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ABSTRACT

Since 2001, all regions in Bali Province have implemented fiscal decentralization or in other word autonomy.
Competency of local government in order to implement each function as the consequence of autonomy
depends on its regional financial ability. The lack of capacity and the ability to manage the performance of
regional finance will emerge negative effect rycle, which is the low standard of piblic services or even inability
to increase peoplets prosperity. Different implementation of local autonomy among regions depends on the
economic potential and human resources owned by each region and this also will affect the social welfare.

This research is aimed to figure out the impact of region financial performance discrepanry as a proxy of
fiscal decentralization toward the social welfare of regions inpali province within 200L-2006. The analysis
tool used is the combination of descriptive statistic, trend analysis and regression.

Trend analysis shows that both variables tend to decrease within 2001-2006. One way regression shows
that discrepanry of region's financial performance positively affects the discrepanry social welfare in regions
in Bali Province within 2001-2006. As the conclusion, less discrepancy in financial performance results in less
discrepanry in social welfare in regipns of Bali Province within the years 2O0l -2006.

Key words: fiscal decentralimtion, financial performance, discrepancy in social welfare.

ABSTRAK

Sejak tahun 2001 semua kabupaten/kota di Provinsi Bali melaksanakan desentralisasi fiskal atau otonomi
daerah. Keberhasilan Pemerintah daeruh dalam pembangunan sangat tergantung dari kemampuan keuangan
daerah sebagai konsekuensi dari otonomi tersebut. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan
daerah memiliki siklus efek negatif, yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat pelayanan pada masyarakat atau
ketidakmampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaan potensi ekonomi dan sumberdaya
manusia yang dimiliki masing-masing daerah dapat mengakibatkan perbedaan pelaksanaan otonomi daerah
yang selanjutnya dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat antardaerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan kinerja keuangan daerah sebagai proksi
dari pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan kesejahteraan di seluruh Kabrpaten/kota di prbvinsi
Bali selama tahun 2001 hingga 2006. Teknik analisis yang digunakan adalahanalisis deskriptif, analisis faktor,
analisis trmd, da;rr analisis regresi.

Hasil analisis trendmengindikasikan bahwa ketimpangan kinerja keuangan dan ketimpangan kesejahteraan
masyarakat dalam rangkapelaksanaan desentralisasi fiskal selama tahun 2001 sampai 2006 cenderung menurun
atau berkurang. Hasil regresi sederhana mengindikasikan bahwa ketimpangan kinerja keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap ketimpangan kesejahteraan pada kabup atet/kota di Provinsi Bali seiama tahun
2001 sampai 2006. Hal ini berarti bahwa semakin kecil ketimpatgan kinerja keuangan daerah, semakin
kecil ketimpangankesejahteraan masyarakat pada kabupatet/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 hingga
2006.

Kata kunci: desmtraliasi fiskal, ketimpangan kinerja keuangan daemh, ketimpangan kesejahteraan masyarakat

PENDAHTJLUAN

Saat ini banyak rlegara telah merubah tata peme-
rintahannya dari sentralistik menuju desenffalisasi, baik
pada negua-negra maju maupun juga pada negara-
negaraberkembang. Secaraumum desentralisasi diartikan
sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
ke tingkat pemerintahan WrLg ada dibawahnya. Oroso

(2003) menyebutkan ada beberapa tipe desentralisasi
secara teoritis, yainr desentralisasi politik, desentralisasi
administrasi, dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal atau otonomi daerahdilalcukan
sebagai salah satu cara melepaskan diri daiberbagai
ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan,
ketidalstabilan makro ekonomi, dan ketidakcukupan
pertumbuhan ekonomi, bahkan untuk kepentingan
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menghindari perpecahan wilayah (Khusaini, 2006).
}Jarapar. dilaksanakannya otonomi daerah atau
desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih
fleksibel dalam mengatur strategi pembangun aurtrlya,
karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih
dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak
keinginan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh
pemerintah.

Dengan desentralisasi diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanarr kepada masyarakat
dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia
pada masa yang akan datang. Sebab dengan makin
dekat pemerintah dengan masyarakat, desentralisasi
diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan bertanggung-
jawab atau occounta&/e (Suwandi, 2000). Diyakini bahwa
masyarakat lokal melalui kabupaten/kota memiliki
pengetahuan yang lebih tentang kebutuhan, kondisi
dan yang diprioritaskan. Mobilisasi sumberdayV
lebih dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat yang
dekat dengan pengambil keputusan di tingkat lokal
(Simanjuntak, 2000). Dengan desentralisasi fiskal
pemerintah daerah akan lebih mudah memobilisasi
penggunaan sumberdaya yarlg dimiliki untuk
meningkatkan public service @etersoh, 1996). Yustika
(2007) juga mengatakan bahwa dengan otonomi
daerah, anggarmt daerah menjadi pintu penting yang
paling mungkin bagi setiap daerah mendinamisir
kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat
dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan
kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-
masing daeruh.

Para pakar politik dan ekonomi seperti Bahl dan
Linn, Oates, Bird, Giamlich, Bird dan Wallich, dan
Martinez dan McNab (Khusaini, 2006), serta pan ahli
dari World Bank (1997) mengatakan bahwa dengan
diserahkan beberapa kewenangan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, pelayanan masyarakat
semakin efisien daln pada gilirannya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian yang dilakukan terkait dengan
dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan
masyarakat seperti yang dilakukan Lindahman dan
Thurmaier (2002) menyimpulkan desentralisasi
fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan
masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah
daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Meskipun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga mengaki-
batkan dampak negatif. Huther dan Shah (1998)
mengamati bahwa desentralisasi fiskal memperlebar
altara daerah yang kaya dan yang miskin, zrss-
mnnagement mcctoeconorny, dan meningkatnya korupsi.
Lindahman dan Thurmaier (2002), juga mengatakan
bahwa desentralisasi fiskal dapat menimbulkan
ketidakstabilan makroekonomi, ketimpangan antar
daerah dan sebagainya.

Sebagai bagian dari Republik Indonesia, semua
kabupaten/kota di provinsi secara bersamaan juga

melaksanakan otonomi daerah sejak tahun 2001.
Kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi
seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat
Qtublic seryice function), melaksanakan fungsi
pembangunan (development furrction) dan melalsanakan
fungsi perlindungan masyarak at (protective funaion)
tergantung dpri kemampuan keuangan daerah.
Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan
keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus
efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi
masyarakat sehingga tidak mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena potensi alam,
sumberdaya ekonomi, dan zumberdaya manusia masing-
masing kabupaten/kota di provinsi relatif beragam,
maka hal ini dapat menyebabkan tingkat pelalsanaan
desentralisasi fiskal menjadi beragam, yang selar{utnya
mengakibatkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan
masyarakat antar kabup atet/kota. Berkaitan dengan
hal itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai
ketimpangan kinerja keuangan daerah yang merupakan
proksi dari pelaksanaan desenftalisasi fiskal dikaitkan
dengan ketimpangan kinerja pembangunan.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumbernya
Penelitian ini mengunakan data sekunder yang

diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi
Bali.

TeknikAnalisis
Ukuran kinerja kzuangan daerah merupakan indels

komposit yang dihasilkan dari analisis faktor dengan
menggunakan variable indikator rasio keserasian,
rasio kemandirian, dan upaya pemungutan PAD.
Pengukuran kinerja keuangan ini mengaplikasikan
konsep yang dikemukakan Halim (2002). Di pihak
lain, ukuran kesejahteraan masyarakat merupakan
indeks komposit dari variabel pendapatan per kapita,
pendidikan masyarakat, dan usia harapan hidup
dengan mengadopsi konsep Program Pembangunan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam mengukur
kesejahteraam masyarakat dalam bentuk Indeks
Pembangunan Manusia atau Human Doelopmmt Index
= HDI (Todaro, 2000).

Analisis faktor digunakan dalam penelitian ini
untuk mendapatkan indeks komposit dan sekaligus
mengukur valididitas dari model pengukuran
(construa) kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan
masyarakat yang menggunakan beberapa indikator.
Validitas model pengukuran memperhatikan kriteria
yang dikemukakan Hair (1998), yaitu dengan melihat
korelasi KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) atau Bartlett's
test minimal 0,50, anti image atau mesures of sampling
adequacy (MSA) minimal 0,50, eigen valuelebihbesar
dari satu (l > 1), dan varians kumulatifirya minimal 60
persen untuk penelitian ilmu-ilmu sosial, serta faktor
muatan (loading foctor) minimal 0,60 untuk pengamatan
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yang kurang dari 100.
Berdasarkan data gahunan indeks kinerja keuangan

daerah dan indeks kesejahteraan masyarakat tiap-trap
kabupaten/kota tersebut kemudian dihitung koefuien
variasinya unfuk mengetahui tingkat ketimpangan
antar daerah kabtpaten/kota, dengan rumus (Nata
Wirawan,2001):

Std DeviasiKV= x 100
Rata-rata

Variabel-variabel penelitian pada per tahun untuk
seluruh kabup aten / kota dihitu ng r ata-r atafiy a,
selanjutnya dianalisis kecenderun ganlya (trend)
dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dengan
menerapkan model regresi sederhana dengan waktu
sebagai variabel bebas, dengan rumus (Suyana IJtama,
2008):

Y.=u+b4+er
Keterangan:
Y = ketimpangan kinerja keuangan,/kesejahteraan ma-

syarakat
X = tahun
a = konstanta
b = koeefisien regresi (trad)
e = kesalahan pengganggu
t = tahun pengamatan (2001-2006)

Hubungan antara kinerja keuangan daerah de-
ngan kesejahteraan masyarakat dianalisis dengan
menggunakan model regresi sederhana dengan rumus
(Suyana tltama, 2008):

_-Y,=a*bX,+e,
Keterangan:
Y = ketimpangan kesejahteraan masyarakat
X = ketimpangan kinerja keuangan daerah
a = konstanta
b = koeefisien regresi
e = kesalahan pengganggu
t = tahun pergamatan (2001-2006)

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Kinerja Keuangan Daerah
Seperti yang diutarakan sebelumnya, ketimpangan

kinerja keuangan daerah dihitung dengan menggunakan
koefisien variasi, yaitu standar deviasi kinerja keuangan
daerah dibag] dengan rata-ratanya dikalikan dengan
100 persen. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian
ini menggunakan indikator: (a) rasio kemandirian, (b)
rasio keserasian, dan (c) upaya pemungutan pAD, yang
dihahas sebagai berikut.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal)
menuqjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Analisis
kemandirian keuangan daerah terhadap anggararl
pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun
anggaran 2001 - 2006 bertujuan untuk mengetahui pola
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang
bisa memperlihatkan tingkat kemandirian pemerintah
kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah
dan menilai kinerja pemerintah kabupaten/

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

kota dalam melaksanakan kinerja keuanganaya sesuai
dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan
daerah. Kemandirian keuangan daerah ditujukan oleh
rasio besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD)
dibandingkan dengan total pengeluaran belartja daerah
(TBD) atau yarLg diqebut derajat desentralisasi fiskal
(DDF), dengah folmulasi (Halim, 2002) sebagai
berikut.

DDF = tggr/.
Total Belanja Daerah (TBD)

Sesuai dengan perhitungan artggarafi pendapatan
dan belanja daerah, maka anggaran pendapatarL
penerimaan kabupaten/kota tahun arrggarar, 2001 -
2006 dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel
I apabila dihitung rata-ratanya, rasio kemandirian
keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Bali
selama tahun 2001 - 2006 adalah 16,68. Hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nataluddin
(Halim, 2002) dapat dikategorikan pola hubungan
instruktif, karena memiliki rasio kemandirian yang
kurang dai 25 persen. Namun tidak semua daerah
memiliki pola hubungan yang sama. Kabupaten
Badung misalnya, memiliki pola hubungan yafig
partisipatif karena memiliki rasio kemandiian rata-
rata60,68 persen, sedangkan Kota Denpasar memiliki
pola hubungan yang konsultatif, karena memiliki rasio
kemandirian pada rentarrgarr antara 25 - 50 persen.

Tabel 1. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten/kota di provisni Bali,

Tahun Anggaran 2@1. - 2006 (%l

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
rata

Bulelens 6.18 6.49 4.90 4,90 6,48 5.03 5.66
Jembrana 4.30 7.32 6,73 4.62 4.38 3.87 5,20
Tabanan 10,0s t2,L4 12.16 13.66 t]-,32 9.67 11.50
Baduns 69.59 52.t4 51,87 60.M 63.46 56.59 50.68
Gianvar 19.81 77,79 11.90 15.68 !7.99 15.48 16,44
Bangli 4,87 4.O7 4.9s 4.O3 3,91 3,38 4.t9
Klunskuns 8.51 7.27 7,57 6.49 8.t4 6.50 7.42
Karangasem 1o.47 ro,79 8.68 7.77 9,3s 7.?5 9,O7
Denpasar 43,2t 28.54 24,88 25,98 31.59 25.33 29.92

Rata-rata 79,67 t7,38 14.85 15.9s 77.40 14.81 16,68

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah propinsi Bali, 2OO7 (diolah)

Dari Tabel I juga dapat diketahui bahwa keman-
dirian keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi
Bali dari tahun 2001 - 2006 secara rata-rata
mengalami penurunan, meskipun secara statistik tidak
signifikan pada taraf 5 persen. Penurunan tersebut
karena semakin banyaknya dana perimbutgan yang
diterima pemerintah kabtpaten/kota selama kurun
waktu tersebut, dan juga lambatnya pertumbuhan
penerimaan PAD dibandingkan dengan kemampuan
potensial masyarakat, seperti yang akan dibahas dalam
sub bahasan Upaya Pemungutan PAD.

Rasio keserasian menggambarkan bagaimata
pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan alokasi
dananya padabelar$a baik belanja aparafir maupun
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belanja pelayanan publik. Sebaiknya, semakin besar
persentase dana yang dialokasikan untuk belanja
publik adalah semakin baik. Sebab jika semakin tinggi
persentase dana yang dialokasikan untuk belanja
aparatur berarti persentase dana pembangunan yang
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana
ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Patokan yang pasti atas besarnya belanja aparalx
dan belanja pelayanan publik yang ideal belum ada
karena sangat dipengaruhi oleh dominasi kegiatan
pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi
untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang
ditargetkan. Peranan pemerintah daerah untuk
memacu pelalsanaan pembangunan perlu ditingkatkan
sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Dengan demikian, meskipun alokasi belanja aparatlfi
pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan
alokasi belanja publik, namun diharapkan persentase
alokasi publik dibandingkan dengan persentase alokasi
belanja aparatur terus mengalami peningkatan untuk
lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan.

Rasio keserasian alokasi dana dapat dihitung dengan
menggunakan formula yang dikutip dari Abdul Halim
Q002):

Total Belanja Pelayanan Publik
Rasio Belanja Publik

Total Belanja Daerah

Tabel 2. Rasio keserasian alokasi dana Pemerintah Kabupaten/kota di
Propinsi Bali, Tahun Anggaran 200t -2006 (%)

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
rata

Buleleng t8.27 L7.48 18.00 27.74 18.57 43.99 23,O7

Jembrana 10.61 1,68 25,82 35,r2 34.79 44,38 26.97
Tabanan 23.69 30.56 30.44 33.30 37.69 40.77 32.74
Baduns 47.65 48.50 s0.01 55.27 53,53 sL,52 51,08
Gianvar 37,46 39,6s 40,00 47.37 a7 0A 54.74 44.38
Bansli 18.33 23,69 30.66 37.29 38.99 45.10 32.34
Klunskuns 32.60 37.90 39,00 50,01 45,00 50,42 42,49

24,86 29,4L 33,61 46.30 44.55 53.70 38.74
Denpasar 30.93 32.15 39.10 37.00 38.13 39.91 36,20

Rata-rata 27.16 30.11 34.O7 40.38 39,75 47,L7 36,44

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan Tabel2, rata-rata alokasi dana untuk
belanja publik atau pembangunan pada kabtpaten/
kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 - 2006 adalah
36,M persen Persentase rata+ata alokasi dana untuk
belanja publik yang paling kecil dimiliki Kabupaten
Buleleng, tertinggi Kabupaten Badung. Dengan
berjalannya wakhr, dana untuk belanja publik pada
kabupaten/kota di Propinsi Bali selama tahun 2001
* 2006 secara rata{ata mengalami peningkatan yang
signifikan, yaitu dari 27,16 persen pada tahun 2001,
menjadi 47,17 pesen pada tahun 2006. Peningkatan
tersebut tidak lepas dari semakin besarnya dana
perimbangan, lhususnya berupa Dana Alokasi Khusus
yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah kabupaten/kota untuk membiaya belanja
yang sifatnya spesifik. Pada awal dilaksanakan otonomi
daerah, yaitu pada tahun 200 I , hanya beberap a daerah

yang memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus,
namun padabeberapa tahun terakhir semua daerah
memperoleh dana tersebut, termasuk Kabupaten
Badung yang mempunyai PAD yang cukup besar.

Keberhasilan suatu daerah menggali sumber-
sumber keuangan untuk membiayai pemerintahannya
yang diperoleh dari daerah sendiri dan dipungut
berdasarkan peraturan daerah disebut Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan UU No. 33 Tahun
2004 jenis PAD adalah: 1) pendapatan asli daerah;
2) dana Perimbangan; 3) pinjaman Daerah; dan 4)
lain-lain petdapatan asli daerah yang sah. Potensi
PAD pada masing-masing daerah tergantung dari
kemampuan, usaha, integritas, dan kejujuran aparat
dalam memungut dan mengelola PAD. Di samping
itu, potensi PAD juga sangat dipengaruhi oleh
kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to
pay) yang wumnya dicerminkan oleh pendap atan per
kapita masyarakat. Oleh karena itu usaha pemungutan
PAD umumnya diukur berdasarkan rasio antara
PAD per kapita dengan PDRB per kapita. Secara
logika, pendapatan masyarakat yang tinggi, wajar
juga dikenakan pajak atau pungutan yang tinggi
untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Upaya
pemungutan PAD dapat dirumuskan:

Upaya PAD - Pendapatan Asli Daerah Per Kapita 
x 100%

PDRB Per Kapita

Upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di
Propinsi Bali pada tahun 2001 - 2006 disajikan pada
Tabel 3. Dari tabel tersebu diketahui bahwa rata-rata
upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di Propinsi
Bali selama tahun 2001 * 2006 adalah 1,70 persen.
Kabupaten yang mempunyai upaya pemungutan PAD
paling rendah adalah Kabupaten Buleleng, sedangkan
yang paling tinggi adalah Kabupaten Badung. Dengan
berjaLannya waktu dari tahun 2001 sampai dengan
tahun 2006 upaya pemungutan PAD di Kabupaten/
Kota di Propinsi Bali secara rata-rata mengalami
penurunan, meskipun tidak signifikan pada taraf
nyata 5 persen. Rata-rata upaya pemungutan PAD
2,14 persen pada tahun 2001 menjadi 1,52 percenpada
tahun 2006. Hal ini seyognyanya tidak terjadi, sebab
secara sederhana, tanpa melakukan ekstensifikasi,
kabupaten/kota dapat secara sederhana meningkatkan
PAD dengan melakukan penyesuaian tarif objek PAD
secara periodik sesuai dengan perkembangan inflasi
atau sesuai dengan pertumbuhan PDRB sesuai dengan
pendapat Mardiasmo Q002).

Hasil analisis faktor mengindikasikan bahwa variabel
rasio keserasian, rasio kemandirian, serta upaya
pemungutan PAD ternyata valid atau memenuhi
kriteria statistik dalam membentuk model pengukuran
kinerja keuangan daerah kabrpaten/ kota di Propinsi
Bali untuk tahun 200I - 2006. Dari informasi tersebut,
selanjutnya dihasilkan indeks komposit yang disebut
Indeks Kinerja Keuangan Daerah (tr<KD). Selaqjutnya,
drhitung standar deviasi dan ketimpangannya melalui
koefisien variasi seperti yang disajikan padaTabel4.

100%
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Tabel 3. Upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di propinsi Bali,
Tahun Anggaran zOft-2006 l%l

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
rata

Bulelene 0.61 0.55 0.59 0,55 0,56 0.58 0.58
Jembrana O,M 0,81 o.70 0.56 0,49 o.57 0.59
Tabanan L.29 t.73 r.64 1.47 L,52 t,43 1,58

BadunE 8,70 6,45 4,22 5.64 5.55 4.70 5.88
Gianvar 2,LL 2.Ot t.27 L.54 t.46 1.61 t,67
Baneli 0.61 0,63 o,77 0,6s 0,58 0.65 0.6s
Klungkuns 1.08 1.08 t.o7 0.93 1.10 1.15 L.O7

Karanssem 1.38 1,35 1,13 t,u 1,08 1.19 t.20
Denpasar 3.09 2.t9 1.88 1.69 1.85 1.80 2.08

Rata-rata 2.L4 La7 L.47 1.61 1,58 L,52 L,70

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Tabel 4. lndeks kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Bali, Tahun 2001 - 2006

Berdasarkan Tabel4, kinerja keuangan daerah yang
paling baik dimiliki oleh Kabupaten Badung pada
tahun 2001, yaitu dengan indeks 5,51, sedangkan yang
paling jelek oleh Kabupaten Jembmna, juga pada tahun
2001, dengan indels 1. Secara tata-rata selama tahun
2001 - 2006, daerah yang memiliki kinerja keuangan
paling baik adalah Kabupaten Badung, kemudian
disusul oleh Kota Denpasar, sedangkan yang paling
jelek adalah Kabupaten Buleleng dan diatasnya adalah
Kabupaten Jembrana.

Secara rata-rata indeks kinerja keuangan daerah
untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali
dari tahun 2001 sampai dengan 2006 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan hasil
analisis trend dengan tingkat signifikasi kurang dari
lima persen.

Kinerja keuangan yang semakin baik seperti ini
sesuai dengan perkembangan waktu merupakan
harapan semua pihak dalam pelaksanaan otonomi
daerah. Hal ini karena kinerja keuangan yang baik
merupakan akuntabilitas atau pertanggung-jawaban
pemerintah daerah dalam keuangan daerah yang
merupakan salah satu ciri dari terapan pengelolaan
pemerintah yang baik seperti yang dikemukakan oleh
Halim (2002).

Adanya peningkatan kinerja keuangan daerah
sesuai dengan perkembangan waktu sesuai dengan
pendapat Wagner (Guritno, 2001) yang mengatakan
bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat
dengan berkembangnya perekonomian. Dengan
semakin berkembangnya perekonomian terutama

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep2007, Tanggal 23 Agusrus 2007

yang disebabkan karena industrialisasi menyebabkan
hubungan antar masyarakat semakin rumit. Hal ini
membutuhkan penanganan yang semakin komplek,
sehingga pengeluaran pemerintah berkembang.
Oleh karena itu dalam rangka untuk mengantisipasi
perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat
yang disebabkafi oleh perkembangan penduduk,
peningkatan pendapatan, perkembangan pendidikan
masyarakat dan perkemb angan dinamika sosial, maka
peningkatan kinerja keuangan pemerintah merupakan
suatu keharusan.

Ketimpangan kinerja keuangan daerah antar
kabtpaten/kota di Provinsi Bali seperti yang
ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan keadaan
yang menurun. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil
analisis trend dengan tingkat signifikansi yang kurang
dari 5 persen.

Penurunan ketimpangan kinerja keuangan tersebut
tidaklepaq dari keseriusan dari pemerintahpusat dalam
memperbesar dana perimbangan yang diberikan kepada
kabupaten/kota yang memiliki kapasitas keuangan
yang kecil, yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus @AK), serta meningkatnya
profesionalisme dan integritas aparatvr pengelola
keuangan daerah dalam mengelola keuangan, antara
lain dengan meningkatkan PAD dan memperbesar
alokasi anggaran untuk belanja publik.

Ketimpan gan Kinerj a Pembangunar
Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam

penelitian ini digunakan indikator: 1) PDRB perkapita,
2) rata-rata lama pendidikan, dan 3) usia harapan
hidup. Berdasarkan indeks kesejahteraan masyarakat
yang dihasilkan melalui analisis faktor, selanjutnya
dihitung ketimpangannya dengan menggunakan
koefisien variasi, yaitu standar deviasi dibagi dengan
rataiatatya dikalikan 100 persen.

Tingkat pendapatan per kapita merupakan
i:ndikator yang pating sering digunakan untuk melihat
kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau
negara, terutama untuk pembangunan ekonomi, baik
dari segi nominal atau perrumbuhannya.

Tabel 5. PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Propinsi Bali (Tahun 2001-
2006) menurut harga konstan Tahun 2000 (Rp 1.000)

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5,selama tahun 2001 - 2006 rara-
rata pendapatan per kapita pada kabupaten/kota di

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 200s 2006
ttata- Pering-

V^t
Bulelens 7.29 t,26 L,25 L,34 L,29 L,94 1An q

Jembrana 1.00 1.19 1.53 1.69 7.64 t.92 lqn a

Tabanan t.70 2.03 2.Ol 2.ta 2,ts 2,17 )tu q

Badung 5,51 4,85 4,10 4,79 4.79 4.37 A '1/4

Gianyar 2.49 2.48 2,t7 2.52 2.54 2.73 ,ro
Bansli t.26 1.39 1.53 1.76 L7a 1,95 161 7
Klungkuns LA4 1,95 t,99 L,79 2.77 2.29 7rl1 A

Karansasem L.76 1.88 1.89 2.18 2.LA 2.47 2nR

DenDasar 3.11 2.57 2.ffi 2.52 2,72 2,61. )Ra )
Rata-rata 2,22 2,t8 2,13 2.3t 2.36 2,49 ) 'r9
Standar deviasi 1,40 L,L2 0,84 1,01 1,01 o,76

Ketimoanean (%) tr 6. 1af 10 ?1 13.75 42.K ,o,74

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rata-
Rata

Per-
tbul
P/ol

Buleleng 3.830 3.944 3.8st 4.048 4.273 4.472 4.067 3,M
Jembrana 5.015 5.104 4 occ 5.189 5.430 5.560 5.2t7 2.17
Tabanan 4.1t9 4.250 t.734 4.473 4.655 4.810 4.414 3.36
Baduns t0.60 7.Ogt 9.909 i 1A( to.25t 9.753 -0.30
Gianvar 5.M7 5.546 : EA' 5.704 5.939 6.127 5.7lt 2.47
Bangli 3.8rt8 3.911 3.82( 3.947 4.095 4.t42 3.968 1,73
Klunekune 5.4t2 5.650 ;.58i 5.U7 6.163 6.388 5.473 3.61
Karanpasem 3.350 3.423 3.295 3.436 3.606 3.691 3.458 1.97
Denpasar 6.254 6.420 7.392 7.594 7.819 4.294 7.296 6.52

Rata-rata 5.299 5.424 : na/ 5.565 5.803 5.968 5.525 2.52
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Propinsi Bali menurut harga konstan tahun 2000 rata-
rata Rp 5.525.000. Selama periode tersebut rataiata
PDRB per kapita paling tinggi adalah di Kabupaten
Badung, yaitu sebesar Rp 9.753.000,-, sedangkan yang
paling rendah di Kabupaten Karangasem, yaitu Rp
3.468.000,-.

Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, tingkat
PDRB per kapita di kabupaten/kota di Propinsi
Bali secara tata-rata mengalami pertttmbthan 2,52
persen per tahun. Namun secara statistik PDRB
per kapita di kabupaten/kota di Propiirsi Bali
menunjukkan pernrmbuhan yang signifikan. Daerah .

yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah
Kota Denpasar, yaitu 6,52 persert, kemudian disusul
oleh Kabupaten Klungkung sebesar 3,61 persen,
sedangkan yang paling rendah pertumbuhannya adalah
Kabupaten Badung, yaitu dengan pertumbuhan yang
negatif sebesar 0,30 persen selama periode tersebut.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Badung disebabkan oleh menurunnya kinerja industri
pariwisata yang merupakan han dalan daerahini karena
kunjungan wisatawan ke Bali pada umumnya dan ke
Kabupaten Badung pada khususnya.

Kesejahteraan masyarakat dalam,bidang pendidikan
dalam penelitian ini adalah rata-rata lama pendidikan
masyarakat pada masing-masing di kabupaten/
kota di Propinsi Bali selama tahun 200t - 2006.
Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata
lama pendidikan masyarakat di kabapaten/kota di
Propinsi Bali selama tahun 2001 -2006 adalahselama
7,06 tahun. Lamapendidikan masyarakat yang paling
tinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, yaittr dengarata-
rata 10,03 tahun. Hal ini terjadi karena Denpasar
merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan di
Propinsi Bali yang banyak dihuni oleh penduduk yang
berpendidikan tinggi. Kabupaten Karangasem dengan
lama pendidikan masyarakat paling rendah, dengan
rata-rata 4,65 tahun atau dengafi ratalata kurang
dari tamat sekolah dasar (SD). Rendahnya tingkat
pendidikat di Kabupaten Karangasem disebabkan
oleh tingkat pendapatan per kapita yang rendah ,yffig
dapat berimplikasi terhadap rendahnya alses terhadap
pendidikan dan juga kesehatan.

Tabel 5 Rata-rata lama pendidikan penduduk Kabupaten/Kota di
Propinsi Bali, Tahun 2001 - 20O6 (tahun)

Kab/Kota 2007 2002 2003 2004 2005 2006
Rata-
Rata

Pertum-
brrhan I%

Bulelens 6.20 6,22 6,22 6,20 6.20 6.30 6.22 o.32
Jembrana 6,10 6.92 6.92 7.to 7.10 7.30 6,91 3,93
Tabanan 7.to 7.27 7_27 7,30 7,30 7.40 7.27 0.8s
Baduns 8,10 8.60 8,60 8.60 8.60 8.80 8.5s L,73
Gianvar 6.90 7.35 7.35 7.50 7,50 7,60 7,37 z.o3
Baneli 5,50 6,08 6,08 6.20 6.20 6.30 6.05 2,97
Klunskuns 6,10 6.t4 6.t4 5.80 6.80 7,OO 6,50 2.95
Karansasem 4,LO 4,65 4,65 4.80 4.80 4.90 4.65 3.90
Denpasar 9,70 10,34 t0.34 9.90 9.90 to.0( 10,03 0,62

Rata-rata 6.64 7.06 7.O5 7,16 7,16 7,29 70,6 1.94

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Dari Tabel 6 |uga diketahui pertumbuhan lama
pendidikan masyarakat paling pesat terjadi di

Kabupaten Jembrana, karena daerah ini banyak
diterapkan kebijakan bebas uang sekolah, seperti
sumbangan pembinaan-pendidikan (SPP) dan pungutan
lainnya. Sedangkan daerah yang perrumbuhan lama
pendidikan masyarakatnya paling lambat adalah
Kabupaten Buleleng. Dengan bertambahnya waktu,
tata-ratalaml pendidikan masyarakat di Propinsi Bali
dari tahun 2001 - 2006 mengalami peningkatan yang
signifikan.

Usia harapan hidup merupakan indikator penting
dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada
suatu negara ataa daerah. Dari Tabel 7 diketahui usia
harapan hidup penduduk kabupaten /kota di Propinsi
Bali pada tahun 2006 secara rata4atamencapai7l,Ol
tahun. Angka ini lebih trnggi l,7L tahun dibandingkan
dengan pada tahun 2001.

Secara statistik tata-tata usia harapan hidup
penduduk kabupaten/kota di Propinsi Bali dari tahun
2001,sampai tahun 2006 mengalami peningkatan
secara signifikan, sebagai akibat dari peningkatan
pendapatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan
kesadaran masyarakat akan kesehatan. Tabel 7 juga
mengindikasikan bahwa usia harapan hidup pada
tahun 2006 yang paling tinggi terdapat di Kabupaten
Tabanan, yaito 74,30 tahun, sedangkan yang paling
rendah terdapat di Kabupaten Karangsem, yaitu67,80
tahun.

Tabel 7. Usia harapan hidup penduduk pada Kabupaten/Kota di Propinsi
Bali,Iahun 2001 - 2@6 (tahun)

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan hasil olahan data dapat diketahui
bahwa PDRB perkapita, pendidikan, dan usia harapan
hidup secara statistik valid atau memenuhi kriteraia
sebagai variabel pengukur kesejahteraan masyarakat
kabtpaten/kota di Propinsi Bali untuk tahun 2001

- 2006. Selanjutnya, berdasarkarl score factor dari
analisis faktor ditransformasi menjadi minimal satu
yang menghasilkan indels kesejahteraan masyarakat
yang mana indeks kompositnya ditampilkan pada
Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8, tahun 2001 kesejahteraan
masyarakat tertinggi dimiliki Kabupaten Badung,
dengan indels 4,11, sedangkan yang terendah adalah
Kabupaten Karangasem dengan indeks sama dengan
1. Pada tahun 2006 kesejahteraan masyarakat yang
tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, dengan indeks
4,61, sedangkan yang terendah tetap dimiliki oleh

\c Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
Rata

Pertum.
buhan

l%\
1 Bulelens :t na 66,1 )7,29 67.54 aa rr 37.2( 0.73
2 Jembrana 70,2! 71.33 70.8( 7t.4C 71.7C 70.8I 0,54
3 Tabanan 70.6C 72,7 73,2r 73,7( 74,2C t4,3C 73.0i 1.0s
4 Baduns 70,5C 7t,o( 72.24 71.2( 77.4C t1.6C 7r.33 0.31
5 Gianvar 70.7C 71.61 72.65 71.5( 77,8C t) it 7t,77 o.37
6 Bansli 70.5C 70,71 IL,L4 7L.7( 77.3C L,4C 7t.ot o.26
7 Klungkuns ;7.7 67.7t t8.93 58.3( aa ar ;9.10 aa ai 0,60
8 Karansasem acA 66.6! ;7,48 67,O( 37,6C ;7.80 57.23 o.42
9 Denoasar 1,5C 77,87 t2,33 72,7( 72,7t t2.8C 72.32 0.34

Rata-rata ;9,24 59,8i 70,78 70,42 70,82 7t,07 70,31 0,51
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Tabel 8. lndeks kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di provinsi
Bali, Tahun 2001 - 2006

lab/Kota 2001 2@2 2003 200E. 2005 2006
Rata-
rata

Pering-
kat

Bulelene 1.53 1,68 1,85 1.91 2.O7 2.r3 1,88 8
Jembrana 2,43 )76 2.9L 2.92 3,06 3,22 2.88 5
Tabanan 3.01 3.03 3,19 3,30 3.43 3.51 3.2s 4
Baduns 4,It 4.38 3.93 4.28 4.37 4,83 4,32 2
Gianvar 2.89 3.20 3,35 3,24 3.33 3,57 3.2'l 3
Bangli 2,16 2,39 2.43 2.48 2.s4 2.62 2,44 7
Klungkung 2.07 2.22 2.40 2,55 2,68 2,79 2.45 6
Karangasem 1,00 L,23 1,40 r.32 t.44 1.53 L,32 9
Denpasar 4.00 4.24 4.50 4.4a 4,52 4,67 4.39 1
Rata-rata 2.59 2,79 2,89 2.94 3.05 3.20 2.91
Standar deviasi 1,03 1,06 0,98 1.03 1_00 1,08
Ketimoanean {%l 19.8( laff 2' n( ]4,9( 12.95 t3.77

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agusrus 2007

signifikan (tingkat signifikansi kurang dari 5 persen)
terhadap ketimpangan kesejahteraan m.lsyarakat, yang
ditunjukkan oleh tingkat, seperti yang ditampilkan
padaTabel9.

Tabel 9. Hasil analisis regresi dampak ketimpangan kinerja keuangan
terhadap lqtimpangan kesejahteraan masyarakat di propinsi
Bali (2001-2006)

Cefficient..

Mod6l

Unstandardized Standardized

&la

Ketimpangan
Kinerja Keuanqan 220 .056 .891 3.928 .017

a. Dependent Variable: Kolimpangan Kineoa pembangunan

Keadaan tersebut berarti bahwa semakin menurun
ketimpangan kinerja keuangan daerah, menyebabkan
ketimpangan kesejahteraan masyarakat daerah pada
kabttpaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001

- 2006 juga semakin berkurang. Dari hasil analisis
diperole(r bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar
0,794 yang berarti bahwa variasi dari kesejahteraan
masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali
selama tahun 200 1 - 2006, 7 9,4 persen dijelaskan oleh
variasi kinerja keuangan daerah, sedangkan sisanya
sebesar 20,6 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar
model penelitian ini.

Adanya pengaruh yang positif dan signifikan
ketimpangan kinerja keuangan daerah terhadap
ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada
kabtrpaten/kota di Provinsi Bali selama tahun
2001 - 2006, membantah pendapat Huther dan
Shah (1998) yang mengamari bahwa desentralisasi
fiskal memperlebar afltara daerah yang kaya dan
yang miskin, dan Lindaman dan Thurmaier e002\
yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat
mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Pengaruh positif ketimpangan kinerja keuangan
daerah terhadap ketimpangan kesejahteraan
masyarakat daaahjuga sesuai dengan pendapat Todaro
(2000), bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan
antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat
mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk
kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa
"pembayaran transfer", dan secara tidak langsung
melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan,
zubsidi kesehatan, dan sebagainya. Pemberian DAU dan
DAK yang lebih besar kepada daerahyangmempunyai
kapasitas keuangan yang rendah merupakan salah satu
usaha pemerintah pusat mengurangi ketimpangan
kesejahteraan masyarakat aurtzu. daerah. Senada dengan
Todaro, Minassian (Blanchard dan Shleifea 2000)
peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai
melalui keputusan-keputusan publik pemerintah yang
diimplementasikan dalam peran alokasi dan distribusi
atas sumber-Sumber ekonomi.

Sumber : Hasil penelitian

Kabupaten Karangasem dengan indels sama dengan
1,39. Dengat melihat tata-rata indeks kesejahteraan
masyarakat selama tahun 2001 - 2006, maka dapat
diketahui daerah yang memiliki kesejahteraan
masyarakat paling baik adalah Kota Denpasar,
kemudian disusul oleh Kabupaten Badung, sedangkan
yang paling jelek adalah Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian konsisten dengan publikasi yang
dilakukan oleh BPS Provinsi Bali tahgn 2006 tentang
"Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun
2005", yang menempatkan Kota Denpasar dengan
peringkat IPM tertinggi dan IPM terendah Kabupaten
Karangasem, meskipun indikator yang digunakan
sedikit berbeda. BPS menggunakan indikator yang
mengacu pada konsep UNDP, yaitu menggunakan
indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan,
dan ekonomi.

Secara rata-rata, indels kesejahteraan masyarakat
untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan
wakru dari tahun 2001 - 2006 mengalami peningkatan
yang sangat siginifikan (tingkat siginfikansi kurang dari
1 persen), yaitu dari 2,59 pada tahun 2001 menjadi
3,20 pada tahun 2006.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar
kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 ke
tahun 2006 menunjulkan keadaan yNrgmenurun. Hal
ini juga dibuktikan dengan hasil analisis trend dengan
tingkat signifikansi yang kurang dari 5 persen.

P*put Ketimpangan Kinerja Keuangan terhadap
Ketimpangran Kesejahteraan Masyarakat

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa
dengan dilaksanakan desentralisasi fiskal, kinerja
keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat
pada kabupaten/kota di Provinsi Bali cendrung
meningkat atau semakin baik selama tahun Z0OI -
2006. Di lain pihak ketimpangan kinerja keuangan
daerah dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat
padakabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode
yang sama mengalami penurunan atau dalamkondisi
yang lebih baik. Hasil analisis data menggunakan
model regresi sederhana, ternyata ketimpangan kinerja
keuangan daerah padakabupatenlkota di provinsi Bali
selama tahun 2001 - 2006 berpengaruh positif dan
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KESIMPIJLAN DAN SARAN

Kesimpulan .
Berdasarkan bahasan dari bagqan-b agjan sebelumnya

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada

kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2001-
2006, kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan
masyarakat mengalami peningkatkan yang signifikan.
Di pihak lain, ketimparrgan kinerja keuangan daerah
dan ketimpatgan kesejahteraan masyarakat antar
kabupaten/kota menunjukkan kecenderung an (trend)
yang menurun atau semakin berkurang. Penurunan
ketimpangan kinerja kzuangan tersebut tidak lepas dari
uluran tangan pemerintah pusat dalam memperbesar
dana perimb afigan yang diberikan kepada kabtpaten/
kota yang memiliki kapasitas keuangan yang kecil,
yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU).dan Dana
Alokasi Khusus (DAK), serta meningkatnya keahlian
dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah
dalam mengelola keuangan, sehingga PAD dan
selalu meningkat, dan proporsi belaqja publik terus
membesar.

Ilasil analisis regresi sedahana menuqiul&an bahwa
ketimpangan kinerja keuangan daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masrTarakat
pada kabupatet/kota di Provinsi Bali selama tahun
2001 - 2006. Hal ini berarti bahwa semakin berkurang
ketimpangan kinerja keuangan daerah, maka semakin
berkurang ketimpangan kesejahteraan masyarakat
pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun
2001-2006. Hasil penelitian ini sesuai dengan amanat
dari Undang-undang Nomer 22 tahtxt 1999 yang
disempurnakan menjadi Undang-undang Nomer 32
tahun 2004 bahwa tujuan dari desentralisasi fiskal
atau otonomi daerah adalah untuk mengurangi
ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar daerah.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat
Halim (2001), Simanjuntak (2000), Suwandi (2000),
Minassian (1997), dan Todaro (2000) yang pada intinya
mengatakan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah
Daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan
daerah menentukan kemampuan Pemerintah daerah
dalam rnenjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran
Berdasarkan bahasan dan kesimpulan disarankan

agar pemerintah daerah selalu meningkatkan kinerja
keuangan dengan meningkatkan PAD minimal
sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan PDRB,
memperbesar alokasi arLggatarl untuk belanja publik
atau pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat
meningkat. Pemerintah pusat juga diharapkan selalu
memperhatikan daerah yang mempunyai kemampuan
keuangan yang kecil untuk mengurangi ketimpangan
kinerja keuangan,yang dapat berimplikasi terhadap
ketimpangan kesejahteraan masyarakat daerah.
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