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ABSTRAK 

Nama  : Abdul Muis 

NIM  : 90400116017 

Judul : Metafora Amanah; Perwujudan Akuntabilitas Dana 

Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

(Studi pada Desa Lunjen, Kabupaten Enrekang) 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konsep metafora amanah dan 

kesejahteraan di lembaga pemerintah desa di Lunjen. Pengelolaan dana desa 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam 

meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat 

pedesaan. Dana desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari 

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lunjen, dusun Rumbia, 

kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

interpretif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang 

diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang 

dengan data-data literature lainnya. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan 

data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, studi 

pustaka dan perekaman. Kemudian untuk menganalisis data penelitian 

dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas berupa analisis triangulasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa 

Lunjen bisa dikatakan telah mengikuti prinsip good governance, yang mana 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa Lunjen telah berjalan dengan baik. 

Disamping itu pemerintah Desa Lunjen telah melakukan pengelolaan dana desa 

sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana 

desa. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip 

partisipasi. hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum 

Musrembang Desa. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban 

secara fisik dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan 

program maupun pengawasan alokasi dana desa secara komprehensif sehingga 

apa yang telah diprogramkan dapat diwujudkan dan dinikmati secara kolektif. 

Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu pemerintah Desa Lunjen melakukan 

rapat evaluasi dan transparansi yang meliputi dua hal yakni laporan 

pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara 

periodik setiap enam bulan.Dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, pemerintah Desa Lunjen telah menerapkan konsep amanah yang 

mencakup kejujuran berniat, lahiriah, dan batiniah. Kesejahteraan masyarakat 

Desa Lunjen juga telah terwujud, dimana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat yang mencakup kebutuhan primer, sekunder dan tersier. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut ditunjang dengan adanya penerapan konsep 

amanah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lunjen.  

 

 Kata Kunci: Amanah, Akuntabilitas, Dana Desa, Kesejahteraan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang 

lebih baik secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang berkeadilan, berkemakmuran, dan sejahtera dalam wadah Negara 

kesatuan Republik Indonesia (Kartina, 2018). Pembangunan harus diarahkan 

sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan 

merata. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah 

salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan 

dengan tujuan tersebut, kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada daerah 

yang membutuhkan perhatian khusus. Pembangunan daerah dilakukan secara 

terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing 

daerah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah 

tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat (Wibisono dan Purnomo, 2017). 

Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk 

Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari 80 % penduduk 

indonesia tersebar di desa- desa seluruh Indonesia. Dimana desa merupakan 

bagian integral dari Negara Republik Indonesia (Ash-Shidiqq dan Wibisono, 

2018). Pembangunan pedesaan atau desa dapat dikatakan paling dominan 

mengisi wacana pembangunan daerah. Hal tersebut bukan saja didasarkan atas 

alasan fisik geografis, sumber daya alam, atau sumber daya manusianya, tetapi 
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juga di dalamnya menyimpan potensi- potensi ekonomi (kesenjangan 

ekonomi) yang harus dikenali dan diperbaiki (Asni dkk, 2013) 

Pembangunan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 

desa. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan membangun desa-desa 

mandiri dan pembangunan yang berkelanjutan memiliki ketahanan sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan antara desa 

dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri 

serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui 

pembangunan kawasan perdesaan. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam 

mewujudkan program Nawacita (sembilan agenda atau program) yang salah 

satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Meutia dan Liliana, 2017). 

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan 

mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. 

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut 

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti 

transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa 

neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, 

kewajiban, dan modal dana pada satu periode (Dewi dan Gayatri, 2019). 
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Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Kartika, 2012). Dana desa 

memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan 

pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien (Ismail dan Widodo, 

2016). Jika pengalokasian dana desa sesuai dengan anggaran yang telah 

disusun, maka akan membantu pemerintah desa dalam mewujudkan 

kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat desa pada umumnya 

(Kurniasari dkk, 2018). 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang desa, 

menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan NKRI (Kamarusdiana, 2019). Implementasi 

otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk 

mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun 

demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung 

jawabkan (Kartika, 2012). 

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini 
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dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan (Lengkong dan 

Tasik, 2018). Berdasarkan Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan 

pemerintah kabupaten. oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan 

(Nugrianti dan Zulkarnaini, 2013). Mengingat Anggaran Dana Desa yang 

jumlahnya fantastis, dimana tercatat sekitar 960 Juta Rupiah dikucurkan untuk 

setiap desa dari 72 Triliun Rupiah dana desa di tahun 2020, tentu hal ini 

menjadi sinyal positif demi mengembangkan dan membangun desa. Namun 

disisi lain, hal ini juga menjadi godaan tersendiri bagi aparatur desa untuk 

melakukan penyelewengan anggaran.Secara spesifik ada beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi terjadinya sebuah perilaku menyimpang atau 

penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, beberapa hal tersebut 

diantaranya kuatnya aturan yang mengikat, sosialiasi aturan yang tidak efektif, 

kurangnya self-control dan environmental-control, serta kurangnya ketegasan 

hukum dan ketegasan aparat hukum (Elviadi, 2013). Saat ini penyimpangan 

terhadap dana desa menjadi fenomena umum karena adanya kepentingan- 

kepentingan tertentu, banyak kasus dimana kepala desa terjerat dalam kasus 

korupsi atas penyalahgunaan dana desa. Kurangnya self-control dan 

environmental-controlmembuat kecenderungan untuk menjadi aparat yang 

hedonis menjadi semakin besar, dimana kesejahteraan masyarakat 

dikorbankan demi kehidupan pribadi aparatur (Setiawan dkk, 2017). 
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Dalam sudut pandang islam, tanggung jawab merupakan sesuatu yang 

dititipkan sebagai amanah. Amanah merupakan konsep umum yang kemudian 

diturunkan menjadi sebuah konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas dalam 

Islam berlaku secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Prinsip 

akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang 

menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses 

maupun hasilnya (Sholehah, 2019). Dengan penerapan prinsip akuntabilitas, 

pekerjaan yang dibebankan akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Akuntabilitas dalam Islam sendiri berbeda dengan sistem akuntabilitas yang 

berasal dari negara-negara barat. Jika konsep barat lebih menekankan pada 

hasil, maka Islam menganjurkan penganutnya untuk menerapkan prinsip 

akuntabilitas bukan dari segi proses saja, tapi tentunya pada hasil yang ingin 

dicapai (Kalbarini, 2014). Manajemen barat menitikberatkan pada pemimpin 

untuk meraih tujuan  dari sebuah tim, sementara Islam juga menekankan 

pentingnya proses dan akuntabilitas. Islam menyoroti bahwa proses untuk 

mencapai tujuan tersebut harus menempuh cara-cara yang sesuai dengan 

syariah. Hubungan setiap muslim dengan Allah SWT harus menjadi landasan 

penting di dalam akuntabilitas Islam. Hal ini sebagai perwujudan manusia 

sebagai khalifah Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30: 
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Terjemahannya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang 

khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan 

berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah 2:30) 

 

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan bahwa 

Allah SWT telah menghidupakan manusia dan menempatkannya di bumi. 

Lalu dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan 

kepadanya berupa pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah. Hai 

Muhammad, nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. 

Nikmat itu adalah firman Allah kepada Malaikat-Nya, “Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan mahluk yang akan aku tempatkan di bumi sebagai 

penguasa. Ia adalah Adam beserta anak-cucunya. Allah menjadikan mereka 

sebagai khalifah untuk membangun bumi.” Dan ingatlah perkataan malaikat, 

“Apakah Engkau hendak menciptakan orang yang menumpahkan darah 

dengan permusuhan dan pembunuhan akibat nafsu yang merupakan 

tabiatnya? Padahal, kami selalu menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak 

sesuai dengan keagungan-Mu, dan juga selalu berzikir dan mengagungkan-

Mu.” Tuhan menjawab, “Sesungguhnya Aku mengetahui maslahat yang tidak 

kalian ketahui. Kandungan dari ayat di atas bertujuan agar setiap muslim 

tidak melenceng dari jalur-jalur yang telah diajarkan dalam syariat Islam. 

Islam mengenal beberapa hal yang diharamkan dan proses di dalam mencapai 

suatu hasil yang diinginkan hendaknya tidak dilakukan dengan menghalalkan 

hal-hal tersebut (Asmarani dan Kusumaningtias, 2019). 
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Akuntabilitas kinerja anggaran merupakan salah satu bagian isu 

kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini, menurut Yulianah 

(2015)perbaikan akuntabilitas kinerja anggaran berdampak pada upaya 

terciptanya good governance. Selain itu, perbaikan akuntabilitas kinerja 

anggaran juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus 

Dwiyanto,2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja 

anggaran akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang 

politik perbaikan akuntabilitas kinerja anggaran akan mampu memperbaiki 

tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Setiawan dkk , 2017).  

Konsep metafora amanah (kejujuran) dalam hal ini merupakan tahap 

awal dalam akuntabilitas (Agustinawati dan Mawardi, 2018). Dengan 

demikian, akuntabilitas merupakan sebuah arena dominasi dan legitimasi 

yang kompleks. Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan 

dapat menjadi alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha pengelolaan 

keuangan. akuntansi dalam hal ini bukan hanya dipahami sebagai 

pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan secara financial, akan 

tetapi melihat akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban horizontal yang 

ditujukan pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam, sedangkan 

pertanggungjawaban vertikal tertuju pada Tuhan selaku pemberi amanah 

bahwa akuntansi bukan saja sebagai akuntabilitas manajemen kepada pemilik, 

melainkan juga kepada stakeholders dan Tuhan (Asmarani dan 

Kusumaningtias, 2019). Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi 

menjadi kontrol publik terhadap pengelolaan keuangan sehingga akuntabilitas 
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dan transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin (Irma, 2015). 

Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih 

ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses 

akuntabilitas keuangan di Desa. Maka dalam mewujudkan pemerintahan desa 

yang akuntabel dalam pengelolaan dana desa, peneliti berupaya untuk 

mengkaji bagaimana perwujudan akuntabilitas dana desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan konsep 

metafora amanah. 

B. Rumusan Masalah 

Pengelolaan dana desa secara tepat merupakan hal wajib karena 

merupakan fungsi utama penentu efektivitas penggunaan dana desa secara 

menyeluruh. Perlakuan aparatur dalam mengelola dana desa akan berdampak 

pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Lunjen, dimana tanggung jawab 

aparatur dipertanyakan karena merekalah yang bertanggung jawab mengelola 

dana desa yang tersedia. Merujuk dari hal tersebut, rumusan permasalahan 

penelitian ini disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Lunjen ? 

2. Bagaimanakah penerapan konsep amanah dalam perwujudan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lunjen ? 

3. Bagaimanakah perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lunjen dengan 

menggunakan konsep amanah ? 
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C.  Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian iniberfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yang 

ingin dikaji dalam perspektif syariah yaitu metafora amanah. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat apakah akuntabilitas pengelolaan dana Desa Lunjen 

telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam metafora amanah. 

Berangkat dari penilaian tersebut, penelitian ini juga ingin melihat sejauh 

mana pemerintah Desa Lunjen dalam pengelolaan dana desa terkait dengan 

pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Fokus dan deskripsi fokus 

penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dirangkum dalam table 1.1 

berikut ini: 

Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Akuntabilitas - Perencanaan 

- Pengelolaan 

- Pertanggungjawaban 

2 Amanah - Kejujuran Berniat 

- Kejujuran Lahiriah 

- Kejujuran Batiniah 

3 Kesejahteraan - Kebutuhan Primer 

- Kebutuhan Sekunder 

- Kebutuhan Tersier 

 

D.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan tentang kinerja aparatur 

desa secara umum dalam pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan 

seperti dana desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih meneliti dalam 

tinjauan umum tanpa melihatnya dengan perspektif reliugiusitas. Masyarakat 

berpandangan bahwa dengan meninjaunya secara umum dengan pendekatan 
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hukum sudah lebi dari cukup. Hal ini kemudian menggerakkan peneliti untuk 

coba melihat bagaimana aparatur mengelola dana desa dari sudut pandang 

religiusitas dengan menggunakan konsep amanah yang dikolaborasikan 

dengan Sha‟ria Enterprise Theory (SET) dan Legitimacy Theory. Maksud 

digunakannya konsep ini adalah untuk mengarahkan perilaku aparatur kearah 

yang semestinya sesuai dengan nilai-nilai religius. Fenomena yang 

berkembang adalah terkadang manusia lebih patuh dengan nilai-nilai religius 

dibandingkan dengan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 N. Wibisono 

dan H. 

Purnomo 

(2017) 

Mengungkap 

Fenomena 

Pengawasan 

Publik 

Terhadap Dana 

Desa Di 

Kabupaten 

Madiun 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kulitatif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

beberapa 

penyebab/ potensi 

penyalahgunaan 

dana desa seperti 

lemahnya 

pengawasan 

internal. 

2 Ni Komang 

Ayu Julia 

Praba Dewi 

dan Gayatri 

(2019) 

Faktor- Faktor 

Yang 

Berpengaruh 

Pada 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

analisis factor 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kompetensi, 

kepemimpinan, 

dan partisispasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

3 Triyono, 

Fatchan 

Achyani dan 

Mufti Arief 

Arfiansyah 

(2019) 

The 

determinant 

Accountability 

of Village 

Funda 

Management 

(Study in The 

Villages in 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

kausal 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa penyajian 

laporan keuangan, 

aksebilitas laporan 

keuangan, kualitas 

pengawasan BPD,  

serta kapasitas 
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Wonogiri 

Distric) 

aparat desa tidak 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa, tetapi yang 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas dana 

desa adalah Sistem 

Keuangan desa 

(Siskeudes). 

4 Nur 

Lazimatul 

Hilda 

Sholehah 

(2019) 

Analisis 

Akuntabilitas 

kinerja 

Anggaran 

Dengan 

Perspektif 

Amanah Dalam 

Mencegah 

Fraud Pada 

DKAD provinsi 

Gorontalo 

Metode yang 

digunakan 

dalan 

penelitian ini 

adalah 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa dari segi 

pertanggung 

jawaban laporan 

keuangan, Badan 

Keuangan Daerah 

Provinsi gorontalo 

sudah dapat 

dikatakan 

akuntabel, namun 

penggunaan 

amanah sebagai 

dasar pijakan 

belum sepenuhnya 

dapat diterapkan, 

hal ini terlihat dari 

adanya beberapa 

orang karyawan 

yang dinilai 

kurang amanah, 

meskipun tidak 

amanah tersebut 

belum melewati 

ambang batas 

toleransi pekerjaan 

5 K. A. K. 

Saputra, P. 

B. 

Anggiriawan, 

dan I. N 

Sutapa (2018 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

dalam 

Perspektif 

Budaya Tri 

Hita Karana 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa budaya tri 

hita karana 

dengan tiga 

dimensi yang ada 

didalamnya dapat 

membuat 

pengelolaan dana 

desa menjadi 
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berdaya dan 

berbudaya dengan 

menyandarkan 

pelaksanaan 

kepada Tuhan dan 

norma-norma yang 

berlaku. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

desa di Desa Lunjen. 

2. Untuk mengetahui bagaimana konsep amanah dalam akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Desa Lunjen. 

3. Untuk mengetahui bagaimana konsep amanah dalam akuntabilitas 

pengelolaan dana desa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat 

desa 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji perilaku aparatur dalam 

pengelolaan dana desa. Merujuk pada tujuan tersebut, maka manfaat 

teoretis yang ingin di capai adalah bagaimana mengungkap perilaku 

aparatur berdasarkan Sha‟ria Enterprise Theory (SET) dan Legitimacy 

Theoryyang dikombinasikan dengan konsep amanah dan 

Kesejahteraan. SET yang dikembangkan oleh iwan Triyuwono pada 

tahun 1999 mengatakan bahwa Allah sebagai sumber utama. Sumber 

daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada dasarnya adalah 
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amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah 

tanggungjawab untuk menggunkannya dengan cara dan tujuan yang 

telah di tetapkan oleh sang pemberi amanah(Triyuwono, 2003). SET 

mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada 

kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk 

mengelola (khalifa fil ardhi). Manusia diharuskan 

mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara 

vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk 

pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta 

pada lingkungan alam. Sementara itu, legitimacy theory adalah suatu 

teori yang menjelaskan bahwa perusahaan atau entitas selalu berupaya 

memastikan bahwa mereka beroperasi pada lingkungan yang di 

bingkai oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, dan 

dimana mereka harus memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan 

dapat diterima oleh pihak luar sebagai sesuatu yang dibenarkan. Selain 

itu, penelitian ini memberdayakan konsep amanah dankesejahteraan. 

Konsep amanah yang merupakan salah satu sifat dari Nabi Muhammad 

SAW, dimana amanah ini memiliki tiga nilai penting, yaitu 

pertanggungjawaban secara vertical kepada Allah SWT, 

pertanggungjawaban horizontal kepada manusia serta 

pertanggungjawaban  kepada instiusi atau lembaga. Dalam hal ini 

pengelolaan dana desa harus dikelola dengan baik dan memperhatikan 

hubungan antar sesama manusia dalam hal ini manusia dengan 

lingkungan, manusia dengan lembaga, dan lembaga dengan tuhan 
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sebagai stakeholders tertinggi. Selanjutnya adalah kesejahteraan yang 

merupakan tujuan akhir dari pengelolaan dana desa berdasarkan 

konsep amanah yang pada prinsipnya mengacu pada kemaslahatan 

manusia. Tujuan utama Syari‟at islam (Maqashid Al- Syari‟ah) adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia, baik di dunia 

maupun di akhirat. Purwitasari (2011) menjelaskan bahwa 

kesejahteraan mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam 

upaya memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. 

Kesejahteraan juga merupakan tujuan ekonomi syariah. Kombinasi 

Sha‟ria Enterprise Theory (SET) dan legitimacy theory dengan konsep 

amanah ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam 

merestorasi niat dan fikiran aparatur dalam mengelola dana desa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bagaimana aparatur dapat 

bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Tanggung jawab 

yang dimaksud adalah bagaimana mereka berperilaku secara benar 

dalam mengelola dan mendistribusikan dana yang ada ke pos-pos yang 

telah dianggarkan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin 

merestorasi moral aparatur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan 

konsep amanah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. 

3. Manfaat Regulasi 

Manfaat regulasi yang dimaksud adalah bagaimana regulasi terkait 

dana desa dapat terterapkan secara maksimal. Regulasi ini terkait 

denga poin Agenda Pembangunan Nasional (APN) dalam Peraturan 
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Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Hal ini terkait 

dengan perwujudan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan regulasi ini 

tidak mungkin tercapai jika moral aparatur dalam mengelola dana desa 

tidak direstorasi. Olenhya itu, konsep amanah diharapkan mampu 

membantu terimplementasinya regulasi secara masif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Metafora Amanah 

Metafora adalah suatu cara berfikir dan melihat yang mempengaruhi 

cara seseorang melakukan interpretasi dan memahami realita sosial. Amanah 

dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa segala sumber daya milik Allah 

dan manusia adalah seorang yang diberi amanah untuk menyebar misi sacral 

yang ditugaskan kepadanya. Berdasarkan pada nilai-nilai  islam dan tujuan 

syariah, Triyuwono (2001) memberikan usulan mengenai perlunya konsistensi 

organisasi dan akuntansi yang memiliki perspektif islam yang berbeda dengan 

konteks organisasi diluar islam, kemudian mengajukan metafora amanah, 

sebagai tawaran yang diajukan untuk mendesain dan mengoperasikan 

organisasi. Tujuan untuk mewuhudkan organisasi yang lebih humanis, 

emansipatoris, transedental, dan teologikal dikiaskan menjadi metafora 

amanah. 

Dalam metafora amanah ini ada tiga hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu 

sendiri. Pemberi amanah dalah Allah itu sendiri yang menghendaki manusia 

dalam mengelolah prganisasinya melakukan dengan cara adil, sedangkan 

manusia sebagai penerima amanah yang disebut dalam Al-qur‟an sebagai 

khalifatul fil ardh, untuk mewujudkan keadilan yang diinginakan oleh Allah, 

dengan potensi internalnya, yaitu akal dan hati nurani. Dalam menunaikan 

amanah itu, harus di lakukan dalam kerangka penyembahan ataupun 

pengabdian kepada pemberi amanah (Mulawarman, 2006). 



17 
 

 
 

Pemahaman konsep dalam konteks amanah akan membawa manusia 

pada pemahaman bahwa setiap aktivitas adalah untuk mencari ridha Allah. Ini 

merupakan bentuk pencapaian paling tinggi, lebih tinggi dari ukuran 

materialism. Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan profesionalitas 

merupakan modal utama bagi lembaga desa untuk melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya. Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini menekankan pada 

pengelolaan keuangan desa yang merupakan bentuk amanah dari Allah, yaitu 

dasar nila-nilai spiritual yang didukung oleh tiga nilai kejujuran yang dapat 

diterapkan agar tercapainya sebuah tugas dalam menjalankan amanah, yaitu 

kejujuran berniat, kejujuran lahiriah, dan kejujuran batiniah (Sayyid, 2007). 

Kesimpulan metafora amanah adalah suatu konsep yang digunakan 

untuk mendesain bentuk, struktur, dan manjemen organisasi dimana organisasi 

tersebut merupakan instrument yang digunakan oleh khalifah untuk 

menjalankan tugas mulianya dimuka bumi yakni memberikan kesejahteraan 

(materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta. 

B. Kesejahteraan. 

Konsep kesejahteraan sangat luas dan diterapkan untuk berbagai situasi 

untuk berbagai keperluan (Sari dan Pratiwi, 2018). Aplikasi dari kisaran 

konsep dari domain tertentu dari kesejahteraan, seperti ekonomi, material, dan 

sosial, untuk semua domain berdampak pada manusia. Dalam Filsafat, 

penggunaan kata kesejahteraan lebih luas dan terkait gagasan pada seberapa 

baik kehidupan sesorang berjalan untuk orang tersebut. Kata “sejahtera” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, sentosa, dan makmur, selamat 

(terlepas dari segala macam gangguan, kesuksesan, dan sebagainya). 
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Sedangkan “kesejahteraan” adalah keamanan dan keselamatan “kesenangan 

hidup dan sebagainya” kemakmuran (Sari dan Pratiwi, 2018). Pengertian 

"sejahtera" menurut Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu 

suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

Kebutuhan tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, 

kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya. Juga 

terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Kesejahteraan adalah suatu konsep yang terbentuk dari berbagai 

pengalaman dan fungsi-fungsi individu sebagai manusia yang utuh. 

Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah atau fisik dan batiniyah. 

Namun, mengukur kesejahteraan, terutama kesejahteraan batin atau spiritual, 

bukanlah hal yang mudah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa 

dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada 

kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan lebih kompleks dari kemiskinan. 

Kesejahteraan harus dapat memenuhi fisik, sosial, dan kerohanian dengan kata 

lain terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan tersier.  

Konsep kesejahteraan ini diperkenalkan oleh Bernice Neugarten pada 

tahun 1961. Kesejahteraan ini merujuk pada perasaan seseorang mengenai 

aktivitas hidup sehari-hari. Segala aktifitas yang dilakukan oleh individu yang 

berlangsung setiap hari dimana dalam proses tersebut kemungkinan 

mengalami fluktuasi pikiran dan perasaan yang dimulai dari kondisi mental 

negatif sampai pada kondisi mental positif.  
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Terdapat tiga elemen yang dapat dilihat dalam terwujudnya sebuah 

kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan 

kebutuhan tersier. 

C. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), adanya pengelolaan 

anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan 

organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat 

banyak (Sayuti dkk., 2018). Akuntabilitas menjadi sebuah 

pertanggungjawaban untuk menjawab, dan menerangkan tindakan yang telah 

dilakukakan kepada badan hukum atau pihak yang berkepentingan untuk 

memintah keterangan. Prinsip-prinsip dari akuntabilitas seperti memiliki 

komitmen, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, 

menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, beriorentasi pada pencapaian visi dan 

misi, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif (Fauzani dkk., 2018). 

Akuntabilitas menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban atau untuk 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan 

hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban 

(Nafida dan Annisa, 2015). 

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan 

bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui 

media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar 
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mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa 

akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang 

diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas adalah 

mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah publik untuk menjalankan 

serta memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan etis, dan 

bertanggungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun akan datang demi 

terwujudnya pemerintahan yang accountable. Studi terdahulu menunjukkan 

bahwa organisasi pemerintah belum mampu mewujudkan akuntabilitas 

walaupun sudah miliki mekanisme yang jelas, hal ini karena aparatur tidak 

memenuhi pelaksanaannya.  

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban (Astuti, 2016). Akuntabilitas yaitu sebuah kegiatan untuk 

mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan 

apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan 

yang harus mendapatkan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus 

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, 

siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, 

apakah pertanggungjawaban sudah berjalan seiring dengan kewenangan yang 

dimiliki. Akuntabilitas dapat pula diartikan sebagai prinsip 

pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana pejabat publik 

menggunakan sumber daya publik dan tanggungjawab  ketika mereka 
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menganggarkan dan melaporkan sehingga pejabat publik dapat memberikan 

penjelasan tentang pengeluaran saat diperlukan. Agar dapat menerapkan 

prinsip akuntabilitas  tersebut diperlukan  berbagai sumber daya dan sarana 

pendukung, diantaranya adalah sumber daya manusia yang kompeten serta 

dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.     

Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-

prinsip berikut harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi 

untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus 

merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-uandangan yang berlaku, harus 

dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh, harus jujur objektif transparan dan inovasi sebagai 

katalisator perubahan manajeman instansi pemerintah dalam bentuk 

pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan kedalam dua bentuk 

yaitu, pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau 

pemberi tugas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan 

masyarakat (Nafidah dan Anisa, 2017). Akuntabilitas dalam pandangan Islam 

sebagaimana dalam AL-Quran dijelaskan tentang tanggungjawab seseorang 

yang terdapat dalam surat AZ-Zalzalah/99:7-8 yang berbunyi: 

ا يرََهُ ﴿ ذَرَّ  ةٍ شَرًّّ ا يرََهُ ﴿ ٨وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ  ﴾٧﴾فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ةٍ خَيْرًّ
 

Terjemahan: 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah 

pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barang 

siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 
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niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”. (Q.S Az-

Zalzalah: 7) 

 

Dalam Tafsir Al- Misbah dijelaskan bahwa barang siapa yang berbuat 

kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, maka ia akan melihatnya 

dalam lembaran catatan amal perbuatan (shahifah) dan mendapatkan 

balasannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala perbuatan akan berujung 

pada sebuah pertanggungjawaban, maka dari itu  akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban dianggap penting. Aktivitas atau kinerja para aparat desa 

harus dilaporkan dalam wujud pertanggungjawaban kepada Allah sebagai 

otoritas yang paling tinggi, sebagai pemberi amanah dan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat desa. 

D. Shari’ah Enterprise Theory (SET) 

Shari‟ah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori 

yangmendasari enterprise teory sebelumnya.Aksioma penting yang 

mendasaripenetapan konsep Shari‟ah Enterprise Theory adalah Allah sebagai 

sumberamanah utama dan sumber daya yangdimiliki para stakeholders. 

Sumber dayatersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara 

dan tujuan yang ditetapkan Sang Pemberi Amanah. Shariah Enterprise Theory 

mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, 

sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil ardhi). 

Manusia sebagai khalifatullah filardhi memiliki misi mulia yaitu menciptakan 

dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh 

manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat 

menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi nonprofit) yang 

digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga 
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organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada 

Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk 

pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada 

lingkungan alam.  

Sejalan dengan hal Tersebut Mansur (2012) juga mengungkapkan 

dalam penelitiannya bahwa teori yang paling tepat digunakan dalam 

mengungkap akuntabilitas atau tanggungjawab perusahaan, dalam hal ini 

pemerintah Desa Lunjen, adalah Syariah Enterprise Theory (SET). Hal ini 

karena dalam Syariah Enterprise Theory, Allah SWT adalah sumber amanah 

utama. Dengan menempatkan tuhan sebagai tertinggi, maka segala aktifitas 

yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tetap bertujuan pada 

membangkitkan kesadaran ke-Tuhanan para aparatur desa. Konsekuensi 

Menetapkan Tuhan sebagai stakeholders tertinggi adalah digunakannya 

sunnatullah sebagai basis kontruksi pemerintah desa. Intinya adalah bahwa 

dengan sunnatullah ini, pemerintah desa dibangun berdasarkan pada tata 

aturan atau hukum-hukum tuhan.  

E. legitimacy Theory 

Legitimacy theory secara esensial adalah teori yang berorientasi pada 

sistem, dalam hal ini organisasi atau perusahaan dipandang sebagai salah satu 

komponen dalam lingkungan sosial yang lebih besar. Teori ini secara eksplisit 

mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa 

organisasi sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan 

agar diterima masyarakat akan tujuan organisasi yang pada akhirnya akan 

menjamin kelangsungan hidup. (Nasir dkk., 2013). Legitimasi merupakan 
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suatu keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang 

sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non 

fisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada organisasi dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 

organisasi dari masyarakat. Legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau 

sumberdaya potensial bagi organisasi untuk kelangsungan hidup (Aziza, 

2014).  

Chariri (2008) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat 

dalam menganalisis perilaku organisasi. Legitimasi hal yang penting bagi 

organisasi sehingga batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan 

nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya 

analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Oleh karena 

itu, meskipun perusahaan mempunyai kebijaksanaan operasi dalam batasan 

institusi, kegagalan organisasidalam menyesuaikan diri dengan norma ataupun 

adat yang diterima oleh masyarakat, akan mengancam legitimasi organisasi 

serta sumber daya organisasi, dan pada akhirnya akan mengancam legitimasi 

organisasi serta sumber daya organisasi, dan pada akhirnya akan mengancam 

kelangsungan hidup organisasi. Legitimasi dianggap sebagai cara untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi yang dicapai melalui 

tindakan organisasi yang sesuai aturan dan dapat diterima secara luas oleh 

masyarakat (Lindawati dan Puspita, 2015). Teori legitimasi akan terjadi dalam 

suatu oranisasi apabila nilai-nilai yang ada didalam organisasi selaras dengan 

nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. perubahan yang sering 
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terjadi adalah perubahan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan 

masyarakat (Utari, 2014).  

F. Desa 

Desa merupakan salah satu bentuk dari komunitas kecil, yang 

merupakan suatu kelompok hidup kecil yang menetap dalam suatu wilayah 

yang tetap. Desa di Indonesia mempunyai pola perkampungan yang 

mengelompok padat dan penduduknya menetap sepanjang musim terutama 

desa dengan sistem pertanian menetap (Basirruddin dan Amin, 2012). 

Undang-uandang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa disebutkan 

bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan 

wilayah yang berwewenang untuk mengetur dan mengurus urudan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara 

masyarakat, hal asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa 

sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya 

mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas 

dibidang pelayanan publik (Putra dkk., 2017).  

Desa merupakan bagian vital dari nawa cita presiden Joko Widodo 

yang tertuang dalam amanat pembangunan nasional. Dalam amanat tersebut 

dijelaskan bahwa pembangunan dari pinggir (desa) memiliki prioritas yang 

sangat tinggi mengingat banyaknya jumlah desa yang ada di Indonesia ini. 

Jumlah desa yang terus meningkat dapat dilihat dari medio 2015-2017. 

Dilansir dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 
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pada tahun 2015 terdapat 74.093 desa di Indonesia. Jumlah ini kemudian 

meningkat menjadi 74.754 di tahun 2016 dan 74.954 pada tahun 2017. 

Peningkatan ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan nawa 

cita dalam bentuk pembangunan desa. 

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penaggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

membangun potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam 

dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa memotivasi dan 

mendorong masyarakat dalam meningkatkan stabilitas program desa yang 

dimana untuk menciptakan suatu desa yang baik dan berpotensi stabil di 

jelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada proses 

perubahan struktural masyarakat dengan pendekatan baru dan lebih baik agar 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya secara layak (Tsl, 

2013). Berbagai permasalahan yang ada di desa dan sangat kompleks, 

menjadikan batu sandungan bagi desa untuk berkembang. Mulai dari adanya 

urusan-urusan yang seharusnyamutlak menjadi urusan desa, namun masih 

menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (Kartika, 2012). 

G. Dana Desa 

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dana desa 

yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenag untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, 
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berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 

pemerintah desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputra, 2016). Alokasi 

dana desa tujuannya untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa 

dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian 

tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan 

infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujutkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang 

aspiratif dan partisipatif (Nugrianti dan Zulkarnaini, 2013). 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan 

kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan 

penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa 

(Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dengan demikian, peran kepala desa 

tidak bersifat teknis di mana hal tersebut dilimpahkan kepada strukturalnya. 
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Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) sendiri terdiri 

dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari 

Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan 

APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB 

Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan 

bukti-bukti pengeluaran. Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan 

kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan 

dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 

beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan 

dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan. Sedangkan Bendahara 

bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka 

mendorong pembangunan desa dengan adanya alokasi dana desa. Regulasi 

tersebut dibuat sedemikian rupa guna mengsukseskan pengelolaan dana desa 

dan juga sebagai pedoman agar tidak terjadi penyimpangan moral 

(disbeahviour) dalam pelaksanaannya. Beberapa regulasi tersebut antara lain: 

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 

2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 

Tahun 2014.  

3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta 

PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.  

4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan 

di Desa.  

5. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa.  

6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa. 

7. Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 2016.  

8. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa. 

9. PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait 

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi 

Dana Desa. 

Berbagai regulasi yang telah dibuat tersebut merupakan wujud nyata 

keinginan pemerintah untuk mengawal pengelolaan dana desa agar sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Selain berbagai regulasi yang telah 

ditetapkan, dana desa memiliki beberapa prinsip prioritas yang harus 

senantiasa dipegang teguh oleh aparatur desa selaku pengelola. Sebagaimana 

telah disebutkan didalam PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19 bahwa dana desa 

harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
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(DJPPMD, 2015). Untuk menunjang terselenggaranya hal tersebut, ada tiga 

prinsip prioritas yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana desa yaitu: 

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga 

desa tanpa membeda-bedakan (tanpa pandang bulu). 

2. Kebutuhan prioritas, dengan mengutamakan kepentingan desa yang 

lebih mendesak (memiliki urgensitas tinggi), lebih dibutuhkan dan 

berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat 

desa; dan 

3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan realitas 

karakteristik, geografis antropologis, sosiologis, ekonomi, dan ekologi 

desa  yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 

Terkait dengan tipologi desa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

sebagai berikut:  

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal adalah tentang sarana 

dan prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan 

masyarakat. 

b.  Desa berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan 

umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana 

pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan. 

c. Desa maju dan/atau mandiri  adalah tentang sarana dan prasarana 

yang berdampak pada ekonomi dan investasi desa; prakrasa desa 

membuka lapangan kerja desa; teknologi tepat guna; dan investasi 

melalui BUMDes. 
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Sesuai dengan pembagian tipologi desa yang telah disebutkan, tiap 

tipologi memiliki prioritas pemberdayaan masyarakat yang berbeda 

tergantung tipologinya. Prioritas tersebut dibagi sebagai berikut: 

1) Desa tertinggal/Sangat tertinggal mengutamakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pembukaan lapangan 

kerja baru atau usaha baru, serta penyiapan insfrastruktur bagi 

terlaksananya kerja dan usaha masyarakat baik dari proses produksi 

hingga pemasaran produk, serta pemenuhan akses kebutuhan 

masyarakat desa. 

2) Desa berkembang memprioitaskan pemberdayaan masyarakat yang 

berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas kerja dan atau mulai 

proses produksi hingga pemasaran produk, serta pemenuhan akses 

modal fasilitas keuangan. 

3) Desa maju/mandiri mengembangkan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai sentra 

ekonomi dimana desa dapat berdiri di atas kakinya sendiri. 

Adanya prioritas yang telah dibagi ke dalam beberapa kategori 

menuntut adanya penyaluran dana desa yang akuntabel dan transparan 

(Saputra dkk., 2018). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini diperkirakan dapat menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan dan desa yang bertumpu 



32 
 

 
 

pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran 

(Permendagri No. 113 Tahun 2014).  

Untuk bisa mendapatkan dana desa, pemerintah desa harus mengikuti 

mekanisme dan persyaratan penyaluran alokasi dana desa. Pertama adalah 

dengan membuka rekening desa yang nantinya akan digunakan untuk 

menerima penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Kedua adalah dengan 

mengonfirmasi bahwa rekening desa telah siap untuk menerima kucuran dana 

desa dari pemerintah. Selanjutnya adalah menyerahkan laporan 

pertanggungjawaban realisasi dana desa tahun sebelumnya dan menunjukkan 

aturan desa terkait APBDesa sebagai bagian dari Tahap I. Kemudian Tahap II 

pemerintah desa menyerahkan laporan realisasi anggaran Tahap I dengan 

setidaknya 50% dari dana tersebut telah digunakan. Pelaporan ini haruslah 

dilakukan secara akuntabel dan transparan agar dapat diketahui secara detail 

oleh pemerintah dan juga masyarakat (Praja dan Wiratno, 2019).  

Besaran dana desa yang diterima tiap tahun mengalami peningkatan 

yang signifikan setiap tahun. Tahun 2015 sebesar 20,7 Triliun Rupiah, dan 

naik menjadi 47 Triliun Rupiah pada tahun 2016. Dana desa ini kemudian 

naik menjadi 60 Triliun Rupiah pada tahun 2017 dan 2018. Di tahun 2019, 

dana desa kembali meningkat menjadi 70 Triliun Rupiah. Dan di tahun 2020 

ini, dana desa mengalami kenaikan menjadi 72 Triliun Rupiah, dengan selisih 

2 Triliun Rupiah dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sebuah wujud 

keseriusan pemerintah dalam mewujudkan nawa cita yang tertuang dalam 

Amanat Pembangunan Nasional.  
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Dalam setiap tahap pencairan dana desa, tim pelaksana wajib 

menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), 

dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian 

RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani 

oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Rincian RPD ini kemudian ditandatangani 

oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015). 

Pencairan Dana Desa ini dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan 

Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 

Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan 

perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan 

oleh pemerintah Kabupaten/Kota (BPKP, 2015). 

Setelah pencairan, dana desa ini harus segela dikelola sesuai dengan 

apa yang menjadi tujuannya. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pengelolaan 

dana desa terdiri atas tujuh tahap yaitu 1) penyiapan rencana; 2) Musrembang 

yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang 

diawali dari tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) penetapan rencana yang 

menjadi pedoman APBDes; 4) Penetapan APBDes; 5) Pelaksanaan 

pembangunan dengan keterlibatan masyarakat secara swakelola; 6) 

Pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa wajib melaksanakan asas 

transparansi dalam Wujud LPJ dalam musyawarah desa; dan 7) Pemanfaatan 

dan Pemeliharaan. 

H. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk 
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memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja dan tindakan seseorang 

atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk 

memperoleh pertanggungjawaban tersebut (Subroto, 2009). Akuntabilitas 

adalah hal yang penting dalam menjamin nilai- nilai seperti efektifitas, 

efisiensi, reliabilitas dan prediktibilitas. 

Akuntabilitas adalah salah satu kunci dalam penyelenggaraan 

pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, yang mana didalam 

akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala 

kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang 

lebih tinggi (Sulistiyani, 2004). Dalam hal ini, maka semua kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua 

unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.  

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan dana desa 

menurut Mardiasmo (2002). 

1. Prinsip transparansi, transparansi memberikan arti bahwa anggota 

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui 

proses anggaran karena menyangkut aspirasi masyarakat, terutaman 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa. 

2. Prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip pertanggungjawaban public dimana 

proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat 

tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana penyusunan 

anggaran tersebut tapi juga berhak untuk mengetahui 
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pertanggungjawaban atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

tersebut. 

3. Prinsip value for money, adalah prinsip yang didalamnya mengandung 

tiga pokok proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. 

Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah 

dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah 

penggunaan dana tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal 

dan memiliki daya guna. Efektif yaitu penggunaan anggaran tersebut 

harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. 

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan desa adalah perubahan 

paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan 

dalam menghasilkan anggaran desa yang benar- benar mencerminkan 

kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat. Paradigma 

anggaran desa yang diperlukan tersebut antara lain: 

1. Anggaran desa harus bertumpu pada kepentingan public. 

2. Anggaran desa harus dikelola secara baik dengan biaya yang rendah. 

3. Anggaran desa harus mampu memberikan transparansi dan 

akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. 

4. Anggaran desa harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh 

jenis pengeluaran maupun pendapatan. 

5. Anggaran desa harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja. 

6. Anggaran desa mampu memberikan keleluasaan bagi para 

pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaannya dengan 

memperhatikan prinsp value for money. 
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Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan 

konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaanya tergantung 

bagaimna pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ADD. 

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat, 

setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dipasang di papan informasi desa. 

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan 

kepatuhan pemerintah desa khususnya birokrasi desa dalam melaksanakan 

ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Afiriyanto dan Kurrohman, 

2014). 

I. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Konsep Metafora 

Amanah. 

Akuntabilitas adalah suatu prinsip dari konsep good 

corporategovernance, yakni konsep tata kelola pemerintahan yang diadopsi 

oleh berbagai negara berkembang di dunia. Defenisi dari akuntabilitas adalah 

suatu kejelasan fungsi struktur, system, dan juga pertanggungjawaban suatu 

perusahaan sehingga terlaksananya pengelolaan yang efektif (Khabibi, 2011). 

Terlaksananya pengelolaaan dana desa secara efektif dan efisien dapat dilihat 

dari bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. 

Transparansi yang dimaksud adalah terbukanya informasi terkait pendapatan 

dan pengeluaran dana desa yang dapat di akses oleh masyarakat, sedangkan 

akuntabilitas yakni pelayanan dan pertanggungjawaban kepada public. 

Akuntabilitas pemerintah desa dapat diartikan sebagai kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan terkait dengan kinerja 
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dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

memperoleh pertanggungjawaban tersebut. 

Terkait dengan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, 

pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Untuk terciptanya kesejahteraan 

masyarakat maka hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Dalam 

bingkai ajaran islam konsep amanah dipandang urgent untuk menunjang 

terselenggaranya kinerja dan tindakan para aparatur atau birokrasi desa secara 

efektif dan efisien. Di dalam konsep amanah  terkandung nilai-nilai spiritual 

yang meliputi tiga nilai kejujuran, yaitu kejujuran berniat, kejujuran lahiriah, 

dan kejujuran batiniah (Sayyid, 2007). Penggunaan konsep amanah ini 

diharapkan dapat mewujudkan terselenggaranya pengelolaan dana desa yang 

akuntabilitas, dimana akuntabilitas terbagi atas dua bentuk, yaitu secara 

vertical dan horizontal. Akuntabilitas vertical yaitu bentuk 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT selaku pemberi amanah. Sedangkan 

akuntabilitas secara horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada manusia 

atau masyarakat dan juga alam semesta.  

J. Akuntabilitas Berbasis Konsep Amanah dalam Mewujudkan 

Kesejahteraan Masyarakat. 

Dana desa merupakan alokasi bantuan sejumlah anggaran dari 

pemerintah pusat melalui desa. Dalam pemanfaatannya dana tersebut 

termasuk memperioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa 

bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui 

APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
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masyarakat. Apabila ADD dapat digunakan secara intensif dan efektif, maka 

ADD dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 

menyelenggarakan otoniminya agar tumbuh dan berkembang mengikuti 

pertumbuhan desa itu sendiri, berdasarkan partisipasi masyarakat, 

demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran 

pemerintah desa dalam memberikan pelayanan serta meningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah-

wilayah tertinggal dalam suatu wilayah. 

Untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan adanya dana 

desa, maka pengelolaannya sangat penting untuk diperhatikan. Dalam bingkai 

ajaran islam, pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik 

kepemimpinan diawal perkembangan islam. Kristalisasi pemikiran 

pengelolaan dalam islam muncul setelah Allah menurunkan Risalah-Nya 

kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul akhir zaman. Pengelolaan dana 

desa terhadap kepuasan masyarakat dalam islam harus berlandaskan pada 

sifat Nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah dan Tabliq. 

Siddiq yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan dana desa harus 

dilakukan dengan benar/jujur. Hal ini berimplikasikan pada evektivitas 

(mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan 

benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran). Amanah 

dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan 

ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya 

dan bertanggungjawab serta harus menjadi misi hidup seorang muslim. 
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Fathonah berarti cerdas dimana seorang pemimpin ata pengelola harus 

cerdas, cerdik; bijaksana hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim. 

Tabliq, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi taktik hidup seorang 

muslim (seorang muslim harus komunikatif; terbuka). Sitat-sifat Nabi 

Muhammad SAW ini hendaknya dijadikan preposisi, bahwa: “Segala sesuatu 

yang datang dari Allah dan Rasul Nya pasti benar”.  

Sifat amanah dalam pengelolaan dana desa adalah sesuatu yang paling 

urgen diperhatikan dan diimplementasikan oleh para aparatur desa. 

Banyaknya dana desa yang kelontorkan untuk setiap desa dapat membuka 

peluang kepada aparatur desa untuk melakukan penyelewengan terhadap 

pengelolaan dana desa. Maka dari itu,  pemberian amanah harusalah tepat 

kepada seseorang yang dapat dipercaya dan mempertanggungjawabkan apa 

yang dikerjakannya. Pemberian amanah dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah 

An-Nisa ayat 58: 

                          

                            

 
Terjemahannya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 

supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi 

Maha melihat.(Q.S An- Nisa 4:58) 

   

Tafsir Quraish Shihab tentang ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 



40 
 

 
 

menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang 

berhak secara dil, jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan 

hokum. Ini adalah pesan tuhan-Mu, maka jagalah dengan baik, karena 

merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu 

maha mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. 

Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak 

melaksanakannya, dan orang yang menentukan hokum secara adil atau zalim. 

Masing- masing akan mendapatkan ganjarannya. 

Berdasarkan kandungan ayat tersebut, menyampaikan amanat 

haruslah pada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang benar-benar 

mempunyai keahlian dibidang tersebut dan harus bersikap adil terhadap 

sesama manusia. Apa yang dikerjakan oleh seseorang yang diberikan amanah 

tidak luput dari pengawasan Allah SWT. 

Pengelolaan dana desa diharapkan mendatangkan kesejahteraan 

kepada masyarakat desa. Dalam bingkai ajaran islam, istilah yang sering 

digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara 

material dan spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat adalah al- 

falah.Dalam pengertian sederhana, al- falah adalah kemuliaan dan 

kemenangan dalam hidup. Komitmen Islam yang mendalam terhadap 

persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (al- falah) 

bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini 

meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya 

dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan 

rohani dari personalitas manusia. Islam memandang kesejahteraan sosial dan 
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individu untuk saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. 

Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan 

mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, system ekonomi 

Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan 

sosial. 

Al- falah yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan 

akhirat, dimana dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut dengan kesejahteraan. Kesejahteraan 

adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia. Kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan 

kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan 

masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. 

K. Rerangka Pikir 

Dalam melakukan penelitian, adapun model pemikiran yang harus 

dikembangkan agar nantinya penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis 

dan hasilnya dapat dipahami secara mudah. Banyak model pemikiran yang 

dapat digunakan, dan peneliti memilih untuk menggunakan model sesuai 

dengan judul yang diangkat “Metafora Amanah; Perwujudan 

Akuntabilitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat”. Pembahasan dimulai dari konsep religiusitas yang ditawarkan 

sebagai peninjau sekaligus solusi lalu disokong dengan teori penunjang. 



42 
 

 
 

Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan pokok 

permasalahan. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menawarkan serta 

mengarahkan aparatur untuk mengelola dana desa sesuai dengan falsafah 

Islam. 
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Gambar 1.1 Rerangka Fikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, 

yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian 

secara mendalam (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian kualitatif akan cocok 

digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian 

belum jelas (masih samar atau mungkin masih gelap), untuk memahami 

makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi social, untuk 

memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk 

memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Azmi 

dkk., 2018). Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Bungin, 2003).  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang 

tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan 

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013). Alasan 

yang utama dari pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri 

sendiri untuk lebih memahami bagaimana meninjau perilaku aparatur dalam 

pengelolaan  Desa Lunjen berdasarkan konsep metafora amanah,
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melalui pendekatan interpretif dengan ditunjang Sha‟ria Enterprise Theory 

(SET) dan Legitimacy Theory. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Desa Lunjen yang berlokasi di 

Dusun Rumbia, DesaLunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian sedianya dilakukan pada bulan Oktober 

2020 selama seminggu yang di mana rentang waktu tersebut telah 

diestimasikan dengan penyusunan laporan hasil penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif, pendekatan 

interpretif memandang realitas social sebagai sesuatu yang holistic, tidak 

terpisah-pisah satu dengan lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan 

hubungan antar gejala bersifat timbal balik (reciprocal), bukan kausalitas 

(Darmayasa dan Aneswari, 2016). Realitas social tidak lain adalah kontraksi 

social. Terkait posisi manusia, pendekatan interpretif memandang manusia 

sebagai mahluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak. 

Atas pandangan tersebut, semua tindakan atau perilaku manusia bukan 

sesuatu yang terjadi otomatis dan mekanis, atau tiba-tiba terjadi, melainkan 

suatu pilihan yang didalamnya terkandung suatu interpretasi dan pemaknaan. 

Karenanya setiap tindakan manusia senantiasa diilhami oleh corak kesadaran 

tertentu yang terbenam dalam sanubarinya (Sudarma, 2010). 

Pendekatan ini menjadi tidak asing dibenak peneliti seiring dengan 

perkembangan penelitian kualitatif. Darmayasa dan Aneswari  (2016) 

mendefenisikan interpretif sebagai salah satu pendekatan yang digunakan 
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dalam penelitian kualitatif yang berusaha mengekspor ralitas social suatu 

masyarakat. Interpretif memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan 

peneliti secara penuh, mengekspor realitas social, dan membutuhkan 

kedalaman dalam pemaparan data. Secara umum, pendekatan interpretif 

adalah tentang bagaimna peneliti melakukan riset dengan terjun langsung 

kelapangan dan berbaur dengan masyarakat dalam rangka mendapatkan data 

dan informasi social secara menyeluruh dan mendalam (Wahyuni, 2015). 

Alasan dipilihnya pendekatan interpretif ini adalah karena penelitian ini 

berusaha mencari penjelasan tentang peristiwa social yang didasarkan pada 

perspektif dan pengalaman orang atau organisasi yang diteliti, dimana 

nantinya peneliti akan berbaur langsung dengan masyarakat dalam penelitian. 

Penelitian ini akan menyorot fenomena terkait dengan perilaku aparatur dalam 

mengelola keuangan dana desa, sehingga interpretif dipandang relevan untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek 

yang diperoleh melalui responden penelitian yang di-interview dan 

didokumentasikan. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) data subjek 

adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 

karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian 

(responden). 
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2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari 

sumber aslinya tanpa media perantara  (Indriantoro dan Supomo, 2013). 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat selaku 

pengguna data (Kuncoro, 2013). Adapun sumber data primer penelitian 

diperoleh dari informan yang telah dikonfirmasi sebelumnya yang terdiri dari 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat-perangkat Desa 

lainnya, mantan pejabat Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh 

adat. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-

dokumen pemerintah Desa, informasi-informasi tentang Desa yang 

terpublikasi, dan data-data lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat 

mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. 

Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan 

internet searching. Kelima metode dipilih agar pengumpulan data dapat 

dilakukan secara maksimal. 
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1. Observasi 

Sugiyono (2014), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak 

menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. 

Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil 

berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden 

dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis perilaku 

aparatur pemerintah Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten 

Enrekang. 

2. Wawancara  

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa, wawancara digunakan sebagai 

tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self – report atau setidak-tidaknya 

pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara 

yang digunakan adalah indepth interview sehingga peneliti 

menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat. 

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa pada teknik ini, peneliti 

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber 

tertulis atau dokumen yang ada pada responen atau tempat. Proses 



49 
 

 
 

mendokumentasikan data-data penelitian merupakan sebuah langkah 

untuk memback-up informasi yang telah didapatkan. Dokumentasi ini 

dapat berbentuk file foto, video, atau file rekaman wawancara yang 

dapat diakses dari server atau database yang dibuat sendiri atau 

terpublikasi di situs-situs yang kredibel. Selain itu, catatan-catatan 

kecil saat wawancara yang dibuat oleh peneliti juga dapat 

dikategorisasikan sebagai bentuk dokumentasi. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun 

informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. 

Informasi-informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, 

literatur singkat, buku-buku, ataupun sumber-sumber lain yang 

dianggap relevan dengan penelitian. 

5. Internet Searching  

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai  

tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi 

referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 

berkaitan masalah yang diteliti. 

E.  Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah 

suatu alat untuk memperoleh data, yang diperlukan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan informasi di lapangan. yang menjadi instrument penelitian 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mencari informasi yang 

relevan dengan penelitian dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal 
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penelitian, artikel, buku, data dari internet, dan sumber referensi lainnya. 

Informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data penelitian. 

Selain itu, peneliti juga harus menyediakan perlengkapan seperti alat tulis, 

recorder, dan hal-hal lain yang kiranya dapat menunjang penelitian. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses 

dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data 

adalah menyediakan informasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif. Peneliti akan membangaun kesimpulan penelitian dengan 

mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan 

mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Analisis data 

dilakukan secara paralel selama penelitian (tanpa menunggu penelitian selesai 

seluruhnya). Analisis data dianggap selesai dilaksanakan apabila peneliti 

merasa telah mencapai titik jenuh profil data dan menemukan pola aturan 

yang dicari. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah berikut: 

Pengumpulan data-data penelitian, transkrip data, analisis data, dan 

penyimpulan akhir. 

G. Uji Keabsahana Data 

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian 

sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan filosofis 

dan metodologis terhadap penelitian sosial. Keabsahan data penelitian 

kualitatif dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), 

transferbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 
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confirmability (objektivitas). Adapun penelitian ini hanya menggunakan dua 

uji yang paling sesuai, yaitu credibility dan dependability. Alasan 

digunakannya empat uji ini adalah untuk menjamin kualitas data yang 

ditemukan di lapangan. 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas disebut juga dengan uji validitas internal pada 

penelitian kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan 

kemampuan peneliti untuk berbaur dengan responden dalam waktu 

lama dengan terus melakuakn konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). 

Data yang valid dapat Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari 

pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul 

guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.  

a) Triangulasi Sumber data, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan 

dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai 

sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data 

yangsama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.  

b) Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 

selain melalui sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa 

menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti berita-berita 

terkait aktivitas Pelaporan Keuangan di berbagai media. Tentu 

masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang 
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berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) 

yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran handal. 

2. Uji Dependabilitas 

Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji dependabilitas. 

Uji ini merupakan ujian atau pertimbangan keilmiahan suatu penelitian 

kualitatif. Pertanyaan mendasar berdasarkan isu realibilitas adalah 

terkait konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang 

berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula, tetapi dilakukan 

dengan metode dan interview script yang sama (Afiyanti, 2008). 

Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan tindakan 

terstruktur yang memungkinkan peneliti lain menemukan hasil yang 

sama terhadap penelitian serupa.  Adapun uji dependabilitas yang 

digunakan adalah uji konsistensi, yang dapat diukur dengan melihat 

apakah interview scripts yang digunakan peneliti dapat menghasilkan 

jawaban/hasil yang sesuai dengan topik atau pertanyaan yang 

diberikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Lunjen 

1. Sejarah berdirinya Desa Lunjen 

DesaLunjen terletakdiKecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang, Desa Lunjen didirikan oleh para sesepuh dan tokoh masyarakat 

pada tahun 1996. Dengan kepala desa pertama bernama Bapak Suradi 

yang menjabat sampai tahun 1999, kemudian digantikan oleh Drs. Hardi 

pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2011, dan selanjutnya digantikan 

oleh Drs. Lupian pada tahun 2011 sampai sekarang.Desa Lunjen terdiri 

dari 5 dusun yaitu, dusun Nusa, dusun Bamba, dusun Galung, Dusun 

Rumbia, dan dusun Madata.  

2. Visi dan Misi Desa Lunjen 

a. Visi 

Visi Pembangunan Desa Lunjen merupakan gambaran kesuksesan 

yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan 

yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten 

Enrekang, substansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika 

lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa 

Lunjen, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi 

Pembangunan Desa Lunjen untuk 6 tahun pertama RPJMDes 

2018-2023 adalah :  “Mewujudkan  Masyarakat Desa Lunjen Yang 

Makin Sejahtera, Aman Adil Dan Beriman Dengan Optimalisasi 

Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam” 
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b. Misi 

Desa Lunjen mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 

2018-2023  adalah sebagai berikut:   

1) Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat   

Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat 

yang meliputi: (1) ketersediaan pangan; (2) pendidikan; (3) 

kesehatan; (4) kesempatan kerja dan lapangan usaha; (5) sarana 

dan prasarana; (6) rasa aman dan tenteram; (7) partisipasi 

dalam kehidupan sosial-politik. (8). Mendorong kegiatan 

Gotong Royong (9). Mewujudkan tersedianya sarana dan 

prasarana public yang  Memadai (10) Mengembangkan 

kwalitas sumber daya manusia (11) Meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

2) Penguatan ekonomi berbasis masyarakat   

Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis 

masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya 

peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor 

pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang mengandalkan 

sumberdaya lokal. Membangun kelembagaan ekonomi 

masyarakat  yang kreatif dan adaptif. 

3) Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat 

Terciptanya sinergi pencapaian tujuan pemerintah, swasta, dan 

masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan 
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kelembagaan.Mengembangkan kelembagaan demokrasi yang 

lebih kokoh, yang didukung oleh adanya partisipasi optimal 

dari seluruh lapisan masyarakat. 

3. Keadaan Geografis Desa Lunjen 

Secara geografis Desa Lunjen merupakan kawasan perkebunan dan 

areal persawahan yang subur, dengan curah hujan yang cukup tinggi, dan 

secara administrative Desa Lunjen berada di wilayah pemerintahan tingkat 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.Desa 

Lunjen berada di daerah daratan yang merupakan salah satu desa swadaya 

di Kecamatan Buntu Batu.Desa Lunjen berbatasan dengan desa-desa lain, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tirowali, Kelurahan 

Tomenawa Kecamatan Baraka. 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Janggurara Kecamatan 

Baraka, dan Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu. 

c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parinding, Kelurahan 

Tomenawa Kecamatan Baraka. 

d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bontongan Kecamatan 

Baraka. 

Jarak Desa Lunjen dengan ibu kota kecamatan sekitar 5 km dan 

jarak dengan ibu kota kabupaten sekitar 45 km. apabila ukuran dari 

permukaan laut, maka posisi Desa Lunjen berada di ketinggian antara 500-

1.000 meter di atas permukaan laut. Luas Desa Lunjen yaitu 7,48 km
2
. 
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Gambar 4.1: Peta Wilayah Desa Lunjen 

 
Sumber:Google Earth 

4. Luas Wilayah dan Tataguna Lahan Desa Lunjen 

Luas wilayah Desa Lunjen adalah 7,48 km
2
, dengan sebagian besar 

wilayahnya terdiri dari daerah pertanian dan pemukiaman. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan tanah dalam 

wilayah |Desa Lunjen, maka berikut dicantumkan dalam tabel berdasarkan 

tataguna tanah tahun 2020. 

 Tabel 4.1 Luas Penggunaan Lahan Desa Lunjen Tahun 2020 

 

No Jenis Penggunaan Lahan Luas Wilayah (Ha) 

1 Sawah  121.00 Ha 

2 Lading 288.00 Ha 

3 Pemukiman 58.60 Ha 

4 Tanah lapang 3.00 Ha 

5 Lahan kuburan 7.00 Ha 

6 Tanah Negara/ Pemerintah 270.40 Ha 

 Sumber: Kantor Desa Lunjen 2020. 

 

 Tabel di atas memperlihatkan tentang distribusi pemanfaatan tanah 

yang ada di Desa Lunjen pada tahun 2020.Bila dilihat dari tabel tersebut, 
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penggunaan tanah di Desa Lunjen lebih didominasi oleh areal ladang dan 

persawahan jika dibandingkan dengan lahan pemukiman, lahan tanah 

lapang, dan lahan kuburan.Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

penduduk di Desa Lunjen bekerja sebagai petani.Adapun potensi hasil 

alam yang dimiliki oleh Desa Lunjen yaitu Nilam, Coklat, Kopi, Cengke, 

Vanili, Lada, Jagung, Padi, dan Holtikultura. 

5. Keadaan Demografis (penduduk) Desa Lunjen 

Penduduk yang merupakan modal dasar pembangunan desa perlu 

mendapatkan perhatian yang besar, utamanya dalam keikutsertaan dalam 

menentukan arah dan kebijakan pembangunan Desa Lunjen sehingga 

kepadanya diberikan posisi yang besar sampai pada tahapan pelaksanaan 

dan memelihara keberlangsungan hasil-hasil pembangunan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 

dalam publikasinya Kecamatan Buntu Batu dalam angka, penduduk Desa 

Lunjen terdiri atas 100% penduduk asli/local dengan menganut agama 

Islam. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 1.907 jiwa. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lunjen Tahun 2020 

 

No Nama  Dusun 
Jumlah Jiwa Kepala 

Keluarga L P Total 

1. Galung 222 241 463 149 

2. Nusa 129 118 247 68 

3. Bamba 187 168 335 111 

4. Rumbia 219 218 437 103 

5. Madata 212 193 405 93 

 Jumlah 969 938 1.907 524 

Sumber: Kantor Desa Lunjen 2020 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 

Desa Lunjen adalah 1.907 jiwa dari 524 kepala keluarga.Dimana kepala 

keluarga terbanyak berada di dusun Galung dengan jumalah KK yaitu 

sebanyak 149 KK. Hal I ni dikarenakan luas wilayah dusun Galung lebih 

luas dibandingkan dengan 4 dusun lainnya, maka kepadatan penduduk di 

dusun Galung juga lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk 

di 4 dusun lainnya. Adapun tingkat pendidikan penduduk di Desa Lunjen 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lunjen 2020. 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

1 Tidak Tamat SD 52 

2 Tamat SD 270 

3 SMP 992 

4 SMA 720 

5 Sarjana 68 

Sumber:Kantor Desa Lunjen 2020 

6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Lunjen 

Keanekaragaman masyarakat Desa Lunjen menyebabkan tingkat 

penghasilan mata pecaharian masyarakat yang beraneka ragam, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Mata Pecaharian Masyarakat Desa Lunjen Tahun 2020 

No Mata Pecaharian Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

1 Petani 1.046 

2 Pedagang 58 

3 PNS 40 

4 Anggota TNI 2 

Sumber:Kantor Desa Lunjen 2020 

 Berdasarkan dari tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas 

penduduk Desa Lunjen bermata pencaharian sebagai petani dimana 



59 
 

 
 

tercatat 1.046 jiwa.Tabel diatas masihlah pembagian kerja yang relative, 

disebabkan di daerah pedesaan belum terdapat pembagian kerja yang 

nyata. 

7. Kondisi Infrastruktur Dasar Desa Lunjen 

Keadaan infrastruktur dasar sebagai penunjang kehidupan 

masyarakat di Desa Lunjen dapat digambarkan sebagai berikut: 

a) Sarana Listrik 

Ketersediaan sarana energi listrik dalam suatu wilayah 

sangat berorientasi pada perkembanganperekonomian wilayah 

tersebut.Jaringan listrik yang dimanfaatkan oleh seluruh penduduk 

Desa Lunjen dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Panjang 

jaringan listrik di Desa Lunjen yaitu 6 km, jumlah gardu listrik 

sebanyak 2 buah, sementara jumlah pelanggan listrik sebanyak 524 

kepala keluarga (KK).  

b) Sarana Air Bersih 

Air bersih merupakan salah satu sumber daya alam dengan 

peran yang sanga penting bagi kehidupan manusia.Air brsih dapat 

memajukan kesejahteraan umum dan berperan sebagai faktor 

utama pembangunan. Desa Lunjen yang terdiri dari 5 dusun 

mempunyai 5 bak penampungan air bersih yang diambil dari 

lereng gunung, instalasi PDAM sepanjang 5 km, dan jumlah 

pelanggan air bersih sebanyak 524 kepala keluarga (KK). 
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c) Saran Jalan 

Prasarana jalan merupakan prasarana yang sangat penting 

untuk menunjang kelancaran perhubungan darat dan akan 

menentukan dalam pengembangan struktur dalam suatu wilayah. 

Ada beberapa jenis jalan yang terdapat di Desa Lunjen , dan untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Prasarana Desa Lunjen Tahun 2020 

No Jenis Jalan Panjang Jalan (km) 

1 Jalan Poros Kabupaten 45 

2 Jalan Kecamatan 5 

3 Jalan Desa 11 

Sumber: Kantor Desa Lunjen 2020  

d) Sarana Pendididkan 

Fasilitas pendididkan sangat dibutuhkan oleh suatu daerah 

bukan hanya di daerah perkotaan namun juga di daerah 

pedesaan.Sarana pendidikan adalah salah satu sumber saya yang 

menjadi tolak ukur mutu sekolah. Di Desa Lunjen terdapat 6 

fasilitas pendidikan, yaitu jumlah lembaga pendidikan pra sekolah/ 

TK sebanyak 3 unit, SD Negeri sebanyak 2 unit, dan sekolah 

Madrasah Ibtidayyah (MI) Swasta sebanyak 1 unit. 

e) Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan merupakan sarana yang sangat penting 

dalam masyarakat karena menyangkut kesehatan masyarakat, 

kebersihan lingkungan hidup, dan perilaku hidup sehat dan 

bersih.Terdapat beberapa fasilitas kesehatan di Desa Lunjen yaitu, 

puskesmas pembantu sebanyak 1 unit, posyandu 4 unit.Selain dari 
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fasilitas tersebut, juga terdapat tenaga kesehatan yaitu bidan desa 

sebanyak 2 orang. 

f) Sarana Peribadatan 

Masyarakat Desa Lunjen 100 % beragama Islam, ini dapat 

dilihat dari sarana peribadatan di Desa Lunjen yang hanya terdapat 

masjid. Dimana terdapat 5 Masjid yang terbagi dalam 5 dusun, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini; 

Tabel 4.6: Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Lunjen 2020 

No Dusun Masjid (unit) 

1 Galung 1 

2 Nusa 1 

3 Bamba 1 

4 Rumbia 1 

5 Madata 1 

 Jumlah 5 

Sumber; Kantor Desa Lunjen 2020 

 

8. Data Pemerintahan 

Dalam hal pemerintahan Desa, Desa Lunjen terdiri beberapa dusun 

yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun. Desa Lunjen tidak 

mengenal sistem RT/RW dalam pemerintahannya, sehingga kepala 

dusunmerupakan struktur paling dasar dalam pemerintahannya. Berikut 

gambaran lengkap struktur organisasi pemerintahan desa. 
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Gambar 4.2: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lunjen 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Desa Lunjen 2020 

  

KEPALA DESA 

Drs. Lupian 

KETUA BPD 

Aminulla 

 

WAKIL KETUA 

Alfian, S.Pd 

SEKERTARIS 

Masriani, S.Pd 

ANGGOTA 

Ahmad Takbir, S.Kom 

ANGGOTA 

Tamsil, S.Pd 

ANGGOTA 

Azwar Ridwan, S.Pd 

ANGGOTA 

Resky 

ANGGOTA 

Haeruddin 

ANGGOTA 

Eka Prasetiawan 

SEKDES 

M. Rijal Noer 

 

Kasi Pemerintahan 
Kaharuddin, S.Ip 

Kasi Pelayanan 

Baharuddin 

Kasi Kesejahteraan 

Taufiqurrahman 

Kaur Keuangan 

Mulianan, S.Pd 
Kaur Perencanaan 

Kasau, SE 

Kadus Galung 

Solihin. D 
Kadus Nusa 

Sabar 
Kadus Bamba 

Muh. Yahya Muin 

Kadus Madata 

Jusri, S.Pd 
Kadus Rumbia 

Saharuddin 
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B. Pembahasan 

1. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lunjen 

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), adanya pengelolaan 

anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan 

organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat 

banyak.Akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk menjawab, 

dan menerangkan tindakan yang telah dilakukakan kepada badan hukum atau 

pihak yang berkepentingan untuk memintah keterangan.Prinsip-prinsip dari 

akuntabilitas seperti memiliki komitmen, menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, beriorentasi pada 

pencapaian visi dan misi, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif.  

Akuntabilitas menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban 

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau 

badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan 

bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui 

media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar 

mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa 

akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang 

diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas adalah 

mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah publik untuk menjalankan 
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serta memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan etis, dan 

bertanggungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun akan datang demi 

terwujudnya pemerintahan yang accountable, apalagi menyangkut dana desa. 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa memiliki peran penting 

dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan 

pengalokasian yang efektif dan efisien. Jika pengalokasian dana desa sesuai 

dengan anggaran yang telah disusun, maka akan membantu pemerintah desa 

dalam mewujudkan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat desa pada 

umumnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Lunjen 

yakni Bapak Drs. Lupian; 

“Manassami ia ka parallu te‟ dana desa, apalagi te‟ desata‟ 

termasuk‟i desa tertinggal. Terutama jio bidang infrastruktur, 

buda unapa jalan tani eddapa nai cor. Nayake dikitai inde‟ 

desata‟ petanira aja buda. Jadi yate dana desa talliwa ia 

parallu.” 

 

Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan oleh sekretaris Desa Lunjen 

yakni Bapak Muh. Rijal Noer; 

“Dana desa ini memang sangat penting, semua 

pembangunan infrastruktur dan program-program 

pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan tanpa adanya 

dana desa.” 

Dari pernyataan di atas, keberadaan dana desa memanglah penting, dana desa 

diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
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masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup 

manusia, serta penanggulangan kemiskinan. 

Merujuk pada pentingnya dana desa yang disampaikan oleh kepala 

desa dan sekertaris Desa Lunjen, dapat diketahui bahwa dana desa ini harus 

dikelola dengan akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu elemen 

penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), 

adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan 

perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup 

masyarakat banyak. Prinsip-prinsip dari akuntabilitas seperti memiliki 

komitmen, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, 

menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, beriorentasi pada pencapaian visi dan 

misi, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif.  

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa 

dimulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. 

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 

tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa, 

menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa di kabupaten 

Enrekang harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut :  

a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. 

b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur 

masyarakat di Desa. 
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c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara 

Administratif Teknis dan Hukum. 

d. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah 

dan terkendali. 

Dari ketentuan tersebut, sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan 

ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan 

hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut 

menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD 

harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanaan oleh para 

pelaku dan masyarakat desa. 

1) Perencanaan 

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya 

terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh 

karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).Musrenbangdes 

tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di 

tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan 

Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang 

akan dilaksanakan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang 

berkembang.  

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan 

prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat 

mempunyai rasa memiliki terhadapa pembangunan desa. Dengan demikian secara 

bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang yang merasa tercukupi 
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kebutuhannya. Implementasi program ADD di Desa Lunjen dilaksanakan dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan pada proses motivasi 

berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut 

relevan dengan apa yang disampaikan oleh Muliana, S.Pd selaku bendahara 

Desa Lunjen; 

“dana desa yang kami terima itu sebesar 1,4 M, jumlahnya 

cukup banyak karena kita masuk dalam kategori desa 

teringgal, dana desa itu harus kami kelola lewat program-

program desa yang telah dimusyawarahkan bersama tiap 

kepala dusun dan masyarakat lainnya yang ikut dalam 

Musrenbangdes. Kami bertanggungjawab penuh terhadap 

pengelolaan dana desa ini.” 
 

Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak 

Muhadir, S.Ag selaku tokoh masyarakat dusun Rumbia yang menyatakan bahwa : 

“iya, maregemi sekarang sanga bisamiki ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan desa, jadi pada saat kita adakan 

musyawarah dengan para aparat desa, masukanta bisa 

langsung disampaikan lako Pak Desa. Sekarang budamo 

bentuk pelatihan-pelatihan atau pemberdayaan masyarakat 

seperti daur ulang sampah dan sebagainya” 

 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD dapat memberikan 

pendapat, gagasan, ide-ide, atau peran serta dalam pembangunan desa. Karena 

pendapat masyarakat sangat diperlukan guna mendukung program yang sedang 

dijalankan dan apa saja yang harus dibenahi. Perencanaan kegiatan yang 

bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. 

Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan 

masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektivitas 

penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. 

Adapun mekanisme perencanaan ADD adalah sebagai berikut: 

1) Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah 

desa untuk membahas rencana penggunaan ADD  
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2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga 

kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim 

fasilitasi kecamatan  

3) Tim palaksanan desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara 

keseluruhan kepada peserta pada skala priorotas hasil musrembang tahun 

sebelumnya  

4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa 

dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu 

bahan penyusunan APBDes  

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi 

kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran 

masyarakat terhadap prinsip pengelolaan keuangan ADD. 

2) Pengelolaan ADD 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaaannya bersumber dari 

ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.Guna mendukung 

keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di 

setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang 

dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya 

memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun 

swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. 

Akuntabilitas menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban 

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan para aparat desa 

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban. Terkait dengan akuntabilitas ini, kepala 

Desa Lunjen menyampaikan pandangannya; 
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“yato disanga akuntabilitas lante‟ pengelolaan dana desa 

harus memannia. Jiorinte‟ akuntabilitas nani kitai to 

masyarakat to apa dijama. Jio to‟ri dini‟ nampa 

kepercayanna to masyarakat. 

 

Apa yang di sampaikan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lunjen 

menyadari kemungkinan adanya asimetri informasi antara mereka dan 

masyarakat. Maka dari itu mereka sebisa mungkin mengelola dana desa secara 

akuntabel demi menjaga legitimasi yang baik  dari masyarakat. 

Pernyataan yang kurang lebih sama dituturkan oleh Muh. Rijal Noer selaku 

sekertaris desa; 

“seperti yang dikatakan pak desa, bahwa akuntabilitas ini 

adalah bentuk pertanggungjawaban kami selaku aparat desa, 

apa yang kami kerjakan akan kami perlihatkan kepada 

masyarakat, semua program-program beserta dana yang 

dikeluarkan untuk program tersebut kami tempel di papan 

informasi desa. Selain itu, kami juga biasa bagikan di group 

whatsapp pemuda dusun seperti Dusun 

Rumbia.Akuntabilitas ini harus dibarengi dengan 

transparansi.” 

 

Apa yang dituturkan oleh sekertaris desa terkait akuntabilitas dan transparansi 

pemerintah Desa Lunjen dapat dikaji bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan benar-benar dikembangkan yang diikuti juga transparansi mulai 

dari perencanaan penggunaan desa. Demikian pula dalam hal pengelolaan 

program desa di Desa Lunjen juga menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam 

pengambilan keputusan dan transparansi. Hal tersebut didukung dengan 

adanya pernyataan yang dituturkan oleh Misran selaku ketua pemuda Dusun 

Rumbia; 

“aparat desa memang sering mengirim file terkait program-

program desa lewat group whatsapp. pengelolaan dana desa 

memang terbuka sekali, apalagi sekarang kan aktifmi ynag 

dibilang musrenbang sola evalusai. ” 

 



70 
 

 
 

Hasil wawancara tersebut mencerminkan bahwa dalam pelaksanaan 

ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaannya atau 

pengelolaannya oleh pelaksana pada tingkat desa, terutama pada 

perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa tanggung jawab pengelola ADD sudah memenuhi ketentuan 

pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. 

3) Pertanggungjawaban ADD 

Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah dapat diperhatikan prinsip-

prinsip berikut, bahwa harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf 

instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus 

merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-uandangan yang berlaku, harus 

dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan, dan inovasi sebagai 

katalisator perubahan manajeman instansi pemerintah dalam bentuk 

pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan kedalam dua bentuk 

yaitu, pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau 

pemberi tugas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan 

masyarakat sebagaimana dijelakan dalam surat AZ-Zalzalah/99:7-8 yang 

berbunyi: 

ا يرََهُ ﴿ ذَرَّ  ةٍ شَرًّّ ا يرََهُ ﴿ ٨وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ  ﴾٧﴾فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ةٍ خَيْرًّ
 

Terjemahan:s 
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“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah 

pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barang siapa 

yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya pula”. (Q.S Az-Zalzalah: 7-8) 

 

Dalam Tafsir Al- Misbah dijelaskan bahwa barang siapa yang berbuat 

kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, maka ia akan melihatnya 

dalam lembaran catatan amal perbuatan (shahifah) dan mendapatkan 

balasannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala perbuatan akan berujung 

pada sebuah pertanggungjawaban, maka dari itu  akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban dianggap penting. Aktivitas atau kinerja para aparat desa 

harus dilaporkan dalam wujud pertanggungjawaban kepada Allah sebagai 

otoritas yang paling tinggi, sebagai pemberi amanah dan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat desa. 

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lunjen 

terintegrasi dengan program-program yang terlampir didalam APBDes. Hal 

ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Dana Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam 

bidang keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan 

belanja desa dan bentuk pertanggungjawaban dana desa. 

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, 

transparan dan akuntabel. Alokasi dana desa yang menjadi salah satu sumber 

utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara tranfaransi 

dan akuntabel kepada masyarakat maupun kepada ketingkat atasnya sebagai 

instansi pemberi wewenang. Pertanggungjawaban kepada masyarakat 

dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui forum evaluasi 

pengelolaan dana desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Hal ini relevan 
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dengan apa yang disampaikan oleh bapak Drs. Lupian selaku Kepala Desa 

Lunjen; 

“Yake kami‟ inde‟ Desa Lunjen, rutin kami adakan rapat evaluasi 

mengenai penggunaan dana desa yang telah terlaksana maupun 

yang belum terlaksana. kami mengundang BPD, Kepala Dusun, 

tokoh masyarakat dan siapapun dari masyarakat yang mau ikut 

dalam rapat evaluasi tersebut kami persilahkan. Jiominte‟ dini‟ 

nampa kepercayaanna masyarakat. jadi intinya kami disini 

mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini.” 

 

Apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Lunjen menjelaskan bahwa 

Evaluasi pelaksanaan ADD itu melatih masyarakat untuk lebih aktif 

berpartisipasi dalam memberikan masukan dan koreksi terkait pengelolaan 

dana desa. Dalam forum evaluasi juga itu telah menerapkan prinsip 

akuntabilitas dengan pertanggungjawaban ADD secara periodik dan 

pertanggungjawaban langsung kepada para aparat pemerintah dan tokoh 

masyarakat. 

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan ADD ini sudah sesuai dengan 

konsep kejujuran di mana pemerintah telah mempertanggungjawabkan apa 

yang telah dikerjakan sebagaimana mestinya. Yang mana Akuntabilitas 

publik merupakan suatu kewajiban bagi agen (Pemegang amanah) untuk 

mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan 

segala macam aktivitas kepada prinsipal (pemberi amanah), di mana prinsipal 

tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut yang di dalamnya terkandung kejujuran dan kebenaran. 

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah pertama ini, 

peneliti merangkumnya dalam tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7: Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lunjen 
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Akuntabilitas perwujudan 

Perencanaan Pemerintah Desa Lunjen telah melaksanakan 

akuntabilitas perencanaannya dengan senantiasa 

mengajak dan melibatkan masyarakat didalam proses 

pembuatan atau perumusan program desa yang dikenal 

dengan musrenbang desa. selain itu pemerintah Desa 

Lunjen juga senantiasa menyerap aspirasi masyarakat 

terkait apa saja yang menjadi kebutuhan utama maupun 

penunjang yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pengelolaan Bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Lunjen dalam pengelolaan dana desa yaitu 

melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan 

program maupun pengawasan alokasi dana desa secara 

komprehensif sehingga apa yang telah diprogramkan 

dapat diwujudkan dan dinikmati secara kolektif 

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Lunjen berupa evaluasi dan transparansi yang 

meliputi dua hal yakni laporan pertanggungjawaban 

program dan realisasi program kepada masyarakat 

secara periodik setiap enam bulan dan membuat 

laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk 

pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. 
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2. Penerapan Konsep Amanah dalam Perwujudan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lunjen 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang berbadan hukum selaku  pimpinan suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu sebuah kegiatan untuk mencari 

jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 

kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang harus 

mendapatkan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus 

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, 

siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, 

apakah pertanggungjawaban sudah berjalan seiring dengan kewenangan yang 

dimiliki. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Lunjen; 

“menurut saya yate‟ dana desa musti dikelola secara baik 

dan menyeluruh, artinya seluruh dana desa harus 

dialokasikan ke berbagai kebutuhan masyarakat. Setelah itu 

kita catat berapa yang terealisasi, berapa yang dipake, itu 

kita kasi kumpul nota-notanya untuk dibuatkan laporan. 

Nah inimi yang dibilang akuntabilitas” 

 

Merujuk pada penjelasan tersebut,  akuntabilitas dapat diartikan 

sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana 

pejabat publik menggunakan sumber daya publik dan tanggungjawab ketika 

mereka menganggarkan dan melaporkan sehingga pejabat publik dapat 

memberikan penjelasan tentang pengeluaran saat diperlukan. Agar dapat 

menerapkan prinsip akuntabilitas  tersebut diperlukan  berbagai sumber daya 

dan sarana pendukung, diantaranya adalah sumber daya manusia yang 
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kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan 

dapat diandalkan. Hal tersebut juga menjadi representasi bahwa pemerintah 

Desa Lunjen telah menjalankan amanah yang dibebankan oleh masyarakat 

kepada mereka. Perwujudan tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang 

menekankan pada perlunya memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

dengan adanya dana desa tersebut. 

Terkait hal tersebut, Muh. Rijal Noer selaku sekertaris Desa Lunjen 

memberikan keterangan sebagai berikut; 

“selama menjabatna sebagai sekertaris desa, budamo 

pengalaman sola pelajaran ku ampa‟, mulai dari bagaimana 

merekap bukti-bukti transaksi, lalu bagaimana kemudian 

membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan 

prosedur. Sebagai sekertaris desa dan juga kepada seluruh 

aparattur Desa Lunjen kita dituntut agar senantiasa bersikap 

akuntabel” 

 

Pengelolaan dana desa secara akuntabilitas tentunya sangat diharapkan 

agar terlaksana dengan baik, untuk mencapai terselenggaranya akuntabilitas 

yang baik tersebut, maka harus ada pemahaman konsep amanah dalam diri 

setiap aparat desa terkait dengan pengelolaan dana desa. Pemahaman konsep 

dalam konteks amanah akan membawa manusia pada pemahaman bahwa 

setiap aktivitas adalah untuk mencari ridha Allah. Ini merupakan bentuk 

pencapaian paling tinggi, lebih tinggi dari ukuran materialism. Dalam hal ini 

reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi 

lembaga desa untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini menekankan pada 

pengelolaan keuangan desa yang merupakan bentuk amanah dari Allah, yaitu 

dasar nila-nilai spiritual yang didukung oleh tiga nilai kejujuran yang dapat 
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diterapkan agar tercapainya sebuah tugas dalam menjalankan amanah, yaitu 

kejujuran berniat, kejujuran lahiriah, dan kejujuran batiniah.Kejujuran berniat 

adalah kehendak yang lurus dan ikhlas dalam melaksanakan sesuatu hal, 

yakni semata-mata karena mengharap ridha allah SWT. Kejujuran lahiriah 

adalah sikap atau perbuatan yang tidak menutup-nutupi kesalahan yang 

diperbuat serta sikap terbuka kepada orang lain atas perbuatan yang sudah 

dilakukan. Kejujuran batiniah adalah sebuah bentuk sikap atau tindakan yang 

menyelaraskan perbuatan dengan isi hati, artinya dalam hal ini kita dituntut 

bisa melakukan sebuah kejujuran tanpa ada unsur paksaan atau kepasrahan 

dari dalam hati. Terkait dengan hal ini bapak Drs. Lupian selaku kepala Desa 

Lunjen menjelaskan; 

“begini dek, contohnya itu kalo ada dana desa yang cair, 

kita harus sampaikan kepada masyarakat berapa jumlahnya. 

Contoh lain juga misalnya, kan biasa itu ada potongan 

anggaran, karna kita terlambat bikin LPJ, nah itu juga harus 

kita sampaikan. Dana desa yang seharusnya kita terima 

misalnya 1,3 M terus kita kena potongan 200 juta, jadi total 

yang kita terima hanya 1,1 M. nah kita sampaikan kepada 

masyarakat 1,1 M yang kita terima dan jelaskan kalo kita 

kena potongan 200 Juta” 

 

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwasanya kejujuran erat 

kaitannya dengan konsep transparansi yang terdiri dari tiga bahasan utama, 

yaitu kejujuran berniat, kejujuran lahiriah dan kejujuran batiniah. 

1. Bahwa pemerintah Desa Lunjen dengan niat yang baik menyampaikan 

kepada masyarakat bahwa dana yang mereka kelola jumlahnya sekian dan 

peruntukannya juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kejujuran 

berniat ini jika dikorelasikan dengan pengelolaan alokasi dana desa, maka 

dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a) Perencanaan: Pemerintah Desa Lunjen telah dengan niat yang tulus 

ingin mmebangun Desa Lunjen dengan menggunakan kucuran dana 

desa yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

b) Pengelolaan: Pemerintah Desa Lunjen menyatakan dengan hati ikhlas 

bahwasanya mereka akan mengelola dana desa yang ada sesuai 

dengan program yang telah dibuat. 

c) Pertanggungjawaban: Pemerintah Desa Lunjen melakukan 

pertanggungjawaban dengan tujuan menghindarkan prasangka-

prasangka buruk masyarakat terhadap dana desa yang dikelola.  

2. Pemerintah Desa Lunjen dalam hal ini, secara lahiriah telah bertindak 

selaku khalifah dimuka bumi yang harus bisa menjadi rahmat bagi 

daerahnya. jika dikaitkan dengan pengelolaan dana desa kejujuran lahiriah 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Perencanaan: perencanaan yang dilakukan dalam bentuk program 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. 

b) Pengelolaan: program yang dilaksanakan benar-benar melibatkan 

masyarakat dan lembaga desa lainnya sebagai bentuk pengelolaan 

yang akuntabel. 

c) Pertanggungjawaban: pemerintah Desa Lunjen senantiasa 

berkoordinasi dengan pengawas desa, masyarakat, dan lembaga desa 

lainnya terkait dengan apa dan sejauh mana program yang telah 

dijalankan. 

Hal ini relevan dengan yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al- 

Baqarah ayat 30; 
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Terjemahannya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah 

di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 

dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: 

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”. (Q.S Al-Baqarah 2:30) 

 

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan bahwa 

Allah SWT telah menghidupakan manusia dan menempatkannya di 

bumi.Lalu dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang 

diberikan kepadanya berupa pengetahuan tentang berbagai hal.Maka ingatlah. 

Hai Muhammad, nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. 

Nikmat itu adalah firman Allah kepada Malaikat-Nya, “Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan mahluk yang akan aku tempatkan di bumi sebagai 

penguasa.Ia adalah Adam beserta anak-cucunya. Allah menjadikan mereka 

sebagai khalifah untuk membangun bumi.”Dan ingatlah perkataan malaikat, 

“Apakah Engkau hendak menciptakan orang yang menumpahkan darah 

dengan permusuhan dan pembunuhan akibat nafsu yang merupakan 

tabiatnya?Padahal, kami selalu menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak 

sesuai dengan keagungan-Mu, dan juga selalu berzikir dan mengagungkan-

Mu.”Tuhan menjawab, “Sesungguhnya Aku mengetahui maslahat yang tidak 

kalian ketahui. Kandungan dari ayat di atas bertujuan agar setiap muslim 
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tidak melenceng dari jalur-jalur yang telah diajarkan dalam syariat Islam. 

Islam mengenal beberapa hal yang diharamkan dan proses di dalam mencapai 

suatu hasil yang diinginkan hendaknya tidak dilakukan dengan menghalalkan 

hal-hal tersebut. 

3. Ketiga, pemerintah Desa Lunjen telah bekerja dengan hati yang ikhlas 

tanpa mengorbankan perasaan demi memberikan informasi dan pelayanan 

yang jujur bagi masyarakat dalam pengelolaan dana desanya. 

Terlaksananya pengelolaaan dana desa secara efektif dan efisien dapat 

dilihat dari bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. 

Transparansi yang dimaksud adalah terbukanya informasi terkait pendapatan 

dan pengeluaran dana desa yang dapat di akses oleh masyarakat, sedangkan 

akuntabilitas yakni pelayanan dan pertanggungjawaban kepada public. 

Akuntabilitas pemerintah desa dapat diartikan sebagai kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan terkait dengan kinerja 

dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

memperoleh pertanggungjawaban tersebut. 

Terkait dengan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, 

pengelolaan, dan pertanggungjawaban kejujuran batiniyyah ini dapat 

disinkronkan sebagai berikut: 

a) Perencanaan: Pemerintah Desa Lunjen dengan perasaan yang ikhlas 

telah berkomitmen mengarahkan dana desa demi kepentingan masyarakat 

tanpa ada maksud mengambil keuntungan untuk diri pribadi atau 

kelompok-kelompok tertentu. 
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b) Pengelolaan: Pengelolaan dana desa yang diterjemahkan kedalam 

berbagai program dilaksanakan secara sungguh-sungguh demi mencapai 

efektifitas dan efisiensi yang menjadi tujuan bersama terkait dengan 

alokasi dana desa yang ada. 

c) Pertanggungjawaban: Alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah 

Desa Lunjen disampaikan secara wajib dan transparan setiap enam bulan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban batiniah demi menjaga harmonisasi 

hubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya. 

Penggunaan konsep amanah ini diharapkan dapat mewujudkan 

terselenggaranya pengelolaan dana desa yang akuntabilitas, dimana 

akuntabilitas terbagi atas dua bentuk, yaitu secara vertical dan horizontal. 

Akuntabilitas vertical yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT 

selaku pemberi amanah. Sedangkan akuntabilitas secara horizontal yaitu 

pertanggungjawaban kepada manusia atau masyarakat dan juga alam semesta. 

Dalam pandangan masyarakat Desa Lunjen , apa yang dilakukan pemerintah 

Desa Lunjen sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Muhadir S.Ag 

selaku tokoh masyarakat Dusun Rumbia menerangkan sebagai berikut; 

“Alhamdulillah, kami selaku masyarakat di sini sangat 

mengapresiasi apa yang pemerintah desa sudah lakukan, 

terkhusus dengan dilibatkannya kami secara aktif dalam 

rapat atau pertemuan terkait dengan laporan 

pertanggungjawaban dana desa.” 

 

Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh bapak Syahrim S.Pd selaku 

tokoh masyarakat Dusun Rumbia; 

“betul itu dek, mangka nasanmo na pakitanki pak desa jo‟ 

program desa sola anggaranna yangasanna. Jadi kita‟ to 

masyaraka‟ tidak perlu khawatir, karena pemerintah desa 

sudah sangat bertanggungjawab dengan dana desa ini.” 
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Pernyataan tersebut menyiratkan bahwasanya pemerintah Desa Lunjen telah 

melakukan pengelolaan dana desa secara amanah, sesuai dengan PP No. 60 

Tahun 2014 pasal 19 bahwa dana desa harus diprioritaskan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menunjang 

terselenggaranya hal tersebut, ada tiga prinsip prioritas yang harus dipatuhi 

dalam pengelolaan dana desa yaitu: 

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga 

desa tanpa membeda-bedakan (tanpa pandang bulu). 

2. Kebutuhan prioritas, dengan mengutamakan kepentingan desa yang 

lebih mendesak (memiliki urgensitas tinggi), lebih dibutuhkan dan 

berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat 

desa; dan 

3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan realitas  

karakteristik, geografis antropologis, sosiologis, ekonomi, dan ekologi 

desa  yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 

Terkait dengan tipologi desa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

sebagai berikut:  

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal adalah tentang sarana 

dan prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan 

masyarakat. 

b.  Desa berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan 

umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana 

pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan. 
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c. Desa maju dan/atau mandiri  adalah tentang sarana dan prasarana 

yang berdampak pada ekonomi dan investasi desa; prakrasa desa 

membuka lapangan kerja desa; teknologi tepat guna; dan investasi 

melalui BUMDes.  

Sesuai dengan pembagian tipologi desa yang telah disebutkan, tiap 

tipologi memiliki prioritas pemberdayaan masyarakat yang berbeda 

tergantung tipologinya. Prioritas tersebut dibagi sebagai berikut: 

1)  Desa tertinggal/Sangat tertinggal mengutamakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pembukaan lapangan 

kerja baru atau usaha baru, serta penyiapan insfrastruktur bagi 

terlaksananya kerja dan usaha masyarakat baik dari proses produksi 

hingga pemasaran produk, serta pemenuhan akses kebutuhan 

masyarakat desa. 

2)  Desa berkembang memprioitaskan pemberdayaan masyarakat yang 

berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas kerja dan atau mulai 

proses produksi hingga pemasaran produk, serta pemenuhan akses 

modal fasilitas keuangan. 

3)  Desa maju/mandiri mengembangkan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai sentra 

ekonomi dimana desa dapat berdiri di atas kakinya sendiri. 

Adanya prioritas yang telah dibagi ke dalam beberapa kategori 

menuntut adanya penyaluran dana desa yang akuntabel dan transparan. 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa 
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uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 

Hak dan kewajiban ini diperkirakan dapat menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan, dan pengelolaan dan desa yang bertumpu pada asas transparansi, 

aku ntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 

Tahun 2014). Apa yang diuraikan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 

berbagai program yang diperuntukkan demi kemaslahatan masyarakat desa. 

Program- program tersebut dibiayai dari pendapatan transfer desa yang 

dialokasikan ke berbagai item biaya transfer yang telah dianggarkan. 

Pendapatan transfer dan belanja transfer Desa Lunjen sendiri dapat dilihat 

pada tabel 4.8 Dan 4.9 berikut ini; 

Tabel 4.8: Rekap Pendapatan Transfer Desa Lunjen T.A 2020 

 

No Item Pendapatan Jumlah (Rp) 

1 Pendapatan Transfer 1.397.911.000 

2 Pendapatan Lain-Lain 1.500.000 

 Jumlah 1.399.411.000 

Sumber: APBDes Desa Lunjen T.A 2020 

 

Tabel 4.9: Rekap Biaya/ Anggaran Transfer Desa Lunjen T.A 2020 

 

No Item Biaya Jumlah (Rp) 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 421.616.269 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 856.155.000 

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 70.715.000 

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 50.957.000 

5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat 

Dan Mendesak Desa 

8.200.000 

 Jumlah 1.407.643.269 

Sumber: APBDes Desa Lunjen T.A 2020 

 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4.8 Dan 4.9 . Kita dapat 

mengetahui jumlah pendapatan transfer Desa Lunjen berikut dengan alokasi 

pendepatan tersebut ke berbagai bidang. Pemerintah Desa Lunjen tetap 

memberikan perhatian lebih kepada pembangunan desa terkhusus pada sector 
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infrastruktur. Hal ini dilihat dari porsi bidang pelaksanaan pembangunan desa 

yang mencapai Rp 856.155.000 atau sebesar 60,8% dari total biaya transfer 

yang dianggarkan. Untuk data perimbangannya sendiri dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10: Data Perimbangan APDes Desa Lunjen T.A 2020 

 

No Item Biaya Jumlah (Rp) 

1 Pendapatan Transfer 1.399.411.000 

2 Belanja/ Biaya 1.407.643.269 

 Surplus (Defisit) (8.232.269) 

Sumber: APBDes Desa Lunjen T.A 2020 

 

Berdasarkan data perimbangan di atas, diketahui terjadi defisit 

anggaran sebesar Rp 8.232.269, yang dimana jumlah anggaran biaya transfer 

lebih besar disbanding pendapatan transfer. Kondisi defisit ini dipengaruhi 

oleh adanya pandemic covid-19 yang membuat anggran desa dialihkan untuk 

penanganan hal tersebut. Hal ini menggambarkan tanggung jawab pemerintah 

Desa Lunjen atas amanah yang mereka emban sebagai pengayom dan pelayan 

masyarakat. 

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah kedua ini, 

peneliti merangkumnya dalam tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11: Penerapan Konsep Amanah dalam Perwujudan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lunjen  

Metafora amanah Akuntabilitas pengelolaan dana desa  

1. Kejujuran Berniat Bahwa pemerintah Desa Lunjen dengan niat 

yang baik menyampaikan kepada masyarakat 

bahwa dana yang mereka kelola jumlahnya 

sekian dan peruntukannya juga disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat.  

2. Kejujuran Lahiriah Pemerintah Desa Lunjen dalam hal ini, secara 
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lahiriah telah bertindak selaku khalifah 

dimuka bumi yang harus bisa menjadi rahmat 

bagi daerahnya 

3. Kejujuran Batiniah Pemerintah Desa Lunjen telah bekerja dengan 

hati yang ikhlas tanpa mengorbankan perasaan 

demi memberikan informasi dan pelayanan 

yang jujur bagi masyarakat dalam pengelolaan 

dana desanya 

 

3. Perwujudan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lunjen dengan 

Menggunakan Konsep Amanah. 

Dana desa merupakan alokasi bantuan sejumlah anggaran dari 

pemerintah pusat melalui desa. Dalam pemanfaatannya dana tersebut 

termasuk memperioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa 

bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui 

APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Apabila ADD dapat digunakan secara intensif dan efektif, maka 

ADD dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.  

Hal ini ditegaskan oleh bapak Drs. Lupian selaku kepala Desa Lunjen; 

“Ya saya dan aparatur desa lainnya selaku pemerintah desa 

tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat 

Desa Lunjen dengan menggunakan dana desa yang ada.  

Dana desa ini kan diperuntukkan bagi pembangunan desa 

dan kesejahteraan masyarakat. Banyak program- program 

desa yang mengarah pada kemaslahatan tersebut seperti 

kegiatan- kegiatan yang menyangkut pemberdayaan 

masyarakat. Nanti kamu minta file APBDes desa di 

sekertaris, kamu bisa liat program desa yang telah kami 

lakukan” 

 



86 
 

 
 

Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan oleh Muh. Rijal Noer selaku 

sekertaris Desa Lunjen; 

“Dana desa pada dasarnya memang diperuntukkan untuk 

masyarakat desa, maka dari itulah dibentuk berbagai 

program desa menggunakan dana desa ini. Mukita nasan una 

yatu‟mai program-program desa jiontu papan informasi 

desa, yamo tu‟mai program desa to dijalankan dan pastina 

mengarah lako apa to nabutuhkan masyaraka‟. Karna itu 

memang hasil dari musyawarah bersama para kepala dusun.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemberian 

ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan 

otoniminya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu 

sendiri, berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan 

masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan 

pelayanan serta meningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini 

dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu wilayah. 

Demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan adanya dana desa, 

maka pengelolaannya sangat penting untuk diperhatikan. Dalam bingkai 

ajaran islam, pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik 

kepemimpinan diawal perkembangan islam. Kristalisasi pemikiran 

pengelolaan dalam islam muncul setelah Allah menurunkan Risalah-Nya 

kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul akhir zaman. Pengelolaan dana 

desa terhadap kepuasan masyarakat dalam islam harus berlandaskan pada 

sifat Nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah dan Tabliq. 

Siddiq yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan dana desa harus 

dilakukan dengan benar/jujur. Hal ini berimplikasikan pada efektivitas 

(mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan 
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benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran). Amanah 

dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan 

ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya 

dan bertanggungjawab serta harus menjadi misi hidup seorang muslim. 

Fathonah berarti cerdas dimana seorang pemimpin atau pengelola harus 

cerdas, cerdik; bijaksana hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim. 

Tabliq, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi taktik hidup seorang 

muslim (seorang muslim harus komunikatif; terbuka). Sitat-sifat Nabi 

Muhammad SAW ini hendaknya dijadikan preposisi, bahwa: “Segala sesuatu 

yang datang dari Allah dan Rasul Nya pasti benar”.  

Sifat amanah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 

sesuatu yang paling urgen diperhatikan dan diimplementasikan oleh para 

aparatur desa. Banyaknya dana desa yang kelontorkan untuk setiap desa dapat 

membuka peluang kepada aparatur desa untuk melakukan penyelewengan 

terhadap pengelolaan dana desa dengan kata lain akuntabilitas 

dikesampingkan. Maka dari itu,  pemberian amanah harusalah tepat kepada 

seseorang yang dapat dipercaya dan mempertanggungjawabkan apa yang 

dikerjakannya. Pemberian amanah dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah An-

Nisa ayat 58: 

                          

                            

Terjemahannya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S An- Nisa 

4:58) 

 

Tafsir Quraish Shihab tentang ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 

menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang 

berhak secara dil, jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan 

hokum. Ini adalah pesan tuhan-Mu, maka jagalah dengan baik, karena 

merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu 

maha mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. 

Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak 

melaksanakannya, dan orang yang menentukan hokum secara adil atau zalim. 

Masing- masing akan mendapatkan ganjarannya. 

Berdasarkan kandungan ayat tersebut, menyampaikan amanat 

haruslah pada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang benar-benar 

mempunyai keahlian dibidang tersebut dan harus bersikap adil terhadap 

sesama manusia. Apa yang dikerjakan oleh seseorang yang diberikan amanah 

tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Terkait dengan hal ini pemerintah 

Desa Lunjen telah menerjemahkan dana desa yang ada kedalam berbagai 

program strategis yang berlandaskan kemaslahatan masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase anggaran untuk masyarakat yang mecapai hingga 

60,8%. Dari jumlah tersebut kita dapat menguraikannya kedalam tiga kluster 

kesejahteraan. 

Pertama, kesejahteraan yang terkait dengan kebutuhan primer 

masyarakat. yang didefinisikan sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan 
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pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, yaitu melindungi faith (keagamaan), life (kehidupan), intellect 

(akal), posterity (keturunan), dan wealth (harta). Kebutuhan primer ini 

diwujudkan oleh pemerintah Desa Lunjen melalui berbagai program 

sebagaimana terlampir pada APDes Desa Lunjen tahun 2020 sebagai berikut. 

1. faith (Keagamaan) 

a. penyelenggaraan pengajian rutin. 

b. penyelenggaraan hari besar Islam. 

2. life (kehidupan) 

a. pembangunan dan rehabilitasi fasilitas jamban umum. 

b. pembagunan dan peningkatan sambungan air bersih kerumah 

tangga. 

c. pembangunan jalan usaha tani dan jalan desa 

d. pembnagunan dan peningkatan pemakaman dan situs lainnya 

milik desa 

e. pembangunan irigasi tersier. 

3. intellect (akal), 

a. pembangunan sarana dan dan prasarana perpustakaan dan 

taman baca desa. 

b. pengelolaan perpustakaan milik desa. 

4. posterity (keturunan) 

a. pembangunan dan reabilitasi posyandu. 

b. pembinaan generasi muda bidang olahraga. 

c. penyediaan sarana dan prasarana olahraga. 
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d. program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

5. wealth (harta) 

a. pelatihan pengelolaan BUMDes. 

b. pelatihan pemanfaatan barang bekas yang bernilai ekonomis. 

Kedua, kebutuhan sekunder yang merujuk pada kepentingan 

tambahan yang bila diabaikan dapat menimbulkan kesulitan, namun tidak 

sampai merusak kehidupan normal. Pemerintah Desa Lunjen dalam hal ini 

mengimplementasikan kebutuhan sekunder ini kedalam berbagai program 

sekunder seperti pembangunan gudang barang dilokasi penguburan litak 

mariri Panyurak, pengadaan lapangan takraw dan bulu tangkis dan berbagai 

program lainnya. 

Ketiga, kebutuhan tersier yang diartikan sebagai kebutuhan yang 

menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di 

hadapan Allah SWT sebatas kewajaran dan kepatuhan. Pemerintah Desa 

Lunjen dalam hal ini mewujudkan kebutuhan tersier ini kedalam berbagai 

program seperti penyelenggaraan turnamen sepak bola, dan hal lainnya yang 

sifatnya seremonial atau lebih kepada penguatan hubungan silaturrahmi antar 

masyarakat dengan pemerintah desa. 

Pengelolaan dana desa diharapkan mendatangkan kesejahteraan dan 

kepada masyarakat desa. Dalam bingkai ajaran islam, istilah yang sering 

digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara 

material dan spiritual pada kehidupan di dunia dan akhiratadalah al- falah. 

Dalam pengertian sederhana, al- falah adalah kemuliaan dan kemenangan 

dalam hidup. Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan 
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keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (al- falah) bagi semua umat 

manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan 

fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui 

realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas 

manusia. Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu untuk saling 

melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong 

kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan 

yang erat antar perorangan. Jadi, system ekonomi Islam didasarkan atas 

konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. 

Al- falah yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan 

akhirat, dimana dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut dengan kesejahteraan. Kesejahteraan 

adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia. Kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan 

kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan 

masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Demi mencapai tujuan 

tersebut, maka wajib untuk menciptakan akuntabilitas yang dilandasi sikap 

amanah. 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 
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memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu sebuah kegiatan untuk mencari 

jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 

kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang harus 

mendapatkan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus 

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, 

siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, 

apakah pertanggungjawaban sudah berjalan seiring dengan kewenangan yang 

dimiliki. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Lunjen; 

“menurut saya yate‟ dana desa musti dikelola secara baik 

dan menyeluruh, artinya seluruh dana desa harus 

dialokasikan ke berbagai kebutuhan masyarakat. Setelah itu 

kita catat berapa yang terealisasi, berapa yang dipake, itu 

kita kasi kumpul nota-notanya untuk dibuatkan laporan. 

Nah inimi yang dibilang akuntabilitas” 

 

Merujuk pada penjelasan tersebut, akuntabilitas dapat diartikan 

sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana 

pejabat publik menggunakan sumber daya publik dan tanggungjawab  ketika 

mereka menganggarkan dan melaporkan sehingga pejabat publik dapat 

memberikan penjelasan tentang pengeluaran saat diperlukan. Agar dapat 

menerapkan prinsip akuntabilitas  tersebut diperlukan  berbagai sumber daya 

dan sarana pendukung, diantaranya adalah sumber daya manusia yang 

kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan 

dapat diandalkan.Terkait hal tersebut, Moh. Rijal Noer selaku sekertaris Desa 

Lunjen memberikan keterangan sebagai berikut; 

“selama menjabatna sebagai sekertaris desa, budamo 

pengalaman sola pelajaran ku ampa‟, mulai dari bagaimana 

merekap bukti-bukti transaksi, lalu bagaimana kemudian 
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membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan 

prosedur. Sebagai sekertaris desa dan juga kepada seluruh 

aparattur Desa Lunjen kita dituntut agar senantiasa bersikap 

akuntabel” 

 

Pengelolaan dana desa secara akuntabilitas tentunya sangat 

diharapkan agar terlaksana dengan baik, untuk mencapai terselenggaranya 

akuntabilitas yang baik tersebut, maka harus ada pemahaman konsep amanah 

dalam diri setiap aparat desa terkait dengan pengelolaan dana desa. 

Pemahaman konsep dalam konteks amanah akan membawa manusia pada 

pemahaman bahwa setiap aktivitas adalah untuk mencari ridha Allah. Ini 

merupakan bentuk pencapaian paling tinggi, lebih tinggi dari ukuran 

materialism. Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan profesionalitas 

merupakan modal utama bagi lembaga desa untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Menurut Jusri, S.Pd selaku kepala Dusun Madata 

memberikan pandangannya terkait dengan bagaimana pemerintah Desa 

Lunjen menjalankan amanahnya; 

“Kami selaku masyarakat Desa Lunjen Alhamdulillah sangat 

bersyukur dengan kinerja pemerintah desa selama ini. 

Berbagai program infrastruktur seperti pembangun 

puskesmas pembantu yang ada di Dusun Rumbia, 

pembangunan posyandu yang ada di tiap dusun dan 

pembuatan gorong-gorong serta hal lainnya dirasa sudah 

sangat tepat diprogramkan oleh pemerintah desa.” 

 

Dalam kesempatan terpisah, Misran selaku ketua pemuda Dusun Rumbia juga 

menyampaikan pandangannya terkait dengan kinerja pengelolaan dana desa 

di Desa Lunjen; 

“ Alhamdulillah, aja sukkuru‟kan kami‟ selaku pemuda dan 

metada tarima kasi‟kan lako pemerintah desa sanga 

nafasilitasi miki‟ dalam berbagai program. Bermohonkan 

lapangan takraw, Alhamdulillah nakabuatanki bahkan 

sampai nafasilitasi miki‟ golo‟, net dan segala macamna. 
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Yake dikitai, yate pemerintah desa napahan gajami to 

nakabudai to pemuda, maccai kitai‟i bakatna temai pemuda 

lan kampong.” 

 

Disisi lain, saat wabah Covid-19 sedang pada fase terparah pemerintah Desa 

Lunjen juga tidak tinggal diam. Mereka kemudian mengalihkan anggaran 

dana desa untuk menanggulangi kondisi pandemic tersebut sebagai bagian 

dari tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakatnya. Sejalan dengan 

yang dikatakan oleh Muliana, S.Pd selaku bendahara Desa Lunjen; 

“Kemarin itu, pas lagi parah-parahnya Covid-19 pak desa 

langsung mengintruksikan untuk mengalihkan anggaran 

kepada penganggulangan Covid-19 tersebut. Jadi pak 

sekertaris itu langsung bikin draf pengalihan anggarannya 

biar saya selaku bendahara juga bisa langsung cairkan 

dananya untuk dipake. Ini merupakan tanggungjawab kami 

selaku pemerintah desa yang harus satu rasa dalam 

menanggulangi kondisi pandemic yang hingga hari ini 

belum sepenuhnya pulih.” 

 

Berbagai pandangan  yang disampaikan tersebut merujuk kepada 

tujuan dari konsep mashlaha yakni Al-falah  yang dapat didefenisikan sebagai 

suatu konsep kemenangan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, 

dimana dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang baik disegala bentuk keadaan, baik material 

maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang paling mulia. Penerapan konsep amanah yang 

bertujuan pada kemashlahatan dalam pengelolaan dana desa akan membawa 

kita semua untuk memenuhi panggilan kemenangan dari Allah SWT; Hayya 

„alal falah. 
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 Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah ketiga ini, 

peneliti merangkumnya dalam tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12: Perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lunjen dengan menggunakan 

konsep amanah. 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Dalam Perspektif Amanah 

Perwujudan Kesejahteraan 

 1. Kebutuhan Primer 

Kebutuhan Primer ini diwujudkan 

oleh pemerintah Desa Lunjen 

melalui berbagai program seperti 

pembangunan dan pengembangan 

perpustakaan dan taman baca, 

penyuluhan dan bidang pelatihan 

kesehatan, penyelenggaraan 

pengajian rutin, pembinaan 

generasi muda bidang olahraga, 

dan berbagai aspek 

pemberdayaan masyarakat 

lainnya sebagaimana terlampir 

pada APDes Desa Lunjen tahun 

2020. 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Lunjen telah sesuai dengan apa yang 

dijelaskan dalam Sharia Enterprise 

Theory yang menjelaskan bahwa 

Allah SWT merupakan objek 

pertanggungjawaban utama. Hal 

tersebut diwujudkan dengan adanya 

penerapan konsep amanah dalam 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, 

yang kemudian dituangkan dalam 

penyusunan program-program desa. 

2. Kebutuhan Sekunder 

Pemerintah Desa Lunjen dalam 

hal ini mewujudkan kebutuhan 

sekunder ini kedalam berbagai 

program sekunder seperti 

pembangunan gudang barang 

dilokasi penguburan litak mariri 

Panyurak, pengadaan lapangan 

takraw dan bulu tangkis dan 

berbagai program lainnya. 

 3. Kebutuhan Tersier 

Pemerintah Desa Lunjen dalam 

hal ini mewujudkan kebutuhan 
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tersier  ini kedalam berbagai 

program seperti penyelenggaraan 

turnamen sepak bola, dan hal 

lainnya yang sifatnya seremonial 

atau lebih kepada penguatan 

hubungan silaturrahmi antar 

masyarakat dengan pemerintah 

desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian terkait metafora amanah dalam mewujudkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa berbasis kesejahteraan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan dana desa di Desa Lunjen bisa dikatakan telah mengikuti 

prinsip good governance. Yang mana Akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana Desa Lunjen telah berjalan dengan baik. Selain itu Pemerintah Desa 

Lunjen telah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. 

Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. 

hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum 

Musrembang desa. Dalam proses musyawarah, pemerintah desa terbuka 

dalam menerima usulan masyarakat untuk pembangunan desa. Pada tahap 

pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program maupun pengawasan 

alokasi dana desa secara komprehensif sehingga apa yang telah 

diprogramkan dapat diwujudkan dan dinikmati secara kolektif. Dan pada 

tahap pertanggungjawaban yaitu pemerintah Desa Lunjen melakukan rapat 

evaluasi dan transparansi yang meliputi dua hal yakni laporan 

pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat 

secara periodik setiap enam bulan dan membuat laporan 
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pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi 

maupun pusat. 

2. Pemerintah Desa Lunjen telah menerapkan konsep amanah dalam 

melakukan akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang mencakup kejujuran 

berniat, kejujuran lahiriah, dan kejujuran batiniah. Dalam kejujuran berniat 

Pemerintah Desa Lunjen dengan niat yang baik menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa dana yang mereka kelola jumlahnya sekian dan 

peruntukannya juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun 

terkait dengan kejujuran lahiriah, Pemerintah Desa Lunjen telah bertindak 

selaku khalifah dimuka bumi yang harus bisa menjadi rahmat bagi 

daerahnya, dimana program yang dilaksanakan benar-benar melibatkan 

masyarakat dan lembaga desa lainnya sebagai bentuk pengelolaan yang 

akuntabel. Kemudian dalam kejujuran batiniah, Pemerintah Desa Lunjen 

telah bekerja dengan hati yang ikhlas tanpa mengorbankan perasaan demi 

memberikan informasi dan pelayanan yang jujur bagi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desanya 

3. Kesejahteraan masyarakat Desa Lunjen telah terwujud, yang mencakup 

terpenuhinya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan 

tersier. Hal ini ditunjang dengan adanya penerapan konsep amanah dalam 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lunjen.  

B. Saran 

Adapun saran-saran yang kemudian diharapkan oleh peneliti mengenai 

kedepannya sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan 

perpanjangan waktu penelitian, agar didapatkan kredibilitas dan 

dependabilitas data penelitian yang semakin baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunkan satu jenis triangulasi utama yakni 

sumber data. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu dilakukan 

dengan menambahkan triangulasi lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menguji implementasi konsep 

yang digunakan secara langsung dan mengkomparasikan hasilnya 

sebelum dan sesudah implementasi. 
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Lampiran 1. Manuskrip Wawancara 

 

MANUSKRIP WAWANCARA 

Nama  : Drs. Lupian 

Jabatan : Kepala Desa Lunjen 

1. Bagaimana urgensi dana desa dalam pandangan anda ? 

“Manassami ia ka parallu te‟ dana desa, apalagi te‟ desata‟ termasuk‟i desa 

tertinggal. Terutama jio bidang infrastruktur, buda unapa jalan tani eddapa 

nai cor. Nayake dikitai inde‟ desata‟ petanira aja buda. Jadi yate dana desa 

talliwa ia parallu.” 

2. Bagaimna pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurut 

anda ? 

“yato disanga akuntabilitas lante‟ pengelolaan dana desa harus memannia. 

Jiorinte‟ akuntabilitas nani kitai to masyarakat to apa dijama. Jio to‟ri dini‟ 

nampa kepercayanna to masyarakat. 

3. Bagaimana pemerintah Desa Lunjen menjaga amanah dalam akuntabilitas 

pengelolaan dana desa ini ? 

“menurut saya yate‟ dana desa musti dikelola secara baik dan menyeluruh, 

artinya seluruh dana desa harus dialokasikan ke berbagai kebutuhan 

masyarakat. Setelah itu kita catat berapa yang terealisasi, berapa yang 

dipake, itu kita kasi kumpul nota-notanya untuk dibuatkan laporan. Nah 

inimi yang dibilang akuntabilitas” 

“begini dek, contohnya itu kalo ada dana desa yang cair, kita harus 

sampaikan kepada masyarakat berapa jumlahnya. Contoh lain juga 

misalnya, kan biasa itu ada potongan anggaran, karna kita terlambat bikin 



 
 

 
 

LPJ, nah itu juga harus kita sampaikan. Dana desa yang seharusnya kita 

terima misalnya 1,3 M terus kita kena potongan 200 juta, jadi total yang 

kita terima hanya 1,1 M. nah kita sampaikan kepada masyarakat 1,1 M 

yang kita terima dan jelaskan kalo kita kena potongan 200 Juta” 

4. Bagaimna pemerintah Desa Lunjen mengelola dana desa secara akuntabel 

demi kemaslahatan masyarakat ? 

“Ya saya dan aparatur desa lainnya selaku pemerintah desa tentunya ingin 

memberikan yang terbaik bagi masyarakat Desa Lunjen dengan 

menggunakan dana desa yang ada.  Dana desa ini kan diperuntukkan bagi 

pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Banyak program- 

program desa yang mengarah pada kemaslahatan tersebut seperti kegiatan- 

kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat. Nanti kamu minta 

file APBDes desa di sekertaris, kamu bisa liat program desa yang telah 

kami lakukan.” 

5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah 

desa lunjen terhadap masyarakat Desa Lunjen ? 

“Yake kami‟ inde‟ Desa Lunjen, rutin kami adakan rapat evaluasi 

mengenai penggunaan dana desa yang telah terlaksana maupun yang 

belum terlaksana. kami mengundang BPD, Kepala Dusun, tokoh 

masyarakat dan siapapun dari masyarakat yang mau ikut dalam rapat 

evaluasi tersebut kami persilahkan. Jiominte‟ dini‟ nampa kepercayaanna 

masyarakat. jadi intinya kami disini mengikutsertakan masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa ini.” 

  



 
 

 
 

Nama  : Muh. Rijal Noer 

Jabatan : Sekerteris Desa 

1. Bagaimana urgensi dana desa dalam pandangan anda ? 

“Dana desa ini memang sangat penting, semua pembangunan infrastruktur 

dan program-program pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan 

tanpa adanya dana desa.” 

2. Bagaimna pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurut 

anda ? 

“seperti yang dikatakan pak desa, bahwa akuntabilitas ini adalah bentuk 

pertanggungjawaban kami selaku aparat desa, apa yang kami kerjakan 

akan kami perlihatkan kepada masyarakat, semua program-program 

beserta dana yang dikeluarkan untuk program tersebut kami tempel di 

papan informasi desa. Selain itu, kami juga biasa bagikan di group 

whatsapp pemuda dusun seperti Dusun Rumbia. Akuntabilitas ini harus 

dibarengi dengan transparansi.” 

3. Bagaimana model akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana 

desa ini ? 

“selama menjabatna sebagai sekertaris desa, budamo pengalaman sola 

pelajaran ku ampa‟, mulai dari bagaimana merekap bukti-bukti transaksi, 

lalu bagaimana kemudian membuat laporan pertanggungjawaban yang 

sesuai dengan prosedur. Sebagai sekertaris desa dan juga kepada seluruh 

aparattur Desa Lunjen kita dituntut agar senantiasa bersikap akuntabel” 

4. Apa saja program yang telah dibuat dengan adanya dana desa yang 

dikelola ini ? 



 
 

 
 

“Dana desa pada dasarnya memang diperuntukkan untuk masyarakat desa, 

maka dari itulah dibentuk berbagai program desa menggunakan dana desa 

ini. Mukita nasan una yatu‟mai program-program desa jiontu papan 

informasi desa, yamo tu‟mai program desa to dijalankan dan pastina 

mengarah lako apa to nabutuhkan masyaraka‟. Karna itu memang hasil 

dari musyawarah bersama para kepala dusun.” 

5. Selaku sekertaris desa, bagaimana kemudian anda memaknai dan 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini ?  

 “selama menjabatna sebagai sekertaris desa, budamo pengalaman sola 

pelajaran ku ampa‟, mulai dari bagaimana merekap bukti-bukti transaksi, 

lalu bagaimana kemudian membuat laporan pertanggungjawaban yang 

sesuai dengan prosedur. Sebagai sekertaris desa dan juga kepada seluruh 

aparattur Desa Lunjen kita dituntut agar senantiasa bersikap akuntabel” 

 

  



 
 

 
 

Nama  : Muliana S.Pd 

Jabatan : Bendahara Desa Lunjen 

1. Berapa jumlah dana desa yang dikelola saat ini ? 

“dana desa yang kami terima itu sebesar 1,4 M, jumlahnya cukup 

banyak karena kita masuk dalam kategori desa teringgal, dana desa 

itu harus kami kelola lewat program-program desa yang telah 

dimusyawarahkan bersama tiap kepala dusun dan masyarakat 

lainnya yang ikut dalam Musrenbangdes. Kami bertanggungjawab 

penuh terhadap pengelolaan dana desa ini.” 

2. Bagaimana pengalokasian dana desa saat situasi pandemi ini ? 

“Kemarin itu, pas lagi parah-parahnya Covid-19 pak desa langsung 

mengintruksikan untuk mengalihkan anggaran kepada 

penganggulangan Covid-19 tersebut. Jadi pak sekertaris itu 

langsung bikin draf pengalihan anggarannya biar saya selaku 

bendahara juga bisa langsung cairkan dananya untuk dipake. Ini 

merupakan tanggungjawab kami selaku pemerintah desa yang harus 

satu rasa dalam menanggulangi kondisi pandemic yang hingga hari 

ini belum sepenuhnya pulih.” 

  



 
 

 
 

Nama  : (Misran, Muhadir S.Ag, dan Jusri S.Pd) 

Jabatan : Tokoh Masyarakat 

1. Konfirmasi terhadap ketua pemuda terkait jawaban sekretaris desa pada 

pertanyaan ke 2. 

“aparat desa memang sering mengirim file terkait program-program desa 

lewat group whatsapp. pengelolaan dana desa memang terbuka sekali, 

apalagi sekarang kan aktifmi ynag dibilang musrenbang sola evalusai. ” 

2. Apakah menurut anda, akuntabilitas dana desa di Desa Lunjen ini sudah 

dijalankan secara amanah ? 

 “Alhamdulillah, kami selaku masyarakat di sini sangat mengapresiasi apa 

yang pemerintah desa sudah lakukan, terkhusus dengan dilibatkannya 

kami secara aktif dalam rapat atau pertemuan terkait dengan laporan 

pertanggungjawaban dana desa.” 

“iya, maregemi sekarang sanga bisamiki ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan desa, jadi pada saat kita adakan musyawarah dengan para 

aparat desa, masukanta bisa langsung disampaikan lako Pak Desa. 

Sekarang budamo bentuk pelatihan-pelatihan atau pemberdayaan 

masyarakat seperti daur ulang sampah dan sebagainya” 

2. Apakah dana desa yang ada didalam Desa Lunjen ini, sudah dikelola 

secara akuntabel ? 

“betul itu dek, mangka nasanmo na pakitanki pak desa jo‟ program desa 

sola anggaranna yangasanna. Jadi kita‟ to masyaraka‟ tidak perlu khawatir, 

karena pemerintah desa sudah sangat bertanggungjawab dengan dana desa 

ini.” 



 
 

 
 

3. Apakah akuntabilitas dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa 

Lunjen telah sejalan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. 

“Kami selaku masyarakat Desa Lunjen Alhamdulillah sangat bersyukur 

dengan kinerja pemerintah desa selama ini. Berbagai program infrastruktur 

seperti pembangun puskesmas pembantu yang ada di Dusun Rumbia, 

pembangunan posyandu yang ada di tiap dusun dan pembuatan gorong-

gorong serta hal lainnya dirasa sudah sangat tepat diprogramkan oleh 

pemerintah desa.” 

“ Alhamdulillah, aja sukkuru‟kan kami‟ selaku pemuda dan metada tarima 

kasi‟kan lako pemerintah desa sanga nafasilitasi miki‟ dalam berbagai 

program. Bermohonkan lapangan takraw, Alhamdulillah nakabuatanki 

bahkan sampai nafasilitasi miki‟ golo‟, net dan segala macamna. Yake 

dikitai, yate pemerintah desa napahan gajami to nakabudai to pemuda, 

maccai kitai‟i bakatna temai pemuda lan kampong.” 

  



 
 

 
 

Lampiran 2. Surat Penelitian 

 
  



 
 

 
 

Lampiran 3. Dokumentasi 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 
  



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 


