22,92 27,38 12,59 

 Bone 19,60 26,39 41,11 40,76 23,93 

 Bulukumba 15,46 19,29 29,15 31,89 16,75 

 Enrekang 14,34 15,02 22,85 27,05 11,82 

 Gowa 16,64 21,58 30,06 33,74 18,77 

Jeneponto 15,08 18,29 25,84 30,00 12,97 

 Luwu 15,70 16,81 24,80 29,43 14,85 

 Luwu Utara 16,05 18,86 25,50 30,68 25,27 

 Maros 22,64 21,90 34,61 40,01 19,70 

Pangkep 24,74 24,74 35,99 50,62 31,33 

 Palopo 14,07 18,67 25,72 29,86 16,71 

 Luwu Timur 134,87 206,49 176,54 331,74 335,23 

 Pinrang 14,34 17,51 24,27 28,44 12,89 

 Sinjai 16,00 16,46 24,18 28,40 14,72 

 Selayar 13,64 15,80 22,16 26,63 18,58 

 Sidrap 15,40 16,57 24,48 28,01 14,08 

 Soppeng 18,71 19,43 26,98 31,46 18,13 

 Takalar 16,60 16,68 25,70 31,10 15,67 

 Tana Toraja 14,17 15,87 22,74 27,30 12,54 

 Wajo 61,16 44,41 73,95 63,92 44,19 

 Parepare 15,00 18,14 26,38 29,97 14,88 

 Makassar 80,03 119,18 157,38 154,43 169,67 

 Toraja Utara 14,19 14,33 22,69 26,85 11,80 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024 
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 Tabel 4.5 menunjukkan Realisasi Dana Bagi Hasil pada tiap 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 mengalami 

fluktuasi. Terjadi peningkatan dari tahun 2019-2022 dan kembali menurun 

pada tahun 2023. Realisasi Dana Bagi Hasil terendah adalah Kabupaten Tana 

Toraja dan yang tertinggi adalah Kabupaten Luwu Timur yang mencapai pada 

angka Rp 300 miliar. 

 Dana Bagi Hasil yang fluktuatif dapat mempengaruhi stabilitas 

keuangan daerah dan kemampuan untuk merencanakan serta melaksanakan 

program pembangunan. DBH berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya 

alam yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika penerimaan ini 

berfluktuasi, dana yang diterima oleh daerah juga akan mengalami perubahan 

yang tidak menentu. 

Fluktuasi Dana Bagi Hasil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti perubahan harga komoditas global (misalnya, harga minyak atau gas), 

penurunan produksi sumber daya alam, atau perubahan kebijakan fiskal 

nasional. Akibatnya, daerah yang sangat bergantung pada DBH dapat 

mengalami kesulitan dalam memastikan keberlanjutan program 

pembangunan dan layanan publik (Astutiawaty et al., 2022). 

C.  Hasil Penelitian 

 Sebelum melakukan pemilihan model, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya 

dengan tujuan untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria. 
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1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan 

model regresi yang memenuhi kriteria. Terdapat 2 jenis pengujian yang 

dilakukan yakni uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu 

cara mendeteksi adanya multikoniearitas adalah dengan melihat nilai 

korelasi antar variabel independen apabila > 0,85 maka terdapat masalah 

multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai korelasi antar variabel independen 

< 0,85 maka tidak terjadi masalah atau lolos multikolinearitas. Hasil olah 

uji multikolineritas dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 
Uji Multikolinearitas 

 

X1 X2 X3 X4 

X1 1.000000 0.286517 0.094701 0.358709 

X2 0.286517 1.000000 -0.069171 -0.286791 

X3 0.094701 -0.069171 1.000000 0.059286 

X4 0.358709 -0.286791 0.059286 1.000000 

      Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 

Berdasarkan pada tabel 4. 6 diatas menunjukkan nilai koefisien 

korelasi Pendapatan Asli Daerah (𝑋1), Dana Alokasi Umum (𝑋2), Dana 

Alokasi Khusus (𝑋3) dan Dana Bagi Hasil (𝑋4) lebih kecil dari 0,85 maka 
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dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas multikolinearitas atau 

lolos uji multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah regresi terdapat kesamaan varians dari residu dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varins bebeda disebut heteroskedestisitas. 

Salah satu cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat probabilitas absolut masing-masing variabel, jika nilai abs(resid) 

menunjukkan probabilitas melibihi angka 0,05 berarti bebas dari 

permasalahan heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai abs(resid) 

menunjukkan probabilitas kurang dari 0,05 maka terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2019). 

Tabel 4. 7 
Uji Heteroskedastisitas 

 

 
     Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 

Dependent Variable: ABS(RESID)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/12/24   Time: 19:26

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 24

Total panel (balanced) observations: 120

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 10.73845 83.07838 0.129257 0.8974

X1 0.000323 0.003548 0.091042 0.9277

X2 -0.000193 0.000674 -0.286074 0.7755

X3 0.001313 0.001633 0.803584 0.4237

X4 0.005661 0.003625 1.561852 0.1218

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.485863     Mean dependent var 59.03507

Adjusted R-squared 0.334975     S.D. dependent var 89.24694

S.E. of regression 72.78006     Akaike info criterion 11.61372

Sum squared resid 487318.2     Schwarz criterion 12.26414

Log likelihood -668.8235     Hannan-Quinn criter. 11.87786

F-statistic 3.220022     Durbin-Watson stat 2.923992

Prob(F-statistic) 0.000016
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Berdasarkan tabel 4. 7, menunjukkan probabilitas absolut masing-

masing variabel independen. Nilai abs(resid) pada data pengujian 

menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini 

mempunyai probabilitas melebihi 𝛼 = 5% = 0,05 yang berarti bebas dari 

permasalahan heteroskedastisitas. 

2.  Pemilihan Model Regresi Data Panel 

a.  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 𝛼 = 5% artinya model panel 

terbaik untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya jika nilai 

probabilitasnya lebih besar dari 𝛼 = 5% maka model panel yang terbaik 

digunakan adalah Cammon Effect Model (CEM). 

         Tabel 4. 8 
Hasil Uji Chow 

 
 

 
 

 

 Uji Chow pada tabel 4. 8 diatas menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 

<  𝛼 = 5% =0,05. Artinya model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).  

 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 30.050821 (23,92) 0.0000

Cross-section Chi-square 256.987175 23 0.0000

Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 
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b.  Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model Fixed Effect atau 

Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 𝛼 = 5% artinya model panel 

terbaik untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya jika nilai 

probabilitasnya lebih besar dari 𝛼 = 5% maka model panel yang terbaik 

digunakan adalah Random Effect Model (REM). 

Tabel 4. 9 
 Hasil Uji Hausman 

 

 
 

 

Hasil Uji Hausman pada tabel 4. 9 diatas menunjukkan nilai probabilitas 

0,0000 <    𝛼 =5% =0,05. Artinya model yang terpilih adalah Fixed Effect Model 

(FEM).  

c.  Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model Random Effect atau 

Common Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 𝛼 = 5% artinya model panel 

terbaik untuk digunakan adalah Random Effect Model (REM). Sebaliknya jika 

nilai probabilitasnya lebih besar dari 𝛼 = 5% maka model panel yang terbaik 

digunakan adalah Common Effect Model (REM). 

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 80.857635 4 0.0000

Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 
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Tabel 4. 10 
 Hasil Uji Lagrange Multiplier 

 

          
          Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) pada tabel 4. 10 diatas menunjukkan 

nilai probabilitas Breusch-Pagen 0,000 < 𝛼 = 5% = 0,05. Artinya model yang 

terpilih adalah Random Effect Model (REM). 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua 

analisis yaitu dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman keduanya 

menyarankan untuk menggunakan Fixed Effect Model, dan dari Uji LM 

menyarankan Random Effect Model.  Dari hasil pengujian, pemilihan model 

terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).  

3. Uji Regresi Data Panel 

 Analisis regresi data panel merupakan metode statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data yang memiliki dua dimensi: dimensi waktu dan 

dimensi individu (misalnya perusahaan, negara, atau individu). Metode ini 

menggabungkan data cross-sectional dan time series sehingga memungkinkan 

peneliti untuk menangkap dinamika temporal serta variasi individual dalam 

satu model analisis. Berikut hasil uji regresi data panel yang telah dilakukan: 

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

        (all others) alternatives

Test Hypothesis

Cross-section Time Both

Breusch-Pagan  40.37740  16.62794  57.00534

(0.0000) (0.0000) (0.0000)

Honda  6.354321  4.077737  7.376579

(0.0000) (0.0000) (0.0000)

King-Wu  6.354321  4.077737  6.209360

(0.0000) (0.0000) (0.0000)

Standardized Honda  7.284469  4.879888  4.605504

(0.0000) (0.0000) (0.0000)

Standardized King-Wu  7.284469  4.879888  4.217254

(0.0000) (0.0000) (0.0000)

Gourieroux, et al. -- --  57.00534

(0.0000)
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Tabel 4. 11 
Hasil Uji Regresi Panel 

 

 
     Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 

Y = 737,0010 + 0,0155𝑿𝟏 + 0,0019𝑿𝟐 + 0,0102𝑿𝟑 + 0,0113𝑿𝟒 

        Hasil persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (𝛽0) adalah sebesar 737,0010 yang artinya apabila    

Pendapatan Asli Daerah (𝑋1), Dana Alokasi Umum (𝑋2), Dana Alokasi 

Khusus (𝑋3) dan Dana Bagi Hasil (𝑋4) tidak mengalami perubahan atau 

konstan, maka Belanja Daerah (Y) sebesar 737,0010. 

2. Nilai koefisien regresi (𝛽1) yakni variabel Pendapatan Asli Daerah, sebesar 

0,0155 yang artinya jika Pendapatan Asli Daerah (𝑋1) mengalami kenaikan 

sebesar 1 miliar rupiah maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,0155 miliar rupiah dengan asumsi Dana Alokasi 

Umum (𝑋2), Dana Alokasi Khusus (𝑋3) dan Dana Bagi Hasil (𝑋4) tidak 

mengalami perubahan atau konstan. 

3. Nilai koefisien regresi (𝛽2) yakni variabel Dana Alokasi Umum, sebesar 

0,0019 yang artinya jika Dana Alokasi Umum (𝑋2) mengalami kenaikan 

sebesar 1 miliar rupiah maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,0019 miliar rupiah dengan asumsi Pendapatan Asli 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/12/24   Time: 19:54

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 24

Total panel (balanced) observations: 120

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 737.0010 135.5795 5.435931 0.0000

X1 0.015596 0.005791 2.693384 0.0084

X2 0.001977 0.001100 1.797362 0.0756

X3 0.010278 0.002666 3.855872 0.0002

X4 0.011372 0.005915 1.922553 0.0576
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Daerah (𝑋1), Dana Alokasi Khusus (𝑋3) dan Dana Bagi Hasil (𝑋4) tidak 

mengalami perubahan atau konstan. 

4. Nilai koefisien regresi (𝛽3) yakni Variabel Dana Alokasi Khusus, sebesar 

0,0102 yang artinya jika Dana Alokasi Khusus (𝑋3) mengalami kenaikan 

sebesar 1 miliar rupiah maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,0102 miliar rupiah dengan asumsi Pendapatan Asli 

Daerah (𝑋1), Dana Alokasi Umum (𝑋2) dan Dana Bagi Hasil (𝑋4) tidak 

mengalami perubahan atau konstan. 

5. Nilai koefisien regresi (𝛽4) yakni variabel Dana Bagi Hasil, sebesar 0,0113 

yang artinya jika Dana Bagi Hasil (𝑋4) mengalami kenaikan sebesar 1 

miliar rupiah maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,0113 miliar rupiah dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (𝑋1), 

Dana Alokasi Umum (𝑋2) dan Dana Alokasi Khusus (𝑋3) tidak mengalami 

perubahan atau konstan. 

4. 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. 
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Tabel 4. 12 
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

 

 
      Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi yang 

ditunjukkan pada tabel 4. 12 dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,9660. 

Hal ini berarti variasi naik turunnya Belanja Daerah yang mampu 

dijelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah (𝑋1), Dana Alokasi Umum (𝑋2), 

Dana Alokasi Khusus (𝑋3) dan Dana Bagi Hasil (𝑋4) adalah 96,60% 

sedangkan 3,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.   

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik F 

Uji simultan atau Uji merupakan pengujian yang berguna untuk 

memahami adanya variabel independen (𝑋1), (𝑋2), (𝑋3) dan (𝑋4) yang 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikansi pada variabel 

dependen (Y). Jika penilaian signifikansi < 0,05, maka dinyatakan hipotesis 

penelitian diterima dan variabel independen secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, bila penilaian 

signifikansi > 0,05, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian ditolak dan 

variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh pada 

variabel dependen. 

R-squared 0.966029     Mean dependent var 1377.154

Adjusted R-squared 0.956059     S.D. dependent var 566.6104

S.E. of regression 118.7732     Akaike info criterion 12.59327

Sum squared resid 1297851.     Schwarz criterion 13.24369

Log likelihood -727.5963     Hannan-Quinn criter. 12.85741

F-statistic 96.89591     Durbin-Watson stat 1.855222

Prob(F-statistic) 0.000000
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Tabel 4. 13 
Hasil Uji F 

 

 
      Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 4. 13, maka didapatkan 

nilai probabilitas F statistik ialah 0,0000 < 0,05 dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (96,89 

> 2,455), artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (𝑋1), Dana Alokasi 

Umum (𝑋2), Dana Alokasi Khusus (𝑋3) dan Dana Bagi Hasil (𝑋4) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).    

b.  Uji Statistik t 

Uji Parsial atau Uji t dalam variabel independen (Pendapatan Asli 

Daerah), (Dana Alokasi Umum), (Dana Alokasi Khusus) dan (Dana Bagi 

Hasil) terhadap variabel dependen (Belanja Daerah). Apabila penilaian 

probabilitasnya < 0,05 maka variabel tersebut dikatakan signifikan, 

sehingga terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dan hipotesis diterima. Sedangkan, jika nilai probabilitasnya > 

0,05 maka dikatakan tidak signifikan, dan tidak terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

 

 

R-squared 0.966029     Mean dependent var 1377.154

Adjusted R-squared 0.956059     S.D. dependent var 566.6104

S.E. of regression 118.7732     Akaike info criterion 12.59327

Sum squared resid 1297851.     Schwarz criterion 13.24369

Log likelihood -727.5963     Hannan-Quinn criter. 12.85741

F-statistic 96.89591     Durbin-Watson stat 1.855222

Prob(F-statistic) 0.000000
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Tabel 4. 14 
Hasil Uji t 

 

 
     Sumber: E-Views 12 (Diolah), 2024 

Berdasarkan hasil Uji t pada Tabel 4. 14 diketahui bahwa variabel 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah sebagai berikut: 

a) Nilai variabel 𝑋1 sebesar 0,0084 

Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah memiliki 

probabilitas sebesar 0,0084 < 0,05 dan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  2,693 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,658 

yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima (𝐻1 diterima dan 𝐻0 ditolak). 

b) Nilai variabel 𝑋2 sebesar 0,0756 

Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah memiliki 

probabilitas sebesar 0,0756 > 0,05 dan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  1,797 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,658 

yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini ditolak (𝐻1 ditolak dan 𝐻0 diterima). 

 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/12/24   Time: 19:54

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 24

Total panel (balanced) observations: 120

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 737.0010 135.5795 5.435931 0.0000

X1 0.015596 0.005791 2.693384 0.0084

X2 0.001977 0.001100 1.797362 0.0756

X3 0.010278 0.002666 3.855872 0.0002

X4 0.011372 0.005915 1.922553 0.0576
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c) Nilai variabel 𝑋3 sebesar 0,0002 

Variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah memiliki 

probabilitas sebesar 0,0002 < 0,05 dan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  3,855 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,658 

yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima (𝐻1 diterima dan 𝐻0 ditolak). 

d) Nilai variabel 𝑋4 sebesar 0,0576 

Variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah memiliki 

probabilitas sebesar 0,0576 > 0,05 dan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  1,922 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,658 

yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini ditolak (𝐻1 ditolak dan 𝐻0 diterima). 

D.  Hasil Pembahasan 

1.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 

 Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0084 < 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan kenaikan 

pengeluaran pemerintah. 

 Besar kecilnya 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 
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melakukan aktivitas pemerintah dan melaksanakan semua program 

pembangunan daerah. Dengan PAD yang signifikan terhadap Belanja Daerah, 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan bisa lebih mandiri dalam 

pengelolaan keuangan, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, 

dan meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. Selain itu, PAD yang kuat memungkinkan investasi dalam proyek 

pembangunan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal 

dan diversifikasi ekonomi. Pengelolaan PAD yang efektif juga meningkatkan 

akuntabilitas pemerintah daerah dan memungkinkan respons yang lebih baik 

terhadap tantangan lokal, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan 

dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 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, kesehatan dan lain sebagainya 

agar tujuan untuk pembangunan ekonomi suatu daerah dapat tercapai.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah 

Ningsih Dkk (2021), mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa 

Timur tahun 2015-2019. Penelitian lain dilakukan oleh Fahriani & Ruddy 

Syafruddin (2022), menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
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positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2018. Meilyana Putri Setiawan Dkk 

(2022) juga menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 

 Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Abdul Wahab (2021), yang menyatakan bahwa 

pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja 

daerah Kota Jayapura. Penelitian lain dilakukan oleh Hidayah & Sari (2022) 

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2019. 

2.  Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah 

 Hasil penelitian ini menemukan  bahwa Dana Alokasi Umum 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0756 > 0,05. 

Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan tidak lagi menggunakan DAU sebagai sumber utama kebutuhan 

pendanaan. 

 Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang diperoleh dari 

APBN yang pengalokasiannya bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan 

keuangan berbagai daerah dan menyediakan dana untuk belanja daerah dalam 

bentuk pelaksanaan desentralisasi. Namun menurut Dahliah (2022) 

keberadaan DAU berdampak buruk terhadap aliran transfer karena 

pemerintah daerah cenderung menggunakan DAU dalam jumlah yang lebih 
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besar dari dana daerah aslinya untuk memenuhi kebutuhan belanja. Pada saat 

yang sama, hal tersebut bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang 

mengharuskan kemandirian masing-masing daerah untuk tidak lagi 

bergantung pada pemerintah pusat. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Dana Alokasi 

Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja daerah, hal ini berarti 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber pendapatan 

lain, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang lebih dominan dan lebih 

menentukan dalam pengelolaan belanja daerah. Kedua, pemerintah daerah 

telah berhasil mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal secara 

efektif, sehingga tidak terlalu bergantung pada DAU. Ketiga, hal ini juga 

menunjukkan adanya diversifikasi pendapatan yang baik di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan, memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam 

menentukan prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 

struktur pendapatan yang beragam dan manajemen keuangan yang efektif, 

mendukung pembangunan dan layanan publik yang berkelanjutan meskipun 

kontribusi DAU tidak signifikan. 

Ditolaknya hipotesis menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tidak lagi menggunakan DAU 

sebagai sumber utama untuk membiayai kebutuhan belanja. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Kurniati & Devi (2022), mengatakan bahwa Dana 

Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi 
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Lampung. Penelitian lain dilakukan oleh Octaviana (2021), yang menyatakan 

bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. 

Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Mianto & Priyadi (2019), yang menyatakan bahwa Dana 

Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian lain dilakukan oleh 

Dahliah (2022) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah Kota Makassar.   

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah 

 Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,0002 < 0,05. Hal ini berarti apabila Dana Alokasi Khusus meningkat 

maka akan memberi efek pada peningkatan realisasi Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dugaan atau hipotesis 

peneliti diterima. 

 Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana 
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fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik 

penunjang.  

Hasil ini menunjukkan bahwa DAK menjadi sumber pendanaan penting 

untuk proyek-proyek pembangunan khusus. Ini memungkinkan 

kabupaten/kota untuk mendukung prioritas pembangunan lokal seperti 

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang mungkin tidak dapat didanai 

sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Dana Alokasi Umum 

(DAU). Dengan demikian, DAK memainkan peran strategis dalam 

mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & 

Kurnia (2020), menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa 

Timur Penelitian lain dilakukan oleh Cantika & Rivandi (2023), menjelaskan 

bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 

2018-2021.  

Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Ferdiansyah Dkk (2018), mengatakan bahwa Dana Alokasi 

Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian lain dilakukan oleh 

Fatimah Dkk (2020), yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus 
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berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. 

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0576 > 0,05. Hal ini disebabkan 

oleh DBH yang merupakan salah satu Dana Perimbangan namun 

pengalokasiannya berbeda dengan DAU dan DAK, pengalokasian DBH 

tergantung dari Pajak dan Sumber Daya Alam masing-masing, hal ini berarti 

apabila perolehan pajaknya antara lain PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

serta sumber daya alamnya yang sedikit maka secara otomatis DBH nya pun 

sedikit. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari 

pemerintah pusat melalui DBH tidak secara langsung mempengaruhi alokasi 

anggaran untuk pembangunan dan layanan publik Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan lebih bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau 

sumber pendapatan lokal lainnya dalam mendukung belanja daerahnya. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki 

fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan dan 

alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal, tanpa harus bergantung pada 

alokasi DBH yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. 
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 Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Melda & Syofyan (2020), yang mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian lain dilakukan oleh Mbuinga 

Dkk (2022), menemukan bahwa Dana bagi hasil tidak berpengaruh secara 

signifikan  terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. 

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Astutiawaty Dkk (2022), menyimpulkan 

bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitiannya. 

 Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Monica & Sa’roni (2022), yang menyatakan bahwa Dana 

Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian 

serupa dilakukan oleh Safa’ah Dkk (2021), yang mengatakan bahwa Dana Bagi 

Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi 

Jawa Timur. 

5. Fenomena Flypaper Effect Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi   

Selatan 

 Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa nilai koefisien 

Pendapatan Asli Daerah (𝑋1) sebesar 0,0155 lebih besar dari nilai koefisien 

Dana Perimbangan yakni DAU sebesar 0,0019, DAK sebesar 0,0102, dan DBH 

sebesar 0,0113 yang artinya besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pendapatan daerah 
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Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri dengan kata lain tidak 

terjadi fenomena Flypaper Effect pada kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar daripada 

Dana Perimbangan memiliki beberapa implikasi penting bagi pemerintahan 

daerah. Pertama, hal ini menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah, 

yang berarti daerah tersebut tidak terlalu bergantung pada transfer dari 

pemerintah pusat dan mampu membiayai kegiatan operasional serta 

pembangunan dari pendapatannya sendiri. Kedua, dengan PAD yang lebih 

besar, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dan pelayanan sosial, yang secara langsung dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Ketiga, PAD yang tinggi memungkinkan 

pemerintah daerah untuk melakukan investasi lebih besar dalam proyek-

proyek pembangunan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

terhadap pemerintah pusat tergolong rendah dan sudah mandiri. 

 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap harus melakukan langkah-

langkah strategis dalam menggali terus potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

agar Provinsi Sulawesi Selatan bisa mempertahankan tingkat kemandirian 

tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua Kabupaten/Kota di Provinsi 



78 
 

 
 

Sulawesi Selatan dapat dikatakan mampu membiayai pengeluaran daerahnya 

dengan kemampuan fiskalnya. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih 

Dkk (2021) yang menyimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena Flypaper Effect 

di Provinsi Jawa Timur. Penelitian Yani Rizal dan Safuridar (2021), juga 

menyatakan tidak terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah di Provinsi Aceh 

yang menjadi objek penelitiannya. Penelitian lain dilakukan oleh Febriana 

Firdayanti & Muhammad Taufiq Hidayat (2019), menyatakan bahwa tidak 

terjadi fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Pemerintah Kota 

Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). 

 Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yag dilakukan oleh Situmorang (2023), yang menyimpulkan bahwa terjadi 

Flypaper Effect pada Kabupaten Jayapura yang menjadi objek penelitiannya. 

Penelitian lain dilakukan oleh Rita Martini (2018), manyatakan telah terjadi 

fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli 

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD 

akan mempengaruhi peningkatan Belanja Daerah tersebut dan sebaliknya, 

jika Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan maka akan 

menurunkan Belanja Daerah. Dengan melihat PAD maka dapat diketahui 

tingkat kemandirian suatu daerah dimana semakin tinggi PAD maka 

semakin memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan 

belanjanya tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah 

pusat. 

2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Belanja Daerah. Artinya apabila Dana Alokasi Umum meningkat atau 

menurun, maka tidak mempengaruhi pengeluaran atau belanja daerah. 

3. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin meningkatnya jumlah DAK yang 

diperoleh pemerintah daerah maka semakin meningkat pula Belanja 

Daerah. Dana yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi 

Khusus tidak boleh disalahgunakan atau digunakan diluar ketentuan. 
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4. Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja 

Daerah. Hal ini berarti apabila Dana Bagi Hasil meningkat atau menurun, 

maka tidak mempengaruhi pengeluaran atau belanja daerah. 

5. Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa tidak terjadi 

flypaper effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2019-2023. Hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien Pendapatan 

Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien DAU, DAK dan 

DBH. Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan termasuk daerah yang mandiri karena lebih banyak menggunakan 

PAD dari pada Dana Perimbangan untuk belanja daerah.  

B.  Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengelola lebih dalam lagi potensi-

potensi ekonomi lokalnya untuk meningkatkan sumber penerimaan 

daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga 

menggali potensi-potensi daerah untuk menambah penerimaan daerah 

dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga kemandirian daerah terwujud 

untuk membiayai belanja daerah melalui PAD. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya agar meningkatkan jangkauan daerah untuk 

diteliti serta melihat faktor lain seperti faktor internal terjadinya flypaper 

effect juga dapat menambah variabel independen lainnya. 
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