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ABSTRAK 

Nama : Riandini Melenia 

NIM : 90400117018 

Judul : Internalisasi Metafora Amanah Pada Pengelolaan Dana Desa 

Dalam Upaya Pencegahan Fraud (Studi pada Desa 

Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa) 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan memberikan 

informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan dana desa di 

desa Pattallassang. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk 

menginternalisasikan metafora amanah sebagai bagian untuk melakukan 

pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya tindakan fraud. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang 

diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang 

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

dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dan 

internet searching. Kemudian untuk meganalisis data penelitian dilakukan dengan 

menggunakan uji kredibilitas berupa triangulasi dan uji dependabilitas berupa 

analisis konsistensi, lalu membuat kesimpulan akhir. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa 

Pattallassang dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada serta 

menjalankan fungsi dana desa sesuai dengan prioritasnya. Dalam menjalankan 

amanah yang diemban Pemerintah Desa Pattallassang telah menerapkan nilai 

integritas dalam pengelolaan dana desa yang dijalankan sebagai bentuk 

tanggungjawab kepada Pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan nilai ini 

menjadikan pengelolaan dana desa menjadi sesuai apa yang telah direncanakan 

dan disepakati sebelumnya dengan yang dijalankan. Dengan menginternalisasikan 

metafora amanah pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai 

upaya pencegahan fraud, yang mencakup kejujuran berniat, kejujuran lahiriah dan 

keujuran batiniah. Dengan ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar mampu 

membangun desa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memenuhi 

kebutuhannya.  

Kata Kunci: Dana Desa, Metafora Amanah, Fraud 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dana desa jadi komoditi hangat dalam pemerintahan, sebab pemerintah 

pusat berupaya membangun Indonesia dari pinggiran. Perihal ini memunculkan 

realisasi pemberian dana desa dengan jumlah yang besar. Terdapatnya dana desa 

yang besar diduga menjadi sesuatu yang menggoda bagi aparatur untuk nantinya 

melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Di Indonesia telah 

banyak ditemui permasalahan tersebut, hal itu menyatakan bahwa fraud telah 

meluas di Indonesia termasuk di pemerintahan desa. Pada realitasnya, masyarakat 

masih kerap mengeluhkan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tingkatan 

prioritas kebutuhan dan hanya sedikit mempresentasikan segi aktifitas, efisiensi 

serta ekonomi (Bachtiar dan Elliyana, 2020). 

Tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang dapat diakibatkan 

terdapatnya dorongan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Salah satunya 

ialah kecintaan terhadap uang, dimana akan termotivasi untuk melakukan hal 

apapun demi mendapatkan uang yang lebih besar. Sikap individu ini  dipengaruhi 

oleh berbagai aspek salah satunya adalah minimnya spiritual dan keimanan. 

Dengan adanya nilai keimanan dan sprititual maka orang tersebut hendak jadi 

individu yang lebih baik dan memperlihatkan sikap yang mempertahankan etika 

serta menjauhi sikap yang dapat merusak etika seperti melakukan kecurangan 

(Purnamasari dan Amaliah, 2015). Saat ini, fraud jadi ancaman global yang bisa 
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mengancam kelangsungan hidup organisasi, pemerintah, negara, serta komunitas 

bisnis (Atikah, 2017). 

Di Indonesia sendiri, fraud lebih dikenal dengan istilah korupsi. Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, korupsi merupakan 

perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Rahayu, dkk, 2018). Hal ini dapat 

dilihat dengan banyaknya kasus-kasus penyelewengan dan penyalahgunaan dana 

desa yang ada di Indonesia seperti pada tahun 2016 terdapat enam kepala desa di 

Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku yang ditetapkan sebagai tersangka 

karena mereka terduga melakukan korupsi penyalahgunaan dana desa pada tahun 

2015 yang dikelola namun tidak sesuai dengan prosedur. Sebelumnya juga kasus 

yang sama juga terjadi di Jawa Timur tepatnya di Madiun Desa Kranggan yang 

dimana kepala desa ditindak karena menggunakan dana desa untuk membayar 

cicilan utang pribadinya (Gitiyarko, 2020). Tidak dapat dipungkiri hal ini juga 

terjadi di Kabupaten Gowa tepatnya di desa Desa Batugulung, Kecamatan 

Bontonompo dimana sang kepala desa telah melakukan korupsi anggaran dana 

desa dari periode tahun 2015-2018. Modus yang digunakan pada penyalahgunaan 

dana, tidak merealisasikan anggaran dana desa sesuai dengan Rencana Anggaran 

Belanja (RAB), mengambil dana dari penyelenggaraan pemerintah desa untuk 

kepentingan pribadi dan juga tidak menyerahkan uang Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) ke pengelola. Oknum tersebut kemudian menggunakan anggaran dana 

desa yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp.531 juta yang digunakan untuk 
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keperluan pribadi dan masih banyak kasus penyalahgunaan dana desa lainnya 

yang telah terungkap di berbagai daerah di Indonesia (Bugma, 2019). 

Kajian yang dilakukan KPK tahun 2015 menerangkan jika dalam 

pengelolaan dana desa ada sebagian kasus antara lain pada aspek regulasi serta 

kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, aspek sumber energi 

manusia. Perihal itu diakibatkan sebab terdapatnya kemampuan tumpang tindih 

wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang belum menjajaki standard 

serta rawan manipulasi, kemampuan fraud oleh tenaga pasangan akibat kelemahan 

aparat desa. Pada dasarnya fraud terjalin diakibatkan sebab pengendalian internal 

lemah, pegawai yang tidak jujur serta tidak memiliki integritas dan model 

managemen sendiri yang sempat ataupun melaksanakan tradisi kecurangan. Tidak 

bisa dipungkiri bila banyak terjalin kecurangan tidak terlepas dari terdapatnya 

kemauan buat mengambil hak kepunyaan orang lain serta mementingkan individu 

ataupun kelompok (Rahayu, dkk, 2018). 

Desa Pattallassang ialah ibu kota Kecamatan Pattallassang yang jadi sentra 

ekonomi. Ada bermacam tipe usaha mulai dari pasar tradisional, pusat pertokoan 

serta usaha-usaha yang lain yang. Desa Pattallassang menerima dana desa dari 

APBN pada tahun 2020 sebesar Rp.1.103.664.000,- yang memerlukan 

pengelolaan yang sesuai dengan asas pengelolaan dana desa. Dimana pengelolaan 

dana pada lembaga pemerintahan desa bertujuan mewujudkan desa selaku 

lembaga pemerintahan yang terdepan serta mempunyai keakraban dengan rakyat 

yang kuat, maju, mandiri serta demokratis, sehingga bisa melakukan 
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penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan mengarah warga yang adil, 

makmur serta sejahtera (Rahayu, dkk, 2018). 

Desa selaku pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga jadi 

fokus utama dalam pembangunan pemerintahan presiden yang sesuai dengan 

nawacita Presiden ialah membangun Indonesia dari pinggiran serta menguatkan 

daerah-daerah serta desa-desa dalam rangka kesatuan. Dengan tujuan menghindari 

terbentuknya urbanisasi dengan melaksanakan pembangunan yang menyeluruh 

diseluruh desa yang terdapat di Indonesia. Sehingga, tidak terdapat lagi peralihan 

warga dari desa ke kota guna mencari pekerjaan. Tetapi, lumayan tinggal di desa 

dengan menggunakan sumber energi yang terdapat semacam melanjutkan 

pertanian, perindustrian, serta lain sebagainya. Pemahaman tentang pengelolaan 

dana desa jadi aspek berarti serta mendasar yang wajib dipunyai para pemangku 

kepentingan di tingkat pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam 

mewujudkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa agar bebas dari aksi 

kecurangan. 

Pengelolaan Dana Desa dalam upaya pencegahan fraud bisa dilakukan 

dengan kenaikan kompetensi untuk aparatur pemerintah desa lewat pelatihan, 

penyuluhan ataupun diklat yang sudah direncanakan. Dengan terdapatnya 

kompetensi aparatur (Sumber Daya Manusia) yang mencukupi dari segi jumlah 

ataupun mutu serta pelaksanaan sistem pengendalian internal hendak sanggup 

tingkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran sehingga seluruh pertanggung 

jawaban bisa dicoba dengan baik serta bebas dari aksi kecurangan terlebih 

pengelolaan dana desa diawasi pemerintah pusat. Tidak hanya itu pula bisa dicoba 
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dengan merancang sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal 

pemerintah desa ialah sesuatu proses yang dirancang serta dilaksanakan 

pemerintah wilayah setelah itu diadopsi pemerintah desa buat membagikan 

kepastian terpaut aktivitas pemerintah yang efisien serta efektif, keandalan 

laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang ataupun ketentuan yang 

berlaku (Rahayu, dkk, 2018). 

Dalam pelaksanaan pemerintahan termasuk pada pemerintahan desa 

tersebut dituntut terdapatnya sesuatu aspek tata pemeritahan yang baik (good 

governance), dimana salah satu ciri ataupun faktor utamanya merupakan 

akuntabilitas. Akuntabilitas bisa dimaksud selaku wujud tanggungjawab 

penerapan misi organisasi dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat 

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Nafidah dan 

Suryaningtyas, 2015). Peranan pemerintah dalam mengelola keuangan wilayah 

ialah wujud pelayanan kepada warga dengan menyajikan laporan keuangan yang 

akuntabel, membagikan data keuangan secara terbuka serta membagikan 

pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan supaya menciptakan pengelolaan 

keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Pemerintah yang baik bisa bertanggung jawab pada pemerintahannya 

dengan memegang erat konsep amanah selaku pertanggungjawabannya kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta kepada publik agar senantiasa menemukan 

keyakinan dalam mengelola dana desa secara transparan. Sifat amanah wajib 

dipunyai oleh tiap orang, terlebih pemimpin suatu organisasi yang mempunyai 

tanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangan serta mempertanggung 
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jawabkannya kepada publik (Noviandani dan Septiarini, 2015). Adanya praktik 

konsep amanah diharapkan para pemimpin menyajikan laporan keuangan dengan 

benar serta tidak melaksanakan aksi kecurangan yang bisa merugikan seluruh 

pihak sebab tanggung jawab yang diterima oleh pemimpin pemerintah desa yang 

kepadanya diberikan keyakinan kalau dia bisa melaksanakannya sebagaimana 

yang dituntut, tanpa mengabaikannya. Apabila tanggung jawab itu ditunaikan 

serta keyakinan yang diberikan itu dihargai, hingga orang yang menerima serta 

melaksanakannya mengalami dirinya tenteram, nyaman, selamat serta harmoni 

(Latifah, 2020). 

Memaknai amanah secara substansi Al-Qur’an serta Hadis Implementasi 

yang sebetulnya bisa tercapai dengan harmonis. Sikap yang terencana dari 

tingkatan pemahaman kebutuhan pada dasarnya merupakan bentuk dari hadirnya 

amanah dalam diri seseorang insan. Dengan demikian amanah hendak jadi suatu 

acuan dalam tingkah laku (Husain dan Abdullah, 2015). Amanah ialah wujud 

keyakinan seorang kepada orang lain yang bisa bertanggungjawab ataupun 

dipercaya, kala sesuatu urusan diserahkan kepadanya hingga orang urusan yang 

diberikan hendak dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-A’raf ayat 68, yang berbunyi: 

ينٌ  َمِ اصِحٌ  أ مٌ  نَ كُ اٌ لَ َنَ أ ِيٌ وَ ب  الََتٌِ رَ مٌ  رِسَ غُكُ ل ِ ُبَ  أ

Terjemahannya: 

“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku 

hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu” (Q.S Al-A’raf: 68). 
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Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini ditafsirkan selaku penyampaian perintah 

serta larangan Tuhan selaku bagian dari tugas yang diemban Rasulullah. Perintah 

dalam ayat ini berfokus kepada perintah agama dimana tiap manusia bertanggung 

jawab atas seluruh apa yang diamanahkan kepada mereka sebab pada dasarnya 

amanah tersebut merupakan titipan dari Tuhan (Muhammad, 1986). Perihal ini 

pula selaras dengan seseorang pemerintah desa yang syarat akan tekanan amanah 

yang besar dalam tiap aktivitas serta tanggung jawab yang diembannya. Indonesia 

ialah negeri yang mempunyai populasi pemeluk agama Islam terbanyak di dunia 

serta menganut sistem pemerintahan yang demokratis mulai dari pemerintahan 

pusat sampai pemerintahan desa serta seterusnya. Hingga dari itu, seseorang 

pemerintah wajib menjaga kepercayaan yang diamanahkan kepadanya. Perihal ini 

berkaitan dengan surah Al-A’raf ayat 68 dimana dalam melaksanakan amanahnya 

seseorang pemerintah desa wajib melaksanakan aktivitas yang bisa tingkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya serta diharapkan melaksanakan transparansi dalam 

pengelolaan dana desa selaku upaya buat menghindari terbentuknya aksi fraud. 

Nilai Metafora Amanah diharapkan bisa memotivasi pemerintah desa buat 

melaksanakan tugas pengelolaan dana desa dalam upaya menghindari 

terbentuknya aksi fraud sesauai dengan ajaran Islam. 

Berdasarkan uraian di atas, hingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: “Internalisasi Metafora Amanah pada Pengelolaan 

Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Fraud”. 
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B. Rumusan Masalah 

Pengelolaan dana desa sendiri ialah sesuatu realisasi sosial dimana ada 

interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah 

pusat dan kabupaten, perangkat desa, serta masyarakat. Dalam konteks 

pemerintahan desa di Indonesia, konsep good governance digunakan sebagai 

kerangka institusional guna menguatkan otonomi desa yang ditopang dengan 

nilai-nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta responsivitas 

sehingga berguna untuk masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan latar belakang 

tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah 

Desa Pattallassang, Kecamatan Pattalassang, Kab. Gowa ? 

2. Bagaimana integritas Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa 

berlandaskan Metafora Amanah di Desa Pattallasssang, Kecamatan 

Pattallassang, Kab. Gowa ? 

3. Bagaimana Pengelolaan dana desa dengan internalisasi Metafora Amanah 

pada Pemerintah Desa sebagai upaya pencegahan fraud di Desa 

Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Gowa ? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini ialah penelitian terhadap pengelolaan dana desa dalam upaya 

pencegahan fraud. Penelitian akan dikhususkan pada pengelolaan dana desa 

sebagai upaya dalam menghindari terjadinya tindakan kecurangan. Fenomena 

yang telah banyak terjadi permasalahan penyelewengan serta penyelahgunaan 
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dana desa yang ada Di Indonesia. Demi mendukung fokus penelitian ini, peneliti 

memakai konsep Metafora Amanah yang dikolaborasikan dengan Stewardship 

Theory (teori pengelolaan). Kedua penunjang ini nantinya hendak meninjau 

sejauh mana kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa dalam upaya 

menghindari terjadinya tindakan fraud. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang dikemukakan 

di atas, hingga penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa selaku upaya menghindari 

kecurangan dengan menerapkan konsep metafora amanah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana desa yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Pattallassang, Kecamatan Pattalassang, 

Kab. Gowa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana integritas Pemerintah Desa dalam 

mengelola dana desa berlandaskan Metafora Amanah di Desa 

Pattallasssang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Gowa. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dengan internalisasi 

Metafora Amanah pada Pemerintah Desa sebagai upaya pencegahan fraud 

di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Gowa. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan cerminan kepada 

pemerintah desa mengenai amanah/tanggungjawab dimana konsep 

Metafora Amanah yang notabene ialah konsep agama yang 

mencerminkan sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 

Demi memperoleh hasil yang optimal, penelitian ini dibingkai dengan 

stewardship theory (Teori Pengelolaan) yang dikemukakan oleh 

Donaldson serta Davis, 1991 dimana menjelaskan bahwa teori 

pengelolaan menggambarkan suasana dimana para manajer bukanlah 

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu namun lebih diperuntukan pada 

target hasil utama mereka guna kepentingan organisasi, yang diharapkan 

mampu memberikan manfaat nyata dalam niat dan fikiran pemerintah 

desa dalam mengelola dana desa guna menghindari tindakan fraud. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini mengharapkan bagaimana para aparatur pemerintah desa 

bertanggung jawab dalam tingkatkan kinerja lembaga pemerintahan. 

Tanggung jawab yang diartikan ialah bagaimana mereka berperilaku 

secara benar dalam mengelola dana serta mendistribusikan dana yang 

terdapat di pemerintahan desa guna memajukan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian 

yang dimana dengan konsep Metafora Amanah pada pengeolaan dana 

desa bisa menghindari terjadinya tindakan fraud. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu sudah melaksanakan kajian tentang 

pengelolaan dana desa selaku upaya menghindari terjadinya tindakan fraud. 

Tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih meneliti dalam tinjauan universal 

serta mengaitkan dengan konsep budaya tanpa melihatnya dengan sudut pandang 

konsep islam. Hal ini menggerakkan peneliti untuk coba memandang bagaimana 

pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan fraud dari 

sudut pandang Konsep Metafora Amanah. Maksud digunakannya konsep islam ini 

untuk mengarahkan perilaku aparatur desa kearah yang semestinya sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama (Tahun) Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

 

 

1 

K. A. K. 

Saputra, P. D. 

Pradnyanitasari, 

N. M. I. 

Priliandani dan 

I G. B. N.P 

Putra (2019) 

 

Praktek 

Akuntabilitas 

dan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

untuk 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

akuntabilitas dan 

kompetensi sumber daya 

manusia sangat 

dibutuhkan untuk 

mencegah segala tindakan 

kecurangan di 

Pemerintahan Desa dalam 

mengelola dana desa. 

 

 

 

2 

I G.A.A.T. 

Widyani, Ni 

W.A.E Wati 

(2020) 

Pengaruh 

budaya 

organisasi, 

kompetensi 

aparatur desa 

dan integritas 

aparatur 

terhadap 

pencegahan 

fraud yang 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa budaya 

organisasi, kompetensi 

aparatur desa dan integritas 

memiliki pengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud 

yang terjadi dalam 

pengelolaan alokasi dana 

desa. Semakin mendukung 

budaya organisasi yang 

positi, semakintinggi 
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terjadi dalam 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa (studi 

empiris di 

desa se-

kecamatan 

Blahbatuh) 

kompetensi aparatur desa 

dan integritas aparatur, maka 

pencegahan fraud yang 

terjadi dalam penelolaan 

alokasi dana desa semakin 

baik dan semakin meningkat. 

 

 

 

3 

W. O. Rayyani, 

Jumiati, Sunarti 

(2019) 
 

Menguak 

Implementasi 

Prinsip Good 

Government 

Governance 

dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa: 

Sebuah 

Upaya 

Pencegahan 

Fraud 
 

Kualitatitif 

Interpretif 

Hasil penelitan 

menunjukkan bahwa Desa 

Taddotoa telah bersinergi 

dengan baik dalam 

menerapkan prinsip Good 

Government Governance. 

Dalam rangka mencapai 

prinsip Good Government 

Governance  sebagai 

upaya pencegahan fraud 

maka tiga pilar Good 

Government Governance 

yakni akuntabilitas, 

transparansi dan 

partisipasi 

diimplementasikan dengan 

baik melalui tindakan 

nyata dalam bentuk 

penginjeksian nilai-nilai 

Good Government 

Governance dalam 

praktek penyelenggaraan 

pengelolaan dana desa 

sehingga dapat 

meminimalisir, bahkan 

mencegah terjadinya 

tindak kecurangan dalam 

dana desa.   

 

 

 

 

4 

D. P. P. 

Maryastini, I G. 

A. 

Purnamawati, 

M. A. Wahyuni 

(2020) 

 

 
 

Pencegahan 

Kecurangan 

pada 

APBDes 

dengan 

Penerapan 

Konsep 

Hukum 

Karma Phala 

Kualitatif Hasil Kajian menunjukkan 

bahwa penerapan konsep 

hukum Kharma Phala 

dalam upaya pencegahan 

kecurangan pada APBDes 

Sibanggede memiliki 

dampak yitu 

meningkatnya 

kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa 
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dan terhindarnya dari 

tindakan kecurangan pada 

APBDes karena takut 

akan akibat buruk yang 

terjadi kapan saja 

 

 

5 

K.A.K Saputra, 

E. Sujana, G.M 

Tama (2018) 

Perspektif 

Budaya 

Lokal Tri 

Hita Karana 

dalam 

Pencegahan 

Kecurangan 

pada 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Kualititatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

konsep budaya tri hita 

karana ialah sebagai 

falsafah yang mampu 

memberikan manfaat bagi 

kehidupan masyarakat 

terutama di dalam 

organisasi yang berupa 

prinsip kebersamaan, 

keselarasan dan seimbang. 

Konsep ini, dalam 

pengelolaan dana desa 

dapat memberikan nilai 

etos kerja kepada aparatur 

desa. 

 

G. Novelty Penelitian 

Kebaruan dari penelitian ini ialah adanya internalisas Metafra Amanah 

pada pengelolan dana desa guna mencegah terjadinya tindakan kecurangan. 

Penelitian terdahulu  membahas pengelolaan dana desa dan upaya yang dilakukan 

untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Pada penelitian terdahulu juga 

terdapat penerapan konsep budaya dalam pencegahan kecurangan pada 

pengelolaan dana desa. Penelitian ini mencoba menginternalisasikan metafora 

amanah dengan nilai-nilai kejujuran pada pengelolaan dana desa untuk 

meningkatkan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat sebagai upaya 

mencegah terjadi kecurangan dengan adanya akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Metafora Amanah 

Metafora Amanah ialah metafora yang lebih luas dan menyeluruh. 

Organisasi yang mempraktikkan metafora ini tidak saja memiliki kepedulian 

terhadap kesejahteraan manusia (stakeholder), namun pula terhadap kesejahteraan 

(kelestarian) alam. Metafora ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu 

berperan selaku khalifatullah fil Ardh (wakil tuhan di bumi). Manusia mempunyai 

tugas menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan untuk manusia dan alam 

semesta. Buat memudahkan tugas ini, manusia bisa memebuat organisasi yang 

digunakan sebagai instrument dalam melakukan tugas tersebut. Oleh sebab itu, 

sangat normal bila metafora amanah digunakan guna mendesain wujud, struktur, 

serta management organisasi dalam rangka menciptakan dan mendistribusikan 

kesejahteraan. 

Memaknai amanah secara substansi Al-Qur’an serta Hadis Implementasi 

yang sebetulnya bisa tercapai dengan harmonis. Sikap yang terencana dari 

tingkatan pemahaman kebutuhan pada dasarnya merupakan bentuk dari hadirnya 

amanah dalam diri seseorang insan. Dengan demikian amanah hendak jadi suatu 

acuan dalam tingkah laku (Husain serta Abdullah, 2015). Amanah ditampilkan 

dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang maksimal, serta ihsan (berbuat 

yang baik) dalam seluruh perihal tercantum pada kala melasanakan tanggung 

jawab pada organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut (Suripto, 

2016). 
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Amanah merujuk pada kalangan manusia yang termasuk para pemimpin. 

Bagaimanapun, kita semua ialah pemimpin, paling tidak untuk diri sendiri serta 

keluarga. Sehingga, nanti kita tentu hendak ditanya serta dimintai 

pertanggungjawaban tentang kepempinan kita. Dalam Islam, konsep amanah 

sangat berarti serta mempunyai konsekuensi yang besar buat orang-orang yang 

mengabaikan amanah (Zoelisty serta Adityawarman, 2014). Begitu besarnya, 

sampai bumi, langit, serta gunung juga khawatir melanggarnya. Hal ini tercantum 

dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 72: 

لًٌ مًاٌجَهُو  ٌانِ ٌهٌٗكَانٌَظَلوُ  ن سَانٌُ  ِ فقَ نٌَمِن هَاٌوَحَمَلهََاٌالَ   وَاشَ 
 

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, 

dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”, (QS Al Ahzab : 72). 

Memahami konsep dalam konteks amanah untuk membantu manusia 

memahami bahwa semua aktivitas adalah mencari keridhaan Allah. Inilah adanya 

pencapaian yang sangat besar, lebih besar dari dimensi materialisme. Dalam hal 

ini, reputasi siakp amanah dan profesionalisme adalah modal terpenting bagi 

lembaga desa guna melakukan tugasnya dengan baik. Adanya transparansi dan 

akuntabilitas dalam penelitian ini mengungkapkan pengelolaan dana desa yang 

merupakan bentuk amanah dari Allah, yaitu dasar nilai-nilai spiritual, didukung 

oleh tiga nilai kejujuran yang diterapkan guna mencapai keberhasilan dalam 
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pelaksanaan tugasnyanya dalam mejalankan amanah, yaitu kejujuran berniat, 

kejujuran lahiriah, dan kejujuran batiniah. Kesimpulan Metafora Amanah 

merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk membentuk keberadaan, 

struktur dan tata kelola organisasi, organisasi menjadi instrumen yang digunakan 

oleh khalifah dalam memenuhi tugas mulia di bumi, yaitu untuk mendistribusikan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam semesta. 

B. Stewardship Theory 

Riset pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahan tindakan fraud 

memakai stewardship theory selaku dasar pemahaman. Bagi Donaldson dan Davis 

(1991), stewardship theory memiliki akar psikologis dan sosiologis yang didesain 

guna menerangkan situasi manajer selaku Steward yang bertindak selaras  

kepentingan pemilik. Stewardship theory ialah teori yang menggambarkan situasi 

dimana para manajer bukanlah termotivasi oleh tujuan-tujuan pribadi namun lebih 

diperuntukan pada target hasil utama mereka buat kepentingan organisasi. Teori 

tersebut mengasumsikan terdapatnya hubungan antara kepuasan serta kesuksesan 

organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas 

kelompok principals serta manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada 

kesimpulannya hendak memaksimumkan kepentingan orang yang terdapat dalam 

kelompok organisasi (Atikah, 2017). 

Stewardship theory dibentuk di atas anggapan filosofi mengenai sifat 

manusia, yang dimana manusia pada hakikatnya bisa dipercaya, sanggup berperan 

dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas serta kejujuran terhadap 

pihak lain. Perihal inilah yang tersirat dalam ikatan fidusia ataupun ikatan yang 
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berlandaskan keyakinan yang dikehendaki para stakeholder. Sehingga pada teori 

ini, manajer dipandang selaku orang yang bisa dipercaya guna melakukan 

tindakan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan publik ataupun stakeholder 

(Kaihatu, 2006). Teori stewardship bisa diterapkan pada riset akuntansi organisasi 

sektor publik semacam organisasi pemerintahan serta non profit yang lain sejak 

awal pengembangannya, akuntansi organisasi sektor publik sudah dipersiapkan 

buat penuhi kebutuhan data untuk ikatan antara steward dan principals (Zoelisty 

dan Adityawarman, 2014). Teori ini mengasumsikan dimana ada ikatan antara 

organisasi pemerintah dengan tujuan yang hendak dicapai ialah mensejahterakan 

rakyat. Organisasi pemerintah merupakan sesuatu lembaga yang dipercaya oleh 

warga dalam melakukan tugas serta gunanya dengan baik cocok dengan syarat 

yang berlaku. 

Pada pengelolaan dana desa melahirkan ikatan antara steward dan 

principal, dimana pemerintah desa yang diberikan kepercayaan guna mengelola 

dana desa selaku steward dalam membagikan pelayanan yang baik kepada warga 

serta warga desa selaku principal. Perihal ini menuntut transparansi dalam 

pengelolaannya dalam melaksanakan amanah yang diberikan sehingga tidak 

terjadi penyalahgunaan dan fraud (Rahmawati, dkk, 2020). Hingga dari itu, teori 

stewardship bisa menggambarkan dimana tiap aparatur desa baik itu kepala desa 

ataupun aparatur desa yang membantunya mempunyai tujuan yang sama dimana 

tujuannya itu buat memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat lewat 

pengelolaan dana desa yang baik. Implikasi teori stewardship pada pemerintahan 

desa selaku organisasi yang bisa dipercaya dalam menampung aspirasi warga 
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dengan metode membagikan pelayanan yang baik sehingga bisa tercapai tujuan 

yang di idamkan ialah terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas 

serta pengendalian internal terhadap transparansi serta akuntabilitas yang baik 

selaras dengan hukum serta syarat yang berlaku. 

C. Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, ataupun tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, 

desa ataupun village dimaksud sebagai “a groups of houses or shops in a country 

zona, smaller than a town”. Undang-Undang No 6 Tahun 2014, mengatakan jika 

desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang 

berwenang guna mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negeri Kesatuan Republik Indonesia (Nafidah dan Suryaningtyas, 2015). Desa 

pula ialah satuan administrasi pemerintah terendah dengan hak otonomi berbasis 

asal- usul serta adat istiadatnya (Shuha, 2018). 

Pemerintahan desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh kepala desa yang 

dibantu perangkat desa selaku unsur dari penyelenggara pemerintahan desa. 

Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Badan 

Permusyawaratan Desa. Sebagai langkah menunjang terwujudnya tata kelola yang 

baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan dana desa 

dilaksanakan berdasarkan pada prinsip tata kelola ialah transparan, akuntabel dan 
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partisipatif, dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Dalam penganggaran 

partisipasi warga sangat berarti guna menghindari kebijakan-kebijakan yang 

menyimpang (Atmadja dan Saputra, 2017). Dalam pembangunan desa, 

penyaluran dana desa jadi perihal yang penting agar desa lebih maju. Dengan 

berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana 

milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa serta 

ialah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (Setyawati dan 

Ferdinand, 2020). 

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga 

desa serta mutu hidup manusia dan penaggulangan kemiskinan lewat pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan fasilitas serta prasarana desa, membangun 

kemampuan ekonomi lokal, dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Pembangunan Desa Memotivasi dan mendesak warga dalam 

meningkatkan stabilitas program desa yang dimana guna menciptakan desa yang 

baik serta berpotensi stabil di jelaskan kalau pemberdayaan warga desa mengacu 

pada proses pergantian struktural warga dengan pendekatan baru serta lebih baik 

agar warga bisa memenuhi kebutuhan dasar serta sosialnya secara layak (Tsl, dkk, 

2013). Bermacam kasus yang terdapat di desa serta sangat kompleks, menjadikan 

batu sandungan untuk desa untuk berkembang. Mulai dari terdapatnya urusan-

urusan yang seyogyanya mutlak menjadi urusan desa, tetapi masih jadi 

kewenangan pemerintah kabupaten (Kartika, 2012). 
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D. Pengelolaan Dana Desa 

Dana desa adalah dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat untuk 

mendukung kemajuan dan pembangunan desa (Saputra et al., 2018). Pengelolaan 

keuangan desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan 

partisipasi, serta dilakukan atas dasar ketertiban dan disiplin anggaran (Rayyani et 

al., 2019). Tujuan utama Dana desa adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Indikator keberhasilan 

Dana Desa adalah keberhasilannya dengan memperkuat pembangunan masyarakat 

desa dan meningkatkan kesejahteraan bersama (Saputra et al., 2018). 

Pada pasal 1 ayat (3) No. 37 Pemendagri Tahun 2007 mengatur bahwa 

anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah desa yang disusun bersama oleh pemerintah desa, disetujui oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan dengan 

peraturan desa. Pemerintah desa wajib merumuskan APBDes, karena APBDes 

menjabarkan kebijakan desa dalam berbagai rencana dan kegiatan, serta 

anggarannya telah ditetapkan (Shuha, 2018). Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa Nomor 20 Pemendagri Tahun 2018 ini bertujuan untuk menjadi pedoman 

pengelolaan keuangan desa karena memuat berbagai tata cara pengelolaan 

keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan 

hingga pertanggungjawaban (Jayati dan Suardana, 2019). 
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Pertama, proses perencanaan keuangan desa didasarkan pada Pemendagri 

Tahun 2014 No.113. Sekretaris terlebih dahulu menyusun RUU desa tentang 

APBDes berdasarkan RKPDesa tahun yang bersangkutan, kemudian diajukan 

selambat-lambatnya bulan Oktober tahun itu. Selanjutnya rancangan tersebut 

diajukan ke kepala desa untuk dibahas bersama badan permusyawaratan desa. 

Setelah rancangan tersebut dibahas dan disetujui bersama oleh kepala desa dan 

badan permusyawaratan desa, kepala desa akan mengevaluasi rancangan tersebut 

kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal 

kesepakatan. Bupati/walikota menerima APBDes desa dimana hasil penilaian 

rancangan APBDesa ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah 

rancangan peraturan. Setelah bupati/walikota menyetujui rencana tersebut, dia 

mendelegasikan hasil evaluasi kepada kepala desa melalui camat untuk penetapan 

APBDes tersebut. 

Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa harus melakukan 

pembetulan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi. Jika 

kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala 

desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan 

keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa 

tahun anggaran sebelumnya. 

Kedua, pelaksanaan atau operasi ialah kegiatan aktuasi, artinya setelah 

rencana dibuat, atasan harus menggerakkan staf/bawahannya untuk melaksanakan 
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rencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan 

APBDesa terkait dengan pendapatan desa. Ketiga, penatausahaan dimana 

peencatatan semua pemasukan dan pengeluaran, menyelesaikan pembukuan 

secara tertib setiap akhir bulan, dan membuat pembukuan melalui laporan 

pertanggungjawaban, ini adalah prioritas utama bendahara desa. Keempat, 

pelaporan dimana kepala desa melaporkan tentang pelaksanaan APBDesa kepada 

bupati/walikota dalam bentuk laporan semester pertama dan disampaikan paling 

lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, dan oleh akhir bulan Januari tahun 

berikutnya paling lambat Laporan Akhir Semester. Kelima, pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan 

pembiayaan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 

disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis, dan disampaikan kepada 

masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman, radio 

komunikasi, dan media informasi lain yang mudah diakses. Laporan pelaksanaan 

dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Camat 

kepada Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran yang 

bersangkutan berakhir (Shuha, 2018).  

E. Fraud 

Fraud adalah penipuan yang disengaja yang dirancang untuk merampas 

milik atau hak orang lain (Arens, et al. 2008). Fraud juga dapat diartikan sebagai 
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penyimpangan yang disengaja atau perilaku melawan hukum (illegal behavior) 

untuk tujuan tertentu, yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain (Wonar et al., 2018). Fraud adalah pernyataan fakta dasar yang salah, 

dilaksanakan oleh satu pihak, dengan tujuan menipu pihak lain dan membuat 

pihak lain merasa bahwa mereka dapat mengandalkan fakta yang tidak baik bagi 

mereka (Hall dan Singleton, 2009). Pada dasarnya Farud adalah kejahatan, suatu 

bentuk pelanggaran yang merugikan pihak lain. Indikator kecurangan meliputi 

manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, penggunaan prinsip akuntansi yang 

tidak tepat secara sengaja, salah saji laporan keuangan, salah saji laporan 

keuangan karena pencurian, dan salah saji karena penanganan aset yang tidak 

tepat. Cerssey (1953) menyatakan dalam teori segitiga kecuranganannya bahwa 

dasar seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan penipuan terdiri dari 

tiga komponen, yaitu tekanan, peluang, dan pembenaran (Wonar et al., 2018).  

Tekanannya (pressure) adalah untuk mendorong penipuan. Insentif 

tersebut dapat berupa gaya hidup, kebutuhan ekonomi, tekanan eksternal, dan 

lain-lain. Peluang (opportunity) adalah peluang, baik yang dibuat atau yang sudah 

ada, yang memungkinkan orang untuk melakukan penipuan. Peluang datang dari 

pengendalian internal yang lemah, manajemen dan pengawasan yang lemah, atau 

penyalahgunaan jabatan. Dan pembenaran (rationalization) adalah syarat bagi 

pelaku untuk mencari alasan atas perbuatannya. Rasionalisasi juga dapat 

digambarkan sebagai komponen kecurangan yang paling sulit karena 

menyimpang dari sikap kepribadian yang sulit diubah (Rayyani, et al., 2019). 
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Didalam Islam seseorang tidak diperbolehkan melakukan sebuah tindakan 

kecurangan maupun penipuan. Sesuai dengan ayat-ayat yang terkandung dalam 

Al-Qur’an sebagai berikut: 

اٌامَۡوَالـَكُمٌۡبٌَ نٌٌوَلٌََتاَۡكُلوُۡٓۡ الِىٌَالۡحُـک امٌِلِتاَۡکُلوُۡاٌفرَِيۡقاًٌم ِ يۡنكَُمٌباِلۡباَطِلٌِوَتدُۡلوُۡاٌبهَِآٌۡ

ثۡمٌِوَانَۡـتمٌُتعَۡلمَُوۡنٌ  امَۡوَالٌِالن اسٌِباِلَِۡ

Terjemahan: 

“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang 

bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, 

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda 

orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-

Baqarah 2: 188). 

Penipuan dapat bermanifestasi sebagai catatan akuntansi yang tidak 

normal, pengendalian internal yang buruk, analisis abnormal, perubahan gaya 

hidup, perilaku yang tidak biasa, permintaan, dan keluhan. Gejala abnormal 

tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu struktur organisasi, status keuangan, 

dan lingkungan komersial dan industri (Yuniarti dan Nasim, 2020). The 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah organisasi investigasi 

penipuan profesional yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Ini bertujuan 

untuk memberantas kecurangan, yang mengklasifikasi kecurangan menjadi 

beberapa kategori dan disebut “Fraud Tree”, yang disebut Sistem Klasifikasi 

mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan. The ACFE membagi fraud 

menjadi 3 (tiga) jenis atau jenis, yaitu:  
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1. Penyimpangan atas aset (Assets Misappropriation) 

Penyimpangan ini mengacu pada penyalahgunaan atau pencurian aset 

atas aset milik perusahaan/organisasi atau pihak lain. Fraud yang 

paling mudah dideteksi karena berwujud atau dapat diukur/dihitung 

(defined value).  

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) 

Kecurangan informasi ini termasuk tindakan pejabat atau eksekutif 

suatu perusahaan atau instansi pemerintah dengan melakukan rekayasa 

keuangan untuk menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya saat 

menyampaikan laporan keuangan (rekayasa keuangan) untuk 

menghasilkan keuntungan atau sejenisnya istilah dekorasi jendela.  

3. Korupsi  

Kecurangan jenis ini paling sulit dideteksi karena melibatkan 

kerjasama dengan pihak lain, seperti suap dan korupsi, yang paling 

banyak terjadi di negara berkembang dengan penegakan hukum yang 

lemah dan good governance yang kuat. Oleh karena itu, masih ada 

faktor integritas yang dipertanyakan. Jenis penipuan ini biasanya tidak 

terdeteksi karena mitra menikmati keuntungan (simbiosis timbal 

balik). Ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan, 

penyuapan, sumbangan ilegal dan pemerasan keuangan. 

F. Pencegahan Fraud 

Pencegahan Fraud adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu memastikan bahwa 
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dewan direksi perusahaan, manajemen, dan karyawan lainnya telah mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa jaminan yang wajar 

akan tercapai. Dimana tiga tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi operasi bisnis, serta kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pencegahan fraud merupakan upaya untuk menghilangkan atau 

meminimalkan segala bentuk fraud yang dilakukan oleh pegawai yang berdampak 

pada kerugian organisasi dan lain-lain (Amrizal, 2004). 

Menurut Pusdilkatwas BPKP (2008), pencegahan fraud adalah tindakan 

komprehensif yang dapat mengurangi timbulnya penyebab fraud, yaitu: 1) 

meminimalkan kemungkinan terjadinya fraud; 2) mengurangi tekanan pada 

pegawai agar dapat memenuhi kebutuhannya dan 3) Menghilangkan pembenaran 

atas alasan terjadinya kecurangan. Fraud dapat dicegah dengan membentuk 

struktur pengendalian internal yang baik, menyederhanakan kegiatan 

pengendalian, meningkatkan budaya organisasi, dan mengefisienkan fungsi audit 

internal (Alfian, 2016). Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan dua cara, 

pertama dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan dukungan, dan 

kedua dengan menghilangkan kemungkinan fraud (Yuniarti dan Nasim, 2020). 

Arens dkk. (2008) menunjukkan bahwa AICPA, bersama dengan beberapa 

organisasi yang beroperasi, telah mengeluarkan Management Antifraud Programs 

and Controls: Guidance to Help Prevent, Deter, and Detect Fraud (Program dan 

Pengendalian Anti kecurangan: Pedoman untuk Membantu Mencegah, 

Menghalangi, dan Mendeteksi Kecurangan). Pedoman tersebut mengidentifikasi 
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tiga elemen mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, yaitu: (1) 

budaya jujur dan etika yang tinggi; (2) tanggung jawab manajemen untuk menilai 

risiko kecurangan, dan (3) pengawasan oleh komite audit. Upaya pencegahan 

kecurangan meliputi pengendalian internal, peningkatan kesadaran tentang 

penipuan (fraud awareness) dan penilaian risiko penipuan (fraud risk assessment) 

(Tuanakotta, 2010). Berbeda dengan Pusdiklatwas BPKP (2008) yang 

mengemukakan bahwa manajemen menggunakan berbagai cara pencegahan, 

yaitu: (1) Menentukan kebijakan anti kecurangan (fraud); (2) Prosedur 

pencegahan baku; (3) Organisasi, Salah satu komponen organisasi yang harus ada 

dalam pencegahan kecurangan yaitu adanya audit internal; (4) Teknik 

pengendalian; dan (5) Kepekaan terhadap kecurangan (fraud). 

G. Metafora Amanah; Pengelolaan Dana Desa Upaya Pencegahan Fraud 

Disandingkan dengan sistem pengendalian internal, Metafora Amanah 

merupakan konsep yang sangat baik bagi organisasi. Kesadaran akan kebutuhan 

untuk menerapkan konsep metafora amanah pada elemen pengendalian internal 

dan sistem pengendalian internal menjadi semakin penting, karena struktur 

organisasi, pelaksanaan tujuan organisasi, pembagian tugas, alokasi kapasitas dan 

pemisahan fungsi dari berbagai instansi belum efektif dan efisien pelaksanaannya 

(Latifah, 2020). Konsep metafora amanah sangat erat kaitannya dengan sistem 

pengendalian internal dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, karena 

metafora amanah menjadi dasar bagi orang-orang yang bertanggung jawab untuk 

memenuhi tugas dan tanggung jawabnya (Abhas, 2015). Melalui konsep metafora 

amanah, para pemangku kepentingan suatu organisasi diharapkan dapat 



28 
 

 
 

mengelola dana yang ada semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan organisasi 

yang diharapkan (Septiana dan Tarmizi, 2015).  

Pengelolaan dana desa oleh aparatur desa harus dilandasi dengan konsep 

metafora amanah agar selalu dapat mempertanggungjawabkan aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta dan mendapatkan pertanggungjawaban 

tersebut. Pengelolaan dana dengan menerapkan konsep amanah juga sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pribadi dengan Allah Shubhanahu Wa Ta’ala. 

Kewenangan ini digunakan untuk pengelolaan dana tingkat desa sebagai 

pengendalian internal untuk mengendalikan semua kegiatan dana di lingkungan 

tingkat desa sehingga laporan keuangan dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan 

saat ini. Dengan kewenangan tersebut, kader desa dapat melaksanakan tugas yang 

dipercayakan kepadanya, untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan 

awal, dan tidak mencampuri urusan pribadi. Konsep metafora amanah dapat 

menghindarkan aparat desa dari kegiatan kecurangan dalam pengelolaan dana 

desa. 

H. Kerangka Pikir 

Dalam melakukan penelitian, perlu dikembangkan model pemikiran agar 

penelitian dapat dilakukan secara sistematis di masa yang akan datang dan 

hasilnya dapat dengan mudah dipahami. Ada banyak model pemikiran yang dapat 

digunakan, dan peneliti memilih model yang sesuai dengan judul yang diangkat 

yaitu “Internalisasi Metafora Kepercayaan dalam Pengelolaan Dana Desa 

dalam Upaya Pencegahan Fraud”. Titik awal diskusi adalah pengellaan dana 
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desa yang dikaitkan dengan konsep agama, yang ditawarkan sebagai peninjau 

sekaligus solusi, kemudian disokong dengan teori pendukung. Diskusi kemudian 

berlanjut membahas pokok-pokok masalah. Tujuan utama penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan perilaku jujur dan rasa tanggung jawab lembaga pengelola 

dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan perangkat pengelolaan 

dana desa berperilaku berdasarkan nilai-nilai konsep metafora Amanah untuk 

mencegah terjadinya tindakan kecurangan. 

Gambar 2.1 Rerangka Fikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu 

menggambarkan aspek-aspek objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 

2014). Jenis penelitian kualitatif ini cocok untuk penelitian berikut: masalah 

penelitian belum jelas (atau ambigu atau mungkin masih ambigu), memahami 

makna data yang terlihat, memahami interaksi sosial, memahami perasaan 

orang lain, pengembangan teori, untuk memastikan validitas data dan meneliti 

searjah perkembangan (Azmi et al., 2018). Penelitian kualitatif disebut 

penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang pengalaman objek 

penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan bersifat alamiah 

dan menggunakan berbagai metode alamiah (Bungin, 2001: 41). Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi, memahami 

interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan keakuratan data, dan 

mengkaji sejarah evolusi (Atmadja, 2013). Alasan utama dipilihnya jenis 

penelitian kualitatif adalah keinginan untuk lebih mengkaji dampak konsep 

trust terhadap pengelolaan dana di tingkat desa agar tidak terjadi kecurangan. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kantor lembaga pemeritahan desa di Desa 

Pattallassang yang berlokasi di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, 
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Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92171. Penelitian ini dilakukan di tempat 

ini karena sesuai dengan topik penelitian dan tersedianya informan yang akan 

di interview langsung. 

B. Pendektan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode fenomenologi. Metode ini menggambarkan pengalaman hidup beberapa 

orang tentang suatu konsep atau fenomena. Sebagaimana dikemukakan Kasali 

(2008), fenomenologi adalah suatu konsep tentang dunia kehidupan yang 

dipahami bahwa realitas setiap individu berbeda-beda, dan perilaku setiap 

individu hanya dapat dipahami melalui pemahaman tentang kehidupan individu 

dan perilakunya, sudut pandang umum. Menurut Novayani (2019), metode 

fenomenologi adalah metode filosofis yang berfokus pada menganalisis gejala-

gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Fenomenologi mencoba memahami 

bagaimana orang mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka 

intersubjektivitas (Hasbiansyah, 2008). Fenomenologi mengasumsikan bahwa 

orang secara aktif menjelaskan pengalaman mereka dan mencoba memahami 

dunia melalui pengalaman pribadi mereka (Hamid, 2015). Dalam pendekatan 

fenomenologi, makna terjadi dalam kesadaran individu, sehingga mereka yang 

lebih sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan 

pemahaman yang lebih. Dalam hal ini, pendekatan fenomenologi diharapkan 

dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana menginternalisasi metafora 

amanah dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya kecurangan. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subyek. Data 

subjek diperoleh dari partisipan penelitian yang diwawancarai dan 

didokumentasikan. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 145), data subjek 

adalah data penelitian yang berupa pendapat, sikap, pengalaman, atau 

karakteristik individu atau kelompok (responden) sebagai objek penelitian. 

Responden dipilih sebagai subjek survei karena dianggap mampu untuk 

memberikan informasi yang sangat relevan dengan survei yang dilakukan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

aslinya, tanpa media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013: 142). Di sisi 

lain, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan digunakan oleh 

lembaga pengumpul data untuk diberikan kepada publik (Kuncoro, 2013: 

148). Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informan yang 

telah diidentifikasi sebelumnya, antara lain kepala desa, sekretaris desa, Kaur 

Keungan desa dan masyarakat. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh 

dari dokumen pemerintah desa, informasi desa yang dipublikasikan, dan data 

lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. 
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Tabel 3.1 

Daftar Informan 

No. Nama Jabatan 

1. H. Mahmud Kepala Desa 

2. Alimuddin Sekertaris Desa 

3. Ardiansyah Abubakar Kaur Keuangan 

4. Mustari Masyarakat 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan benar, 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang diperoleh dapat 

menggambarkan secara akurat kondisi objek yang disurvei. Berdasarkan hal 

tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Lima 

metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara optimal. 

1. Observasi 

Sugiyono (2014: 78), observasi atau biasa disebut pengamatan, meliputi 

kegiatan menarik perhatian terhadap suatu objek, dan terutama menggunakan 

salah satu panca indera, yaitu penglihatan. Jika informasi yang akan direkam 

ada dalam bentuk kondisi alami atau fakta, perilaku, dan hasil kerja orang 

yang diwawancarai dalam kondisi alami, observasi lebih efektif. Dalam hal ini 

peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, dengan tujuan 

untuk menganalisis perilaku aparatur pemerintahan di Desa Pattallassang 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.  

2. Wawancara 
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Dokumentasi Sugiyono (2014: 231) Wawancara digunakan sebagai data 

ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan 

masalah yang perlu diselidiki, dan ketika peneliti ingin mendapatkan 

pemahaman yang lebih dalam dari narasumber tentang situasi yang 

diwawancarai. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada self-reporting 

atau setidaknya berdasarkan pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi. Metode 

wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, dimana peneliti 

menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat.  

3. Dokumen 

Sugiyono (2014) menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik 

ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber atau dokumen 

tertulis di tempat yang diwawancarai atau di lokasi. Proses pencatatan data 

penelitian merupakan langkah dalam melindungi informasi yang diperoleh. 

Dokumen tersebut dapat berupa file foto, video, atau file log wawancara, dan 

dapat diakses dari server atau database yang dibuat oleh mereka atau diposting 

di situs web terpercaya. Selain itu, catatan-catatan kecil dari wawancara 

peneliti juga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk dokumen.  

4. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah proses dimana peneliti mengumpulkan informasi 

pendukung dari berbagai sumber terpercaya. Informasi ini dapat diperoleh dari 

jurnal penelitian, artikel pendek, buku, atau sumber lain yang dianggap 

relevan dengan penelitian.  

5. Internet Searching 
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Internet searching adalah penelitian yang dilakukan tentang bahan 

referensi penulis dengan mengumpulkan berbagai bahan referensi tambahan 

dari Internet, dan digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan 

dengan masalah yang relevan yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah alat 

untuk memperoleh data, yang diperlukan peneliti dalam mengumpulkan informasi 

di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, alat penelitiannya adalah peneliti itu 

sendiri. Peneliti mencari informasi terkait penelitian dari berbagai sumber, seperti 

jurnal penelitian, artikel, buku, data internet, dan sumber referensi lainnya yang 

relevan dengan penelitian. Kemudian mengolah informasi yang diperoleh menjadi 

data penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu menyediakan alat tulis, perekam dan 

peralatan lain yang berguna untuk penelitian. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengolah dan menganalisis data yang 

terkumpul. Tujuan utama dari analisis data adalah memberikan informasi untuk 

pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti akan menarik 

kesimpulan dari penelitian dengan mengabstraksikan data empiris yang telah 

dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola yang terdapat pada data tersebut. 

Analisis data dilakukan secara paralel selama penelitian (tidak perlu menunggu 

penelitian selesai). Ketika peneliti mencapai titik jenuh profil data dan 
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menemukan pola teratur yang dicarinya, maka analisis data dianggap selesai. 

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pengumpulan data 

penelitian, transkripsi data, analisis data, triangulasi dan penarikan kesimpulan 

akhir.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah metode analisis data penelitian, termasuk alat 

statistik yang relevan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan model Miles 

dan Huberman dalam teknik analisis data. Miles dan Huberman menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif dikumpulkan dari berbagai teknik pengumpulan data, 

seperti wawancara, observasi, kutipan dan kutipan dokumen, catatan melalui tape; 

terlihat lebih banyak kata daripada angka. Oleh karena itu, data harus diproses dan 

dianalisis sebelum digunakan. 

Proses analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan analisis yang 

dijelaskan oleh Miles dan Huberman: Pertama, tahap reduksi data mengacu pada 

proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi 

data “mentah” yang terlihat pada catatan lapangan selama melakukan kegiatan 

penelitian. Kedua, display data adalah kegiatan di mana data disusun dalam 

bentuk teks naratif berupa pengumpulan informasi, dari kejadian atau peristiwa 

yang telah terjadi. Ketiga, kesimpulan perlu ditinjau oleh orang lain di bidang 

penelitian, atau data lain mungkin perlu ditinjau. Tapi perlu diingat,bahwa 

seandainya menambahkan data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data, display 

data, lalu menarik kesimpulan. 
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Gambar 3.1 Model Analisis Data 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data, seleksi, pemusatan dan penyederhanaan data yang baru 

diperoleh dari penelitian asli yang muncul dalam catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara menarik perhatian 

dan mencari bahan penelitian dari berbagai dokumen, berdasarkan isu 

utama dan data terkait yang diangkat dalam rumusan masalah, atau 

berdasarkan analisis yang cermat, dan yang kurang relevan atau tidak 

sesuai dikesampingkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data perlu dilakukan dalam sebuah penelitian, karena informasi 

yang diterima dari peneliti biasanya bersifat naratif, sehingga perlu 

disederhanakan tanpa mengurangi isi dari data yang diterima. Data 

disajikan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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menyajikan data aplikasi financial technology dengan menyajikan 

representasi informasi yang disederhanakan atau sederhana, namun tanpa 

mengurangi isi dari informasi yang diterima, yaitu tanpa kehilangan atau 

mengurangi tujuan atau makna dari informasi tersebut.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Ketika melakukan pengumpulan dan analisis data, peneliti berusaha untuk 

menentukan pentingnya setiap gejala selama proses penelitian, 

menentukan keterbatasan penelitian, dan mampu memberikan efek positif 

yang diharapkan dari penelitian. Sampel ditentukan dengan cara purposive 

sampling, yaitu dengan mengidentifikasi salah satu perangkat desa yang 

mengelola dana desa dan berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. 

Tujuan analisis data adalah untuk menunjukkan data mana yang harus 

ditemukan, metode mana yang digunakan untuk memperoleh informasi 

baru, dan kesalahan mana yang harus diperbaiki. Selain itu, analisis data 

bertujuan untuk menggambarkan data dengan cara yang memahami 

karakteristiknya, dan menarik kesimpulan berdasarkan pendugaan atau 

estimasi. Prosedur analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Tahap pengumpulan data melalui instrument dari pengumpulan data. 

b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrumen pengumpulan data. 

c. Tahap pengkodean, proses identifikasi dan klarifikasi dari tiap 

pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data. 
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d. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan reabilitas instrumen 

pengumpulan data. 

e. Tahap penyajian data, dengan merangkai dan menjadikan satu 

kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan 

tinjauan ulang kelapangan untuk mendapatkan hasil yang valid.  

H.  Metafora Amanah sebagai Alat Analisis Data 

Disandingkan dengan sistem pengendalian internal, metafora amanah 

adalah konsep yang sangat baik. Sadar akan perlunya penerapan konsep amanah 

pada internal control dan elemen-elemen sistem pengendalian internal menjadi 

semakin penting, karena masih banyak terjadi kasus kecurangan dan kesalahan 

dalam struktur organisasi, tujuan organisasi yang dijalankan, dan pembagian tugas 

pada masing-masing pengurus. Alokasi kapasitas dan pemisahan fungsi tidak 

efektif dan efisien. Amanah memiliki kaitan yang erat dengan sistem 

pengendalian internal, karena konsep amanah akan menjadi dasar bagi mereka 

yang bertanggung jawab untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Melalui 

konsep amanah, pemimpin suatu organisasi atau manajemen perusahaan 

diharapkan mampu memimpin organisasinya sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan semaksimal mungkin. Melihat permasalahan yang ada, termasuk 

bagaimana kecurangan terjadi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, 

metafora amanah digunakan untuk analisis data untuk menguji bagaimana 

tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk mencegah 

penipuan. 
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Gambar 3.2 Alat Analisis Data 

 

 

Keterangan: 

Ontologi: Ontologi ialah sesuatu teori tentang arti dari sesuatu objek, 

property dari sesuatu objek, dan kedekatan objek tersebut yang bisa jadi 

terjalin pada sesuatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan 

filsafat, ontologi merupakan riset tentang suatu yang telah ada. Hingga 

dari itu, analisis ontologi itu bertujuan guna mengkaji fenomena 

ataupun kasus yang hendak diteliti. 

 

Metafora Amanah 

Epistimologi: 

• Wawancara 

mendalam 

• Observasi/ 

survei 

Metodologi: 

• Uji kredibilitas 

• Uji 

dependabilitas 

Aksiologi: 

Aktualisasi 
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amanah dalam 
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Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Konsep Metafora Amanah 

Ontologi: 

Terjadinya 

Kecurangan 

(Fraud) dalam 

pengelolaan dana 
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Epistemologi: Epistemologi ialah bagian dari filsafat yang 

membicarakan tentang terbentuknya pengetahuan, sumber pengetahuan, 

asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, tata cara, serta keshahihan 

pengetahuan. Jadi objek material dari epistemologi merupakan 

pengetahuan serta objek formalnya merupakan hakikat pengetahuan itu. 

Analisis secara pendek bisa dipaparkan selaku tata cara pengumpulan 

informasi serta data yang diperlukan terpaut dengan fenomena yang 

dikaji. 

 

Metodologi: Metodologi merupakan ilmu-ilmu/cara yang digunakan 

guna mendapatkan kebenaran memakai penelusuran dengan tata cara 

tertentu dalam menciptakan kebenaran, bergantung dari kenyataan yang 

sementara dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur 

buat mendapatkan ilmu. Analisis metodologi ini bertujuan guna 

menguji mutu informasi serta data yang sudah direkap pada analisis 

epistemologi. 

 

Aksiologi: Aksiologi ialah ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat 

yang sesungguhnya dari pengetahuan, serta sesungguhnya ilmu 

pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia jika kita dapat memakainya dan 

pastinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta dijalan yang baik 

pula. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan dialan yang tidak benar. Pada 
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tahap akhir ini, peneliti harus sanggup membagikan cerminan 

aktualisasi ataupun pelaksanaan dari konsep yang digunakan. 

 

Gambar 3.3 Desain Untuk Kepentingan 

 

I. Uji Keabsahan 

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam riset sangat 

berarti. Perihal ini disebabkan terdapatnya perbandingan pendekatan filosofis 

serta metodologis terhadap riset sosial. Keabsahan informasi riset kualitatif 

dilakukan dengan 4 (empat) uji, ialah credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability 

Alat analisis data 

Penelitian ini menggunakan Metafora Amanah sebagai instrument analisis 

 
Metafora Amanah 

Hal-hal yang dianalisis 

Pengellan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur desa 

 

Internalisasi Metafora Amanah 

Analisis ini akan mengkaji bagaimana pengelolaan dana desa yang terjadi 

sesuai dengan niali-nilai kejujuran pada konsep metafora amanah, guna 

mencegah indikasi terjadinya tindakan fraud. 
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(objektivitas). Pada penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) uji yang sangat 

cocok, ialah credibility serta dependability. Alasan digunakannya uji ini ialah 

guna menjamin kualitas data yang ditemui di lapangan. 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas dikatakan sebagai uji validitas internal pada penelitian 

kuantitatif, dimana kredibilitas ini bisa dicapai dengan keahlian peneliti guna 

berbaur dengan responden dalam waktu lama dengan terus melakukan 

konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). Data yang valid bisa Triangulasi Ini 

ialah metode yang mencari pertemuan pada satu titik tengah data dari 

informasi yang terkumpul guna pengecekan serta pembanding terhadap 

informasi yang sudah ada. 

a. Triangulasi Sumber data, ialah menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek informasi yang sudah diperoleh dari 

beberapa sumber. Data yang diperoleh, setelah itu dideskripsikan dan 

dikategorisasikan selaras dengan apa yang diperoleh dari bermacam 

sumber tersebut. Peneliti akan melaksanakan pemilahan informasi 

yang sama dan data yang berbeda guna dianalisis lebih lanjut. 

b. Triangulasi metode, ialah menggali kebenaran informasi tertentu lewat 

bermacam tata cara serta sumber perolehan data. Misalnya, tidak 

hanya lewat sumber informasi utama ialah annual report, peneliti 

dapat memakai sumber informasi pendukung yang lain semacam 

berita-berita terkait kegiatan Pelaporan Keuangan di bermacam media. 

Tentu tiap-tiap metode itu hendak menciptakan fakta ataupun 
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informasi yang berbeda, yang berikutnya hendak membagikan 

pemikiran (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang 

diteliti. Bermacam pemikiran itu hendak melahirkan keluasan 

pengetahuan guna mendapatkan kebenaran handal. 

2. Uji Dependabilitas 

Uji realibilitas riset kualitatif diketahui dengan uji dependabilitas. Uji 

ini ialah tes ataupun pertimbangan keilmiahan sesuatu riset kualitatif. 

Persoalan mendasar bersumber pada isu realibilitas ialah terkait konsistensi 

hasil penemuan kala dilakukan oleh peneliti yang berbeda serta dalam kurun 

waktu yang berbeda pula, namun dilakukan dengan tata cara dan interview 

script yang sama (Afiyanti, 2008). Dependabilitas yang tinggi bisa dicapai 

dengan melaksanakan tindakan terstruktur yang membolehkan peneliti lain 

menciptakan hasil yang sama terhadap riset seragam. Ada pula uji 

dependabilitas yang digunakan merupakan uji konsistensi, yang bisa diukur 

dengan memandang apakah interview scripts yang digunakan penelitian bisa 

menciptakan jawaban/hasil yang cocok dengan topik ataupun persoalan yang 

diberikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Pattallassang 

1. Sejarah Berdirinya Desa Pattallassang 

Desa Pattallassang merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Pattallassang. 

Menurut cerita, sejarah telah mencatat wilayah Pattallassang pada saat 

sebelum terbentuknya kerajaan Gowa silam, juga telah berdiri satu wilayah 

pemerintahan kala itu, masyarakat hidup secara berkelompok dan membentuk 

sebuah pemerintahan atau kerajaan kecil dimana pemerintahannya disebut 

“Dampang” atau “Kerajaan Kecil”. Pada masa itu, kehidupan masyarakat 

secara berkelompok tak selamanya akur bahkan peperangan antar kelompok 

sering terjadi dan tak pernah terelakkan. Para pemimpin kelompok kerajaan itu 

selalu berupaya mendamaikan mereka namun tak pernah berhasil bahkan 

malah bertambah kacau. Hingga suatu ketika muncul benda yang terbang itu 

adalah seberkas cahaya yang berkilau seperti emas dan di belakangnya ada 

sebuah bendera yang ikut dalam benda yang terbang itu. Sesampainya di 

tanah, bendera itu kemudian diambil oleh warga dan diberi nama bendera 

Jole-Jolea. Sedangkan seberkas cahaya tersebut berubah bentuk menjadi 

seorang putri yang sangat cantik. Putri cantik itu membawa beberapa 

perhiasan tersebut dari emas dan juga sebuah tongkat sakti. 

Setelah putri cantik itu menancapkan tongkat itu di tanah tempat cahaya 

itu turun dan membentuk sinar besar, kemudian tanah tersebut terbelah dan 

membentuk sebuah sumur besar. Sumur tersebut itu kemudian diberi nama 

“Bungung Lompoa”. Putri cantik itu menciptakan sebuah sumur pada waktu 

itu karena kondisi daerah ini dilanda kekeringan, dengan adanya sumur itu 
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maka kehidupan warga yang tadinya dilanda kekeringan menjadi subur dan 

makmur pertaniannya. Karena pada waktu itu putri cantik tidak diketahui 

namanya maka masyarakat memberikan nama Tumanurung Bainea atau 

putri yang turun dari kayangan. Saat itu pula warga dari kerajaan kecil yang 

tadinya bertikai sepakat untuk kemudian mengangkat Tumanurung Bainea 

menjadi pimpinannya dan menjadi raja pertama. 

Tumanurung Bainea diarak kesebuah tempat untuk dilakukan acara 

pelantikan raja, tempat itu kemudian diberi nama “Pallantikang”. Ketika putri 

Tumanurung menjadi ratu pada kerajaan tersebut, maka negeri yang tadinya 

kocar kacir karena dilanda perang saudara akhirnya menjadi negeri yang 

aman, tentram dan kehidupan masyarakat bertambah makmur. Sejak saat itu 

pulalah wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah yang aman, damai, 

pemersatu kerukunan yang bertikai dan wilayah tersebut dinamakan 

“Pattallassang” karena terdapat banyak penghidupan yang membuat rakyat 

menjadi makmur. 

Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan 

penjajah pada 17 Agustus 1945, maka mulai saat itu ada upaya pemerintah 

untuk menghapus daerah kerajaan, kemudian mengubahnya sesuai dengan 

bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh UUD 1945. Dengan lairnya UU 

Darurat Nomor 1 tahun 1957 tentang pemerintahan daerah untuk seluruh 

wilayah di Indonesia, maka pada tanggal 18 Januari 1957 segera dilaksanakan 

pembentukan daerah tingkat I. Disusul UU Nomor 9 tahun 1959 sebagai 

penjabaran dari UU Nomor 1 tahun 1957, maka ditegaskan bahwa Gowa 

sebagai salah satu daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Demikian halnya 

Gallarang, karaeng dihapus diganti dengan nama Distrik. 
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Saat itu Gowa dibagi menjadi 4 lingkungan kerja yang disebut 

kordinatorschap yakni di Gowa utara, Gowa Selatan, Gowa Tenggara dan 

Gowa Timur. Kemudian tahun 1961, terjadi lagi perubahan dalam sistem 

pemerintahan bukan lagi distrik tetapi sebuah nama menjadi kecamatan. 

Khusus di Gowa Utara, ada 4 daerah bekas Bate Salapang yang akan menyatu 

menjadi sebuah kecamatan yakni Gallarang Borongloe, Bontomanai, 

Pattallassang dan Paccellekang. Masing-masing bekas daerah Bate Salapang 

itu ingin namanya diangkat menjadi kecamatan sehingga pemerintah saat itu 

mengambil jalan tengah dengan menamai Kecamatan Bontomarannu. 

Terbentuknya Kecamatan Bontomarannu, maka wilayah bekas Bate 

Salapang berubah nama menjadi sebuah desa, dimana terdapat 3 (Tiga) Desa 

induk di daerah Kecamatan Bontomarannu bagian utara yaitu Desa 

Timbuseng, Desa Pattallassang dan Desa Paccellekang. Seiring dengan 

berjalannya waktu, Kecamatan Bontomarannu dimekarkan menjadi persiapan 

Kecamatan Pattallassang. Wilayah administrasi Kecamatan Pattallassang 

terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 tahun 

2001 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gowa. 

Desa Pattallassang telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa. Hal ini 

membuktikan bahwa Desa Pattallassang mempunyai kualifikasi sebagai 

wilayah administrasi desa yang menganut sistem desa pemilihan. Untuk 

memilih seorang kepala desa, masyarakat secara langsung memberikan 

suaranya kepada calon pilihan masing-masing secara demokratis. Adapun 

Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Pattallassang, dapat dilihat pada 

table berikut: 

 



48 
 

 
 

Tabel 4.1 

Daftar Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Pattallassang 

No. Nama Masa Jabatan Keterangan 

1. Maddi Dg. Nompo Periode tahun 1965 s/d 1970 Kepala Desa ke-I 

2. H. M. Kilo Periode tahun 1971 s/d 2001 Kepala Desa ke-II 

3. Nakka Gassing Periode tahun 2002 s/d 2009 Kepala Desa ke-III 

4. Indar Jaya, SE Periode tahun 2010 s/d 2011 PLH, Kepala Desa 

5. Alimuddin Sijaya Periode tahun 2011 s/d 2017 Kepala Desa ke-IV 

6. Arifai, S.Sos Periode tahun 2017 s/d 2018 PLH, Kepala Desa 

7. H. Mahmud Periode tahun 2018 s/d sekarang Kepala Desa ke-V 

Sumber data: Data Pemerintah Desa (Diolah) 

2. Data Wilayah 

Desa Pattallassang secara geografis berada dalam lingkup Kecamatan 

Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawei Selatan. Desa Pattallassang 

merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang ada di wilayah Kecamat 

Pattallassang. Desa Pattallassang merupakan Desa Ibu Kota Kecamatan karena 

terletak di jantung Kecamatan sehingga menjadikan Desa Pattallassang 

merupakan barometer dari terbentuknya desa-desa di Kecamatan 

Pattallassang. Desa Pattallassang berada di lokasi dataran yang berbatasan 

dengan desa-desa lainnya yaitu: 

- Sebelah Utara : berbatasa dengan Desa Paccellekang dan Desa 

Panaikang 

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pallantikang  

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Timbuseng 

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Sunggumanai 
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Gambar 4.1 

Peta Wilayah Desa Pattallassang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas wilayah Desa Pattallassang adalah seluas 8,54 Km2 (10,05% dari 

luas wilayah Kecamatan Pattallassang). Secara topografi, Desa Pattallassang 

merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 14 meter sampai 28 

meter diatas permukaan laut. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, 

di Desa Pattallassang hanya dikenal dengan 2 (dua) perubahan putaran musim 

yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai 

pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada 

bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah 

tahun setelah melewati masa peralihan yaitu bulan April-Mei dan Oktober-

November. 
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3. Data Pemerintahan 

Dalam hal pemerintahan desa, Desa Pattallassang terdiri dari beberapa 

tingkatan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yaitu sebanyak 3 (tiga) tingkat 

yakni Dusun, RW dan yang terkecil RT, yang secara administrasi terbagi 

menjadi 6 (enam) Dusun yaitu (Dusun Sangnging-Sangging Dusun Bu’rung-

Bu’rung, Dusun Sawagi, Dusun Marannu, Dusun Tassilli dan Dusun 

Bontolebang), Rw sejumlah 12 (dua belas) dan RT sejumlah 28 (dua puluh 

delapan). 

Gambar 4.2 

Struktur Pemerintah Desa Pattallassang  

 

Sumber: Profil Desa (Diolah) 
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4. Data Penduduk 

a. Berdasarkan Gender 

Desa Pattallassang merupakan wilayah dengan etnik heterogen, yang 

terdiri dari suku bugis dan suku Makassar. Untuk Jumlah penduduk, 

sebagaimana pada akhir tahun 2018, berdasarkan data jumlah penduduk 

Desa Pattallassang adalah sebanyak 3.965 jiwa yang terdiri dari 1.976 jiwa 

penduduk laki-laki dan 1.989 jiwa penduduk perempuan dengan Jumlah 

kepala keluarga sebanyak 1.071 KK. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Pattallassang 

No. Dusun 
Jumlah Penduduk Kepala Keluarga 

L P Total L P Total 

1. Sangnging-

Sangnging 

294 317 611 146 28 174 

2. Bu’rung-

Bu’rung 

400 417 817 193 28 221 

3. Sawagi 280 281 561 127 26 153 

4. Marannu 253 275 528 130 14 144 

5. Tassilli 367 353 720 164 22 186 

6. Bontolebang 382 346 728 177 16 193 

Total 1.976 1.989 3.965 937 134 1.071 

Sumber data: Data Pemerintah Desa  (diolah) 

b. Berdasarkan Pekerjaan 

Secara garis besar, penduduk Desa Pattallassang memiliki pekerjaan 

yang beraneka ragam. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa 

Pattallassang bergerak dibidang Pertanian. Wirausaha (pertokoan, warung 

makan, bengkel, pedagang sayur, dan sebagainya). 
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Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Desa Pattallassang Menurut Mata Pencaharian 

 

No. Mata Pencaharian/ 

Pekerjaan 
L P Jumlah 

1. Petani 343 52 395 

2. Pedagang 90 149 239 

3. PNS/TNI/POLRI 59 27 86 

4. Pegawai Swasta 91 69 160 

5. Wiraswasta 170 4 174 

6. Pensiunan 19 4 24 

7. Pekerja Lepas 273 92 365 

8. Tidak/ Belum Bekerja 931 1.591 2.522 

Total 1.976 1.989 3.965 

Sumber data: Data Pemerintah Desa (Diolah) 

 

5. Data Ketersediaan Fasilitas Umum 

Desa Pattallassang merupakan Desa yang paling maju di Kecamatan 

Pattallassang. Bukan tanpa alasan melihat fasilitas umum yang dapat 

dikatakan sangat memadai. Hal ini dapat diligat berdasarkan table berikut ini. 

Tabel 4.4 

Data Ketersediaan Fasilitas Umum 

No. Kategori Jumlah Keterangan 

1. Tempat Ibadah 9 Masjid Nurul Ikhlas 

Masjid Zainuddin Dg. Mabelo 

Masjid Istiqlal Bu’rung-Bu’rung 

Masjid Nurul Taqwa Sawagi 

Masjid Hidayatullah Marannu 

Masjid Nur Tauhid Pattallassang 

Masjid Nurul Yaqin Tassilli 

Masjid Babussalam Bonto Lebang 

Masjid Ar-Rahman Bonto Lebang 

2. Sekolah 8 TK Darul Ichsan 

TK Muthmainnah 

TK Al-Basit 
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TK Harapan Bangsa 

SD Inpres Pattallassang 

SD Inpres Sanging-Sanging 

SMP Negeri 2 Pattallassang 

SMA Insan Cendekia Syech Yusuf 

3. Fasilitas Kesehatan - Puskesmas 

6 Posyandu 

4 Apotek 

1 Dokter Praktek 

4. Bank 4 Agen BRI Link 

ATM Bank SulSelBar 

ATM Bank BNI 

ATM Bank Mandiri 

5. Fasilitas Lain - Pasar Bu’rung-Bu’rung 

Kompleks Pertokoan 

BUMDes Food Court 

SPBU Pattallassang 

Lapangan Olahraga 

Kantor Pos Indonesia 

Sumber: Peneliti 

6. Pemanfaatan Lahan dan Perekonomian 

Secara umum, Desa Pattallassang secara keseluruhan berada pada area 

dataran remdah. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan masyarakat dalam 

berbagai cara. Mayoritas masyarakat memanfaatkan lahan sebagai media 

pertanian untuk menanam tanaman komoditas seperti padi, jagung, singkong, 

pisang dan yang lainnya. Sebagian kecil wilayah juga dijadikan masyarakat 

sebagai sentra untuk area membangun perumahan/ruko dan kompleks 

pertokoan yang terdapat berbagai macam usaha UMKM. Selain itu, ada juga 

Food Court yang dikelola oleh pemerintah desa yang berdampingan dengan 

tempat Olahraga sehingga dijadikan sebagai tempat rest are karena berada di 

tengah-tengah Desa Pattallassang dan juga terdapat beberapa tempat Ibadah. 
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B. Pengelolaan Dana Desa Pattallassang 

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dapat digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa berperang penting dalam 

upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan pemanfaatan dan 

pengalokasian dana yang efektif dan efisien. Desa Pattallassang sebagai sentra 

ekonomi dan bisnis kecamatan Pattallassang tentu harus mendapatkan perhatian 

khusus dengan adanya dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah. Hal ini 

dimaksud demi menunjang berbagai potensi yang ada di desa Pattallassang itu 

sendiri. Berdasarkan Perbup Gowa No. 13 tahun 2020 yang diakses dari 

gowakab.go.id, jumlah dana desa untuk desa Pattallassang untuk tahun 2020 

adalah senilai Rp. 1.103.664.000,-. Setelah dikonfirmasi ke Bapak H. Mahmud 

selaku Kepala Desa Pattallassang membenarkan besarnya jumlah dana yang 

diterima pihak desa. 

“Di Desa Pattallassang, untuk jumlah dana desa yang diterima pada tahun 

2020 itu sebesar Rp.1.103.664.000 dan untuk tahun 2021 itu dananya 

sebesar Rp.1.102.125.000”.  

Jawaban dari Bapak Kepala Desa dibenarkan oleh Bapak Alimuddin selaku 

Sekretaris Desa dan Bapak Ardiansyah Abubakar selaku Kaur Keuangan Desa 

Pattallassang yang menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya. 

 “Dana Desa untuk tahun 2020 itu bernilai Rp.1.103.664.000, jumlah itu 

yang langsung dari APBN. Kalau tahun anggaran 2021 jumlahnya 

Rp.1.102.125.000” (Bapak Alimuddin – Sekertaris Desa). 
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 “Jadi kalau Dana Desa itukan ada beberapa kali pemotongan, dan Jumlah 

yang direalisasikan untuk Dana Desa tahun 2020 itu sebesar Rp. 

1.103.664.000,- kalau untuk tahun 2021 itu itu terjadi penurunan kurang 

lebih 1 juta” (Bapak Ardiansyah Abubakar – Kaur Keuangan). 

Bapak Mustari juga menyampaikan selaku masyarakat mengenai pendapatnya 

berkaitan dengan besaran dana desa yang diterima sesuai yang diketahuinya. 

“Setahuku itu satu milyar lebih dana desa yang diterima, untuk lebih 

tepatnya saya tidak tahu tapi bisaji dilihat di kantor desa karena adaji itu 

spanduk besarnya yang bisa kita lihat semua mengenai jumlah dana 

desanya”.   

Dari hasil konfirmasi ini menghadirkan sebuah kesimpulan bahwasanya 

pihak pemerintah Desa Pattallassang melakukan sistem tata kelola dana desa yang 

baik karena telah dilakukan dengan transparan dimana adanya saling terbuka antar 

aparatur desa dan juga kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya 

transparansi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat 

sebuah papan informasi yang berupa spanduk terkait dengan APBDes yang 

didalamnya telah ditemukan besarnya jumlah dana desa yang diterima dan untuk 

apa saja dana tersebut. Terkait dengan hal ini, sesuai dengan apa yang menjadi 

niali-nilai dari metafora amanah. 

Dimana terdapatnya nilai-nilai amanah selaku strategi fungsional dalam 

mengelola sesuatu organisasi, diharapkan bisa meningkatkan mutu baik dari sisi 

pengelolaannya ataupun faktor-faktor pendukung yang lain. Amanah selaku salah 

satu faktor dalam Islam, meyakinkan kalau salah satu guna agama merupakan 

membagikan nilai pada kehidupan. Terlebih, amanah dititipkan pada hal-hal kecil, 

bukan cuma hal-hal besar saja. Islam mengarahkan kalau tidak terdapat iman 



56 
 

 
 

untuk orang yang tidak amanah serta tidak terdapat agama untuk orang yang tidak 

berjanji. Ini berarti amanah merupakan bagian dari iman.  

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran 

dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Meskipun dana desa merupakan hak 

pemerintah desa, namun dalam pelaksanaan penyaluran dana desa tetap 

melibatkan peran dari fungsi pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. 

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan 

capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa 

sebagai pengguna dana desa maupun oleh Kabupaten/Kota. 

Dari penuturan Bapak H. Mahmud selaku Kepala Desa mengenai sistem 

penerimaan dana desa, tidak diterima sekaligus sesuai jumlah yang telah 

disebutkan sebelumnya dan dengan melalui beberapa tahapan. 

“Untuk sistem penerimaan dana desa itu kita melalui beberapa tahap, yaitu 

tahap pertama sebesar 40% dengan menyampaikan dokumen persyaratan 

kepada Bupati, tahap kedua 40% dengan menyampaikan laporan realisasi 

anggaran sebelumnya dan yang terakhir itu 20% dengan menyampaikan 

laporan realisasi capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap kedua”. 

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai sistem penerimaan dana desa 

dari Sekretaris Desa yaitu Bapak Alimuddin. 

“Sistem penerimaan dana desa di Kabupaten Gowa ini ada 3 tahapan 

pencairan dana, tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 

20%. Itu langsung dari KPPN yang mentransfer ke rekening desa setelah 

melalui proses pengajuan rekonsiliasi dari Kaur Keuangan”. 

Bapak Ardiansyah Abubakar selaku Kaur Keuangan juga memberikan penjelasan 

terkait dengan proses penerimaan dana desa. 
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“Sistem penerimaan dana desa itu yang pertama kita melakukan pelaporan 

yang namanya rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini diajukan ke Dinas PMD, 

dari Dinas PMD yang mengajukan ke KKPN dan dari KKPN yang akan 

mentransfer langsung ke rekening desa”. 

Seperti yang kita ketahui bahwa mekanisme penyaluran dana desa itu 

dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota 

(APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Sesuai dengan Peraturan Bupati 

Gowa No.13 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gowa No.1 

tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap 

desa tahun anggaran 2020. Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum 

Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum 

Daerah (RKUD). Penyaluran ini dilakukan dengan melalui pemotongan dana desa 

yang dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari 

Bupati. 

Penyaluran dana desa yang dimaksud ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, 

dengan ketentuan: tahap pertama, paling cepat bulan Januari sebesar 40% dengan 

menyampaikan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa; Peraturan Desa 

mengenai APBDes; dan Surat kuasa pemindahbukuan dana desa. Tahap kedua, 

paling cepat bulan Maret sebesar 40% dengan menyampaikan dokumen berupa 

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 

sebelumnya. Terakhir tahap ketiga paling cepat bulan Juni sebesar 20% dengan 

menyampaikan laporan mengenai realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 

desa sebelumnya sampai dengan tahap kedua menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan capaian keluaran menunjukkan paling 
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sedikit sebesar 50%; laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga 

penerima manfaat BLT Desa. 

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka pemerintah mengalokasikan dana 

desa. Dana desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada 

setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa ini merupakan 

dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Upaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat yaitu dengan 

mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dimana, partisipasi 

masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan dari 

program pembangunan dan pengembangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa penting untuk penggunaan dan pengelolaannya dapat tepat 

sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat. Terkait dengan penggunaan dana desa, pastinya telah ada rancangan 

program yang telah disusun dan disetujui bersama untuk kemudian menerima 

pengalokasian. 

1. Perencanaan 

Dana desa merupakan pendapatan desa yang digunakan untuk 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam 
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perencanaan, Sekretaris Desa menyusun Raperdes APBDes yang 

kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Perencanaan program dan 

kegiatan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan 

desa. Forum ini membahas usulan rencana kegiatan dan pembangunan 

ditingkat desa dengan melibatkan pasrtisipasi masyarakat sesuai dengan 

usulan kebutuhan masyarakat desa. 

Bapak Alimuddin selaku sekretaris desa menjelaskan mengenai 

proses perencanaan dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk 

transparansi dana desa. 

“Untuk perencanaan, kita targetkan dulu RPJMDes namun 

sebelumnya, kita turun ke dusun untuk melakukan musyawarah 

dusun untuk mencari pusat permasalahan yang ada di dusun 

kemudian disusun apa solusinya dan setelah itu dibuatkan RPJMDes. 

Setelah ada RPJMDes pemerntah desa tiap tahunnya membuat 

rencana kerja pemerintah desa namanya RKPDes, itu juga sebelum 

dimasukkan di RKPDes kita FGD (musyawarah), itu sebelum 

menyusun RKPDes. Setiap dusun kita mintai pendapatnya apa-apa 

yang perlu dikerjakan di tahun anggaran tersebut. Setelah itu disusun 

namanya RAPBDes (Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja 

Desa). Setelah itu disusun dan ditetapkan bulan Desember namanya 

APBDesa”. 

Desa Pattallassang menyusun RKPDesa dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam melakukan perencanaan program melalui 

musyawarah. Seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh Bapak Alimuddin 

selaku sekretaris, H. Mahmud selaku Kepala Desa, memaparkan lebih 

lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan. 
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“Dalam perencanaan kita meminta di musyawarah dusun itu untuk 

mendapatkan masukan dari matyarakat apa-apa saja yang menjadi 

kebutuhan untuk mereka sebelum kita menetapkan program-program 

di APBDes, seperti itu”. 

Pengelolaan dana desa pada proses perencanaan yang dilakukan di 

Desa Pattallassang sejatinya telah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan 

masyarakat secara bertanggungjawab. Tahapan perencanaan oleh Desa 

Pattallassang telah dilakukan sesuai dengan Pemendagri No.114 tahun 

2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dengan adanya sistem 

musyawarah yang dilakukan dapat meningkatkan keaktifan masyarakat. 

Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh aparatur desa sebagai 

bentuk dari transparansi dana desa yang ada di Desa Pattallassang. Tahap 

perencanaan ini dilakukan sesai dengan yang seharusnya dengan 

mengadakan musyawarah terkait RKPDesa, selain itu didorong dari nilai-

nilai yang melekat dari Metafora Amanah sebagai bentuk pemenuhan 

aspeknya. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari dana desa 

sepenunya dijalankan tim pelaksana desa dengan mengikut sertakan 

masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Dalam mendukung 

keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait 

pelaksanaan program-program yang dilaksanakan. Seperti yang disebutkan 

oleh Sekretaris Desa Bapak Alimuddin bahwa pelaksanaan program desa 

ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan 
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kualitas hidup masyarakat dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan. 

Hal ini tak lepas dari pencatatan sebagai bentuk tanggungjawab 

kedepannya. 

“Setiap tahapan pelaksanaan itu dilakukan pencatatan dari 

penerimaan ataupun pengeluaran dan dalam rencana kerja yang 

dijalankan apalagi pembangunan itu, kita melakukan evaluasi. 

Sebelum membangun itu ada foto 0 (nol)-nya, kemudian foto 50 

(lima puluh), kemudian 100 (seratus). Kemudian setelah itu 100% 

(seratus persen) ada pendamping teknis desa itu mengasistensi 

pekerjaan, apakah pekerjaan sudah sesuai dengan rencana (gambar) 

atau apakah itu pembangunan sudah 100% (seratus persen), itu 

kemudian diasistensi”. 

Bapak H. Mahmud selaku Kepala Desa juga menyampaikan bahwa dengan 

jumlah dana desa yang ada, maka dilakukan pelaksanaan program yang 

bertujuan untuk mememnuhi kebutuhan masyarakat dan membangun Desa 

Pattallassang. 

“Jadi untuk tahun ini ada beberapa pembangunan yang kami 

lakukan, yang sudah selesai yaitu ada jalan tani yang dapat dilalui 

masyarakat kemudian untuk kedepan ini kami akan melakukan 

pengerukan untuk irigasi, tinggal itu saja. Selain itu, kita juga 

mengalokasikan dana untuk penanggulangan covid-19 dan juga BLT 

yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak 

covid-19, seperti itu yang kita jalankan”. 

3. Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat dapat 

disampaikan dengan mengadakan musyawarah desa sebagai forum untuk 

membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program dan kinerja 

pemerintah desa, yang dihadiri BPD dan unsur masyarakat desa lainnya. 

Bentuk pertanggungjawaban lainnya juga dapat dilakukan dengan 
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membuat papan informasi desa dan website resmi pemerintah sehingga 

dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah desa.  

Pemerintah Desa Pattallassang mempertanggungjwabkan dana desa 

yang digunakan untuk program yang dijalankan kepada masyarakat 

melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.  

 “Ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami menyusun laporan 

pertanggungjawaban terkait realisasi penggunaan anggaran dan juga 

membuat papan informasi sebagai bentuk transparansi agar 

masyarakat dapat melihat apa saja program yang terlaksana dan 

berapa anggarannya, karena itu semua kegiatan yang dilaksanakan 

ada disitu. Kemudian kita juga melakukan musyawarah atau rapat 

evaluasi dengan masyarakat”. 

Bapak Ardiansyah Abubakar memberikan penjelasan mengenai tahapan 

pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Pattallassang. 

“Setiap bulan ataupun setiap setelah pencairan itu akhir bulannya 

harus dilaporkan. Setelah itu dilaporkan juga pertahun dengan 

menyusun laporan pertanggungjawaban tentang anggaran yang 

digunakan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat itu kita 

mengadakan musyawarah”.    

Sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa yaitu transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi yang merupakan ciri fundamental dari good 

governance, tanggung jawab pengelolaan dana desa. Maka, 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tidak hanya berada pada 

pemerintah yang berkompeten, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat 

secara langsung maupun tidak langsung. 
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Memahami pengelolaan dana desa yang ada di desa merupakan aspek 

penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pelaku dalam pemerintahan 

desa, khususnya perangkat desa, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan rekening desa. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan prinsip 

penting dalam pengelolaan keuangan desa mengenai jumlah dana desa yang 

diterima, karena hal ini akan berdampak pada pengelolaan dana desa kedepannya. 

Tidak sampai disitu saja, partisipasi masyarakat juga merupakan suatu faktor yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan dan 

pengembangan desa. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan 

dana desa di desa Pattallassang dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan 

yang ada serta menjalankan fungsi dana desa sesuai dengan prioritasnya. Dalam 

pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Pattallassang menjalankan amanah yang 

dipercayakan kepadanya dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang 

semestinya dan berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, 

akuntabel dan partisipatif. Sebagaimana kita ketahui, manusia bertindak sebagai 

Khalifatullah Fil ardh di muka bumi guna menciptakan kesejahteraan bagi 

seluruh manusia dan alam semesta, dengan membangun desa guna meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan dengan 

menyediakan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengembangkan 

perekonomian lokal. 
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C. Integritas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Berlandaskan 

Metafora Amanah 

Integritas ialah hasil dari upaya kesuksesan seseorang ketika orang 

tersebut mewujudkan apa yang telah dia katakan atau janjikan mampu terealisasi. 

Integritas bagi seorang pemerintah adalah alat yang sangat cocok untuk 

kepemimpinan dan dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata orang-orang yang 

dipimpinnya. Wujud dari integritas bagi seorang pemimpin yaitu: pemimpin harus 

memegang teguh prinsip seperti tidak akan melakukan tindakan kecurangan; 

pemimpin juga harus berperilaku terhormat dengan menghindarkan diri dari 

segala bentuk kecurangan dan kegiatan yang melanggar hukum; jujur, dimana 

pememimpin melakukan suatu hal sesuai dengan yang ada di hati nuraninya; 

melakukan tindakan berdasarkan pada apa yang menjadi keilmuan yang tidak 

ceroboh; dan yang terakhir pemimpin harus memiliki keberanian dalam 

mengambil keputusan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dari sudut pandang etika, integritas dapat didefinisikan sebagai kejujuran 

dan kebenaran dari tindakan seseorang. Dimana, seseorang dianggap berintegritas 

jika tindakannya menganut nilai-nilai keyakinan dan prinsip yang dibelanya serta 

memiliki kemampuan dalam memimpin. Dengan ini, pemerintah desa diharapkan 

berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diiringi dengan adanya 

reformasi birokrasi yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

membangun pemerintahan yang lebih berdayaguna dalam melakukan 

pemerintahan sebagai bentuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 
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Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan 

integritas ialah suatu hal yang sangat penting. Dimana karakter integritas 

bertentangan dengan karakter dari tindakan kecurangan. Integritas ini, adalah 

suatu karakter baik manusia maupun budaya baik organisasi yang menimbulkan 

daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi 

kebaikan bersama. Integritas pemerintahan desa perlu lebih ditingkatkan lagi agar 

pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Upaya pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan dana desa harus didukung oleh pemerintahan yang 

berintegritas. Integritas ini bertujuan untuk mencapai keadilan masyarakat dan 

menjaga komitmen yang diperoleh. Pemimpin yang berintegritas harus terlibat 

dan bertindak atas komitmennya tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. 

Berbicara tentang integritas maka hal ini berkaitan dengan amanah. 

Dimana amanah akan melahirkan kejujuran dan tanggungjawab dalam 

menjalankan tugas yang diemban. Karena, sekecil apapun tugas yang dijalankan 

jika berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka tanggungjawabnya juga 

bukan hanya kepada manusia (masyarakat) semata tetapi juga harus 

mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, tanpa 

mengabaikan tanggungjawab kepada alam (lingkungan). Dalam Al-Qur’an Surah 

Al-Anfal: 27, mengenai larangan berkhianat atas amanah yang diberikan. 

نٌَ ٌتعَ لمَُو  ٌوَانَ تمُ  اٌامَٰنٰتكُِم  نوُ ٓۡ لٌٌَوَتخَُو  سُو  ٌَوَالر  نوُاٌاللّٰه اٌٌلٌََتخَُو   يٰٓۡايَُّهَاٌال ذِيٌ نٌَاٌٰمَنوُ 

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghianati amanah-amanah yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S Al-Anfal: 27). 
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Dilihat dari bagaimana pemerintah Desa Pattallassang mengelola dana 

desa yang diterima dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

tahapan pengelolaan dana desa sebagai bentuk upaya pemerintah menjalankan 

nilai integritas. Dimana bentuk integritas terkait dengan tugas pemerintah desa 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka para aparatur harus 

transparan mengenai regulasi, rencana kerja, dan dana yang digunakan dalam 

pelaksanaan rencana kerja tersebut. Adanya penyaluran dana desa dengan jumlah 

yang besar dari Pemerintah pusat, mengharapkan pemerintah desa mampu 

mengelola dana desa dengan baik melalui kinerja pembangunan desa yang lebih 

maju dan mandiri. Konfirmasi dari besarnya Jumlah dana yang diterima di Desa 

Pattallassang menunjukkan adanya transparansi. Hal ini sesuai dengan adanya 

persamaaan jawaban dari Bapak H. Mahmud selaku Kepala Desa Pattallassang 

dan narasumber lainnya. 

“Di Desa Pattallassang, untuk jumlah dana desa yang diterima pada tahun 

2020 itu sebesar Rp.1.103.664.000 dan untuk tahun 2021 itu dananya 

sebesar Rp.1.102.125.000” (Bapak H. Mahmud – Kepla Desa 

Pattallassang).  

“Dana Desa untuk tahun 2020 itu bernilai Rp.1.103.664.000, jumlah itu 

yang langsung dari APBN. Kalau tahun anggaran 2021 jumlahnya 

Rp.1.102.125.000” (Bapak Alimuddin – Sekertaris Desa). 

“Jadi kalau Dana Desa itukan ada beberapa kali pemotongan, dan Jumlah 

yang direalisasikan untuk Dana Desa tahun 2020 itu sebesar Rp. 

1.103.664.000,- kalau untuk tahun 2021 itu itu terjadi penurunan kurang 

lebih 1 juta” (Bapak Ardiansyah Abubakar – Kaur Keuangan). 

Peranan pemerintah dalam mengelola dana desa ialah wujud pelayanan 

kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, 

membagikan data keuangan secara terbuka serta membagikan pengawasan dalam 
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proses pengelolaan keuangan supaya menciptakan pengelolaan dana yang bisa 

dipertanggungjawabkan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa 

Pattallassang, Bapak H. Mahmud terkait dengan peran pemerintah mewujudkan 

pelayanan dan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat. 

“Dalam perencanaan kita meminta di musyawarah dusun itu untuk 

mendapatkan masukan dari matyarakat apa-apa saja yang menjadi 

kebutuhan untuk mereka sebelum kita menetapkan program-program di 

APBDes, seperti itu dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami 

menyusun laporan pertanggungjawaban terkait realisasi penggunaan 

anggaran dan juga membuat papan informasi sebagai bentuk transparansi 

agar masyarakat dapat melihat apa saja program yang terlaksana dan 

berapa anggarannya, karena itu semua kegiatan yang dilaksanakan ada 

disitu. Kemudian kita juga melakukan musyawarah atau rapat evaluasi 

dengan masyarakat”. 

Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa dana desa telah 

menjadi komoditi hangat di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa itu 

sendiri. Dana desa yang besar tentu menjadi bahan kajian yang menarik. Besarnya 

dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi peluang besar untuk 

disalahgunakan di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang 

terjadi dimana aparat pemerintahan desa tergiur dengan nominal dana yang besar 

untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. 

Teori Stewardship dibentuk di atas anggapan filosofi mengenai sifat 

manusia, yang dimana manusia pada hakikatnya bisa dipercaya, sanggup berperan 

dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas serta kejujuran terhadap 

pihak lain. Perihal inilah yang tersirat dalam ikatan fidusia ataupun ikatan yang 

berlandaskan keyakinan yang dikehendaki para stakeholder. Sehingga pada teori 

ini, pemerintah desa dipandang selaku orang yang bisa dipercaya guna melakukan 
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tindakan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan publik ataupun stakeholder 

dengan berperilaku secara benar dalam kegiatan pengelolaan dana desa sehingga 

mampu mencegah terjadinya tindakan kecurangan. 

Sekretaris Desa Pattallassang, Bapak Alimuddin manyampaikan 

pandangannya terkait beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ataupun 

mendasari aparatur untuk melakukan tindakan kecurangan yang ada di desa. 

“Sebenarnya ini tergantung dari individunya sendiri. Masalah kecurangan 

itu, apa yang mendasari karena itu adanya kesempatan untuk melakukan 

hal tersebut. Kemudian karena adanya tekanan dari keluarga yang harus di 

tutupi keperluannya, ya misalnya keperluannya mau baju, sandangnya, 

pangannya, papannya itu maka itu akan timbul rasa yang mendasari untuk 

melakukan kecurangan”. 

Hal yang tidak berbeda jauh juga diungkapkan oleh Bapak H. Mahmud selaku 

Kepala Desa Pattallassang dan Bapak Ardiansyah Abubakar selaku Kaur 

Keuangan mengenai pandangannya terkait hal-hal yang mendasari aparatur untuk 

melakukan tindakan kecurangan. 

 “Terkait untuk masalah itu dek, kembali ke pribadinya masing-masing. Ya 

kalau memang mau melakukan tindakan tersebut maka siap untuk 

menerima konsekuensinya. Karena kita itu sudah didasari Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah dan yang lainnya sudah ada semua (Bapak 

H. Mahmud selaku Kepala Desa Pattallassang)”. 

“Kalau bicara tindakan kecurangan itu kembali ke diri sendiri bagaimana 

kita itu mempertanggungjawabkan. Kita harus kuat dan tidak gampang 

tergiur karena ini dana desa bukan dana sembarangan, ini kan dana yang 

diawasi langsung oleh pemerintah pusat karena adanya dana desa untuk 

membantu perekonomian masyarakat juga membangun infrastruktur. 

Wajar kalau kita bicara tentang uang apalagi nilainya fantastis siapa yang 

tidak tergoda. Jadi, kembali ke pribadi masing-masing bagaimana caranya 

untuk bisa mengntrol diri (Bapak Ardiansyah Abubakar selaku Kaur 

Keangan)”. 
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Upaya ini dilakukan pemerintah demi menghindari dan mencegah 

terjadinya tindakan kecurangan. Adanya isu ataupun beberapa fakta terkait dengan 

tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa maka peneliti memilih solusi 

untuk menggunakan konsep islam yaitu menginternalisasikan metafora amanah 

untuk ditawarkan terhadap masalah yang ada. Dimana, amanah ialah nilai dasar 

yang bermakna luas, dimana tiap hal yang berkaitan dengan permasalahan tugas 

serta tanggung jawab ataupun hak serta kewajiban bisa dirujukkan pada prinsip 

amanah selaku nilai dasarnya. 

Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58:  

ىٌاهَۡلِهَاٌٌۙوَاذِاٌَحَكَمۡتمٌُۡبَيۡنٌَالن اسٌِانٌٌَۡ
ٌَياَۡمُرُكُمٌۡانٌَۡتؤَُدُّواٌالَۡمَٰنٰتٌِالِٰٓۡ ٌاللّٰه اِن 

ٌٌؕتحَۡكُمُوۡاٌباِلۡعَدۡلٌِ اٌيعَِظُكُمٌۡبهٌِ ٌاِن  ٌَنعِِم  اٌبَصِيۡرًاٌٌؕاللّٰه ٌَكَانٌَسَمِيۡعًًۢ ٌاللّٰه ٌاِن   

Terjemahan:  

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Pendengar, Maha 

Melihat.” (Q.S An-Nisa, 4: 58). 

Terdapatnya nilai-nilai amanah selaku strategi fungsional dalam mengelola 

suatu organisasi, diharapkan bisa tingkatkan mutu baik dari sisi pengelolaannya 

ataupun faktor-faktor pendukung yang lain. Nilai-nilai ekonomi Islam dalam 

perihal Amanah tidak cuma bermuara kepada hubungan Tuhan dengan manusia 

namun pula manusia dengan manusia lainya, manusia dengan lingkungan serta 

manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Sebab tiap orang merasakan 

jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala tetap menyertainya dalam tiap urusan yang 

dibebani kepadanya, serta tiap orang menguasai dengan penuh kepercayaan kalau 
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nanti dia hendak dimintakan pertanggung jawaban atas urusan tersebut, 

sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi 

Wasallam: “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian 

akan ditanya tentang kepemimpinannya, seseorang iman adalah pemimpin dan 

akan ditanya tentang kepemimpinannya, seseorang pria merupakan pemimpin 

dalam keluarganya, serta ia hendak ditanya tentang kepemimpinannya, seseorang 

perempuan merupakan pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang 

kepemimpinannya, serta seseorang pembantu merupakan pemimpin dalam 

memelihara harta tuanya dan ia akan ditanya pula tentang kepemimpinannya”, 

(HR Imam Bukhori). 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Allah tetap bersama kita dalam segala 

hal. Sehingga, segala sesuatu yang terjadi pada kita berada di bawah pengawasan 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih banyak orang yang mensinyalir bahwa 

amanah saat ini hanya untuk menjaga harta titipan, namun lebih kepada isi 

amanah adalah anggapan bahwa apa yang dititipkan juga merupakan bagian dari 

kepribadian kita. Amanah sangat ditekankan guna dipelihara serta dijalankan 

bukan hanya dijadikan selaku komoditi yang hanya label namun lebih kepada 

implementasi yang sebetulnya bisa tercapai dengan harmonis. 

Dana desa yang dikelolah oleh pemerintah desa merupakan sebuah 

amanah yang dititipkan. Pemerintah akan dimintai pertanggungjawabannya baik 

di dunia maupun di akhirat nanti atas amanah yang diterimanya. Dalam 

menjalankan tugas pemeritah desa menjalankan pengelolaan dana desa dengan 

tulus dan ikhlas serta mengedepankan pembangunan dan kebutuhan masyarakat 



71 
 

 
 

tanpa membeda-bedakan dari latar belakangnya. Dalam menjalankan amanah 

pemerintah desa sebagai pengelola dana desa bertugas untuk menciptakan dan 

mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat juga mengharapkan 

mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta’Ala dengan menerapkan nilai-

nilai spiritual dalam mengelola dana desa yaitu dengan kejujuran berniat, 

kejujuran lahiriah dan kejujuran batiniah. Karena kejujuran ialah faktor yang 

dominan dan tanpanya pengelolaan dana akan menyesatkan dan merugikan 

masyarakat. Amanah ini adalah aspek muamalah yang sangat penting terkait 

dengan kewajiban, dan sebagai konsekuensinya maka sudah barang tentu 

menghianati amanah ialah hal yang dilarang oleh agama. Berkhianat kepada 

amanah sama artinya dengan berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan 

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai hal tersebut, Bapak H. Mahmud 

selaku Kepala Desa mengatakan pandangannya mengenai amanah. 

“Amanah ini relevan dengan pengelolaan dana desa yang dikelola 

pemerintah. Ketika kita jujur dalam melakukan suatu pekerjaan maka 

semuanya akan ada keterbukaan atas pengelolaan dana desa ini. Kan ini 

dana desa amanah yang kami kelola sebagai orang yang dipercayakan. 

Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kami mengadakan 

musyawarah dengan tujuan agar program yang direncanakan selaras 

dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengenai pertanggungjawaban kita 

pasang papan informasi yang mencakup Jumlah dana desa dan semua 

kegiatan yang sudah dlaksanakan beserta besaran anggarannya sebagai 

bentuk transparansi”.  

Terkait pernyataan diatas, menggambarkan bahwa amanah merupakan 

suatu tanggungjawab yang dipercayakan kepada seseorang yang dimana kejujuran 

memiliki kaitan erat dengan konsep transparansi yang memiliki tiga pembahasan 

penting, yaitu kejujuran berniat, kejujuran lahiriah, dan kejujuran batiniah.  
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1. Pemerintah Desa Pattallassang memiliki niat yang tulus akan mengelola 

dana desa dengan baik yaitu selalu berupaya menyampaikan kepada 

masyarakat mengenai besaran jumlah dana desa yang dikelola melalui 

papan informasi ataupun musyawarah yang mana dananya diperuntukkan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam korelasi pengelolaan dana 

desa dengan kejujuran berniat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan: Pemerintah Desa Pattallassang melalui niat yang tulus 

ingin membangun Desa Pattallassang melalui dana yang diterima 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

b. Pelaksanaan: Pemerintah Desa Pattallassang menyampaikan dengan 

hati yang ikhlas bahwasanya akan melaksanakan pengelolaan sesuai 

dengan program yang telah dirancang sebelumnya. 

c. Pertanggungjawaban: Pemerintah Desa Pattallassang melakukan 

pertanggungjawaban secara transparan agar terhindar dari asumsi 

ataupun prasangka buruk masyarakat. 

2. Pemerintah Desa Pattallassang secara lahiriah, dalam hal ini melakukan 

pengelolaan dana desa yang mana bertindak sebagai khilafatullah fil ardh 

yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejateraan bagi masyarakatnya 

dan alam (lingkungan) dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah 

penetapan program kerja, dimana pemerintah desa Pattallassang meinta 

masukan dari masyarakat mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Apabila dikaitkan dengan kejujuran lahiriah maka penjelasan 

mengenai pengelolaan dana desa sebagai berikut: 
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a. Perencanaan: Perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa 

Pattallassang melibatkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi 

dalam membentuk program kerja demi memenuhi kebutuhan 

masyarakat tanpa mengabaikan alam (lingkungan) yang kemudian 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Pelaksanaan: Pemerintah Desa Pattallassang melibatkan masyarakat 

dan lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan program rencana kerja 

sebagai bentuk transparan dan akuntabel.  

c. Pertanggungjawaban: Pemerintah Desa Pattallassang akan senantiasa 

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal 

ini BPD, masyarakat dan lembaga desa lainnya mengenai progres 

program yang telah dijalankan. 

3. Pemerintah Desa Pattallassang bekerja dengan hati yang ikhlas dalam 

memberikan informasi dan pelayanan yang jujur bagi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa tanpa mengorbankan perasaannya. Dimana, 

pemerintah desa Pattallassang selalu berupaya mengalokasikan dana desa 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah. 

Pemerintah melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mengetahui 

masalah dan kebutuhan yang diperukan masyarakat kemudian pemerintah 

melaksanakan rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya dengan 

mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan 

pengelolaan dana desa. Mengenai pengelolaan dana desa dengan kejujuran 

batiniyyah dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Perencanaan: Dengan Perasaan yang ikhlas, Pemerintah Desa 

Pattallassang berkomitmen mengalokasikan dana desa guna 

kepentingan masyarakat tenpa berniat memperoleh keuntungan untuk 

diri sendiri maupun kelompok-kelompok tertentu. 

b. Pelaksanaan: Pengelolaan Dana Desa yang diterjemahkan menjadi 

program-program rencana kerja dilaksanakan dengan bersungguh-

sungguh guna mencapai efektifitas dan efisiensi yang menjadi tujuan 

bersama terkait dengan pengelokasian dana desa yang ada. 

c. Pertanggungjawaban: Pemerintah Desa Pattallassang melakukan 

pengelolaan dana desa secara transparan mengenai pengalokasian dana 

yang ada melalui musyarawah yang dilakukan dengan tokoh 

masyarakat dan menyediakan papan informasi yang dapat dilihat oleh 

semua pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban batiniah agar tetap 

menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak 

lainnya. 

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa, kejujuran 

dan bertanggung jawab merupakan nilai integritas yang erat kaitannya dengan 

amanah yang dipercayakan kepada Pemerintah Desa Pattallassang. Dalam 

menjalankan amanah yang diemban Pemerintah Desa Pattallassang telah 

menerapkan nilai integritas dalam pengelolaan dana desa yang dijalankan sebagai 

bentuk tanggungjawab kepada Pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan nilai 

ini menjadikan pengelolaan dana desa menjadi sesuai apa yang telah direncanakan 

dan disepakati sebelumnya dengan yang dijalankan. Nilai integritas yang 
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berlandaskan metafora amanah pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana 

desa sebagai upaya pencegahan fraud, yang mencakup kejujuran berniat, 

kejujuran lahiriah dan keujuran batiniah. Dalam kejujuran berniat Pemerintah 

Desa Pattallassang memiliki niat yang baik kepada masyarakat dengan 

menyampaikan besaran jumlah dana desa yang dikelola, yang diperuntukkan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan kejujuran lahiriah, 

Pemerintah Desa Pattallassang secara lahiriah, dalam hal ini melakukan 

pengelolaan yang mana bertindak sebagai khilafatullah fil ardh yaitu menciptakan 

dan mendistribusikan kesejateraan bagi masyarakatnya. Selanjutnya, kejujuran 

batiniah, Pemerintah Desa Pattallassang bekerja dengan hati yang ikhlas dalam 

memberikan informasi dan pelayanan yang jujur bagi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa tanpa mengorbankan perasaannya. Dengan adanya nilai 

kejujuran dalam pelaksanaan pengalolaan dana desa, maka akan tercipta 

pengelolaan yang transparan dan akuntabel. 

Hadits riwayat Ahmad menjelaskan, iman seseorang tidak sempurna 

apabila tidak amanah. 

  

دلَهٌَُ ٌلَعََه  ٌلٌََأمََانةٌََلهَُ،ٌوَلَدَِي نٌَلِمَن   لٌََإِي مَانٌَلِمَن 

Terjemahan: 

Rasulullah bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak 

amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji." 

(HR Ahmad). 

 

 



76 
 

 
 

D. Internalisasi Metafora Amanah Pada Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Fraud 

Uraian konsep dalam konteks amanah hendak membawa manusia pada 

uraian jika tiap kegiatan ialah guna mencari ridha Allah. Hal ini ialah wujud 

pencapaian sangat besar, lebih besar dari dimensi materialism. dalam perihal ini 

reputasi perilaku amanah serta profesionalitas ialah modal utama untuk lembaga 

desa buat melakukan tugas dengan sebaik- baiknya. Kesimpulan metafora amanah 

merupakan sesuatu konsep yang digunakan buat mendesain wujud, struktur, serta 

manajemen organisasi dimana organisasi tersebut ialah instrumen yang digunakan 

oleh pemimpin guna melaksanakan tugas mulianya dimuka bumi ialah 

membagikan kesejahteraan untuk segala manusia. 

Metafora amanah ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu 

berperan selaku khalifatullah fil Ardh (wakil tuhan di bumi). Manusia mempunyai 

tugas menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan untuk manusia dan alam 

semesta. Bapak Alimuddin menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. 

“Berbicara tentang amanah itu berhubungan dengan kepercayaan dan 

tanggungjawab. Bagaimana kita ini kelola dana desa yang dipercayakan 

pada kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab baik itu ke 

masyarakat apalagi kepada Allah” (Bapak Alimuddin). 

Bapak Ardiansyah Abubakar juga mengemukakan pendapatnya mengenai 

internalisasi metafora amanah pada pengelolaan dana desa sebegai upaya 

pencegahan fraud. 

“Pengelolaan dana desa sendiri merupakan amanah yang harus di 

pertanggungjawabkan, maka namanya tanggung jawab ya kita harus 

mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kelola 
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harus dipertanggungjawabkan baik itu di masyarakat apalagi dengan tuhan 

pastinya. Hal ini merupakan bentuk usaha kita agar tidak melakukan 

kecurangan” (Bapak Ardiansyah Abubakar).  

Bapak Mustari juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan Metafora amanah 

sesuai dengan sepengetahuannya. 

“Setahuku amanah itukan tanggungjawab yang dipercayakan kepada 

seseorang. Nah yang kita lihat tentang pengelolaa dana desa inikan juga 

amanah yang dipercayakan masyarakat ke pemerintah desa untuk dikelola 

secara benar dan pastinya jujur. Itu semua untuk membangun desa dan 

mengupayakan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat”. 

Membahas mengenai amanah selaku salah satu faktor dalam Islam, 

meyakinkan kalau salah satu guna agama merupakan membagikan nilai pada 

kehidupan. Terlebih, amanah dititipkan pada hal-hal kecil, bukan cuma hal-hal 

besar saja. Dana desa yang dikelola pemerintahan desa juga merupakan sebuah 

amanah yang bertujuan untuk menjadikan desa sebagai lembaga negara yang 

terdepan dan memiliki hubungan erat dengan masyarakat yang kuat, maju, 

mandiri, dan demokratis sehingga dapat memimpin kepemimpinan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Pada pengelolaan dana desa melahirkan ikatan antara steward dan 

principal, dimana pemerintah desa yang diberikan kepercayaan guna mengelola 

dana desa selaku steward dalam membagikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat desa yang berperan sebagai principal. Perihal ini menuntut 

transparansi dalam pengelolaannya dalam melaksanakan amanah yang diberikan 

sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan fraud. Hingga dari itu, teori 

stewardship bisa menggambarkan dimana tiap aparatur desa baik itu kepala desa 

ataupun aparatur desa yang membantunya mempunyai tujuan yang sama dimana 
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tujuannya itu buat memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat lewat 

pengelolaan dana desa yang baik. 

Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dapat 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ini 

merupakan bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah desa dan digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan 

masyarakat, dan prasarana desa yang dibutuhkan atau diprioritaskan masyarakat, 

yang penggunaan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan menjadi 

tanggung jawab kepala desa. 

Pengelolaan Dana Desa dalam upaya pencegahan fraud bisa dilakukan 

dengan meningkatkan kompetensi untuk aparatur pemerintah desa lewat 

pelatihan, penyuluhan ataupun diklat yang sudah direncanakan. Dengan 

terdapatnya kompetensi aparatur yang mencukupi dari segi jumlah ataupun mutu 

serta pelaksanaan sistem pengendalian internal, mampu meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas laporan realisasi anggaran sehingga seluruh 

pertanggung jawaban dilakukan dengan baik serta bebas dari aksi kecurangan 

terlebih pengelolaan dana desa diawasi langsung oleh pemerintah pusat. 

Dilihat dari bagaimana pemerintah Desa Pattallassang mengelola dana 

desa yang diterima dengan adanya transparansi dan upaya melibatkan masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi dalam tahapan pengelolaan dana desa sebagai upaya 
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pemerintah dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai kejujuran. Pada tahapan 

perencanaan, pemerintah desa meminta masukan dari masyarakat mengenai 

kebutuhannya, seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa Pattalassang Bapak H. 

Mahmud. 

“Kami melibatkan masyarakat dalam musyawarah sebelum kami 

menetapkan di APBDes. Diamana, kita adakan musyawarah ditingkat 

bawah itu di dusun untuk nantinya di bawah ke musyawarah desa untuk 

sama-sama merancang apa-apa yang akan menjadi program prioritas di 

desa yang akan dikerjakan di tahun ini”. 

Hal ini kemudian dilakukan konfirmasi kepada informan yang merupakan 

masyarakat Desa Pattallassang. 

“Perencanaannya itu sudah baik karena pemerintah setempat melibatkan 

masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah ataupun 

diskusi-diskusi tentang program rencana kerja yang akan dilaksanakan” 

(Bapak Mustari).  

Jawaban dari narasumber telah menggambarkan bahwa pemerintah aktif 

melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan program-

program yang akan dijalankan kedepannya. Semua ini dilakukan dengan harapan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

desa. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan di Desa Pattallassang tidak luput dari 

partisipasi masyarakat demi membangun desa untuk lebih maju. Dengan adanya 

dana desa yang diterima dalam jumlah yang besar aparatur desa, mengedepankan 

kepentingan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam 

wawancara dengan Kepala Desa Pattallassang yaitu Bapak H. Mahmud 

menyatakan bahwa pemerintah menjalankan rencana kerja sesuai dengan apa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat. 
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 “Untuk saat ini kita sedikit terbengkalai dengan adanya Covid-19, tetapi 

ada beberapa program yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari 

kementrian desa untuk melakukan pengembangan di sektor pertanian yaitu 

membangun jalan tani untuk digunakan masyarakat. Selain dari itu, 

pembangunan fisik dan kita juga berupaya untuk menekan angka Covid-19 

dengan mengalokasiakan dana untuk pencegahan penyebaran Covid-19 

mulai dari maskernya, handsanitiser dan sebagainya”. 

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ardiansyah Abubakar 

selaku Kaur Keuangan Desa Pattallassang. Bapak Mustari juga selaku masyarakat 

memberikan penjelasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja 

pemerintah desa.  

“Semacam program infrastrukturkan pasti yang dilibatkan masyarakat 

yang kurang mampu untuk membantu perekonomian mereka dan program 

semacam penyuluhan itu melibatkan petani, dan penyuluhan atau pelatihan 

untuk tenaga-tenaga posyandu agar lebih baik lagi” (Bapak Ardiansyah 

Abubakar – Kaur Keuangan). 

“Pada pelaksanaan program kerja itu kita juga ikut bergotong royong 

misalnya ada biasa itu sabtu bersih, ini dilakukan sama-sama dengan 

pemerintah untuk kebaikanta semua, kan disini juga adaji tim kebersihan 

yang biasa keliling ambil sampah di setiap rumah” (Bapak Mustari – 

Masyarakat). 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan, 

pemerintah Desa Pattallassang telah menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan 

rencana kerja yang dijalankan. Dimana melalui semangat pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat maka pembangunan desa akan berjalan sesuai 

dengan rencana kerja pemerintah desa yang sebagaimana semestinya. Secara 

umum, program yang dicanangkan maupun yang telah dijalankan pemerintah 

Desa Pattallassang telah sesuai dengan tujuan dalam pembangunan desa yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar, 
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pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Kemudian pertanggungjawaban, yang mana merupakan tahap penting karena 

berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah desa atas amanah yang diberikan 

kepadanya. 

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pattallassang 

sesuai dengan asas pengelolaan dana desa itu sendiri yaitu adanya transparansi. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa 

Bapak H. Mahmud. 

“Ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami menyusun laporan 

pertanggungjawaban terkait realisasi penggunaan anggaran dan juga 

membuat papan informasi sebagai bentuk transparansi agar masyarakat 

dapat melihat apa saja program yang terlaksana dan berapa anggarannya, 

karena itu semua kegiatan yang dilaksanakan ada disitu. Kemudian kita 

juga melakuka musyawarah atau rapat evaluasi dengan masyarakat”. 

Pernyataan yang diberikan Bapak Kepala Desa Pattallassang tidak berbeda jauh 

dengan pernyataan dari Bapak Kaur Keuangan Desa Pattallassang yaitu Bapak 

Ardiansyah Abubakar. 

“Setiap bulan ataupun setiap setelah pencairan itu akhir bulannya harus 

dilaporkan. Setelah itu dilaporkan juga pertahun dengan menyusun laporan 

pertanggungjawaban tentang anggaran yang digunakan. 

Pertanggungjawaban kepada masyarakat itu kita mengadakan 

musyawarah”.    

Terkait jawaban tersebut peneliti juga melakukan konfirmasi kepada Bapak 

Mustari selaku Masyarakat terkait pertanggungjawaban yang dilakukan 

pemerintah desa. 
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“Pertanggungjawaban yang diterima massyarakat yang bisa kita lihat 

semua itu ada papan informasi tentang jumlah dana dan program apa yang 

dikerjakan, biasa juga ada musyawarahnya dengan tokoh-tokoh”. 

Demi mewujudkan asas pengelolaan dana desa dan bebas dari tindakan 

kecurangan maka pemerintah desa yang mengelola dana tersebut harus memegang 

teguh amanah yang diberikan dalam menjalankan tugasnya. Dapat dilihat bahwa 

dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Pattallassang menanamkan nilai 

metafora amanah dalam setiap individunya. Sehingga kinerja yang dilaksanakan 

sesuai dengan usulan masyarakat yang menjadi program rencana kerja yang telah 

disepakati sebelumnya, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

Kemudian pertanggungjawabannya pun harus transparan baik itu kepada 

pemerintah dan masyarakat, karena dana desa merupakan bentuk amanah yang 

dipercayakan kepada pemerintah desa yang memang penggunaannya 

diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

Maka dari itu, teori stewardship ini bisa menggambarkan dimana tiap 

aparatur desa baik itu kepala desa ataupun aparatur desa yang membantunya 

mempunyai tujuan yang sama dimana tujuannya itu buat memperbaiki desa guna 

mensejahterakan masyarakat lewat pengelolaan dana desa yang baik. Implikasi 

teori stewardship pada pemerintahan desa selaku organisasi yang bisa dipercaya 

dalam menampung aspirasi warga dengan metode membagikan pelayanan yang 

baik sehingga bisa tercapai tujuan yang di idamkan ialah terpenuhinya laporan 

pertanggungjawaban, aksesibilitas serta pengendalian internal terhadap 
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transparansi serta akuntabilitas yang baik selaras dengan hukum serta syarat yang 

berlaku. 

Pengelolaan Dana Desa ini kegiatannya untuk melaksanakan perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara garis besar. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting. 

Uraian tentang pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar 

yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan 

desa, khususnya perangkat desa, agar tercapai transparansi dan akuntabilitas 

keuangan desa agar bebas dari kecurangan (fraud). Dimana, fraud ialah penipuan 

yang disengaja yang dirancang untuk merampas milik atau hak orang lain demi 

kepentingan pribadi. 

Dalam Islam, kita tidak diperbolehkan melakukan tindakan penipuan. 

Sesuai ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut: 

ٌلِل مُطَف ِفِينٌَ فوُنٌٌَ(1) وَي ل  توَ  تاَلوُاٌعَلىٌَالن اسٌِيَس  ٌٌٌ( 2) ال ذِينٌَإِذاٌَاك  وَإِذاٌَكَالوُهُم 

سِرُونٌَ ٌيخُ  ٌوَزَنوُهُم  ٌمَب عوُثوُنٌٌَ(3) أوَ  ٌأوُلَئكٌَِأنَ هُم  مٌٍعَظِيمٌٌٌٍ(4) ألٌَََيظَُنُّ لِيَو 

ٌِال عاَلمَِينٌٌٌَ(5) مٌَيقَوُمٌُالن اسٌُلِرَب  (6)يَو    

Terjemahan: 

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang); (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 

lain mereka minta dicukupkan; dan apabila mereka menukar atau menimbang 

(untuk orang lain), mereka mengurangi; tidakkah mereka itu mengira, bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; pada suatu hari yang besar; (yaitu) 

pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.” (Q.S 

Al-Muthaffifin 83: 1-6). 

Makna umum dari tipu muslihat dapat dilihat dari ayat di atas, di antaranya 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang umat Islam memakan harta yang diperoleh 



84 
 

 
 

dari hasil perilaku tidak adil. Oleh karena itu, jenis perilaku ini disebabkan, 

aktivitas apa pun dianggap sebagai penipuan. Islam juga melarang segala bentuk 

penipuan, apakah itu penipuan penjualan atau masalah lain di antara orang-orang. 

Mendesak semua umat Islam untuk jujur dan jujur dalam segala hal yang mereka 

lakukan dalam segala situasi. Islam juga mengutuk orang yang berbuat curang 

dengan hukuman yang lebih berat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam 

haditsnya yang diriwayatkan oleh HR. Muslim: “Orang-orang yang mengkhianati 

kami tidak termasuk golongan kami, maka dan tipu daya ada di neraka” (HR. 

Muslim). 

Diinternalisasikannya metafora amanah ini diharapkan dapat mewujudkan 

pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegah terjadinya tindakan fraud, 

pemerintah juga dapat melakukan pengeloan dana desa secara akuntabel. Bentuk 

akuntabilitas baik akuntabilitas vertical yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala maupun akuntabilitas horizontal yaitu 

pertanggungjawaban kepada sesama manusia atau masyarakat dan juga alam 

semesta (lingkungan). Dalam Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun: 8, Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala berfirman: 

نٌٌَ ٌرَاعُو  دِهِم  ٌوَعَه  ٌلَِمَٰنٰتهِِم   وَال ذِي نٌَهُم 

 

Terjemahan: 

“Dan (sungguh beruntung) oang-orang yang memelihara amanah-

amanah (yang dipikulnya) dan janjinya”. (Q.S. Al-Mu’minun: 8). 

Ayat ini menjelaskan bahwa Salah satu sifat orang mukmin yang 

beruntung adalah menjaga amanah yang dimilikinya, baik dari Allah Subhanahu 
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Wa Ta'ala maupun dari manusia, yaitu ketika dititipkan barang atau uang sebagai 

amanah yang perlu diturunkan kepada orang lain, maka mereka benar-benar 

menyampaikan kepercayaan sebagaimana mestinya dan tidak berkhianat. Amanah 

ialah ketundukan manusia terhadap seluruh dimensi pokok agama islam karena 

melibatkan aspek vertical (hablumminallah) yaitu pertanggungjawaban kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta’Ala dan aspek horizontal (hablimminannas) yaitu 

pertanggungjawaban kepada manusia dan alam semesta (lingkungan). 

Bapak Mustari memberikan pandangannya terkait bagaimana Pemerintah Desa 

menjalankan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka. 

“Ya pastinya relevan kan ini dana desa amanah yang dipertanggung 

jawabkan nantinya makanya harus di lakukan secara jujur dan transparan. 

Kalau yang saya lihat disini kan yah Alhamdulillah sudah transparan dan 

pemerintah desa juga melibatkan masyarakat melalui tokoh-tokoh untuk 

meminta saran atau masukan apa yang dibutuhkan masyarakat jadi ini 

upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga 

mencegah adanya kecurangan”. 

Adanya dana desa yang dikelola diharapkan dapat mensejahterakan 

masyarakat desa. Dalam konteks ajaran Islam, istilah yang sering digunakan untuk 

menggambarkan  keadaan hidup  sejahtera lahir dan batin di dunia dan  akhirat 

ialah al-falah. Sederhananya, Al-falah merupakan ketenaran dan kemenangan 

dalam hidup. Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan 

keadilan melahirkan konsep kesejahteraan (al-falah) bagi seluruh umat manusia 

sebagai tujuan utama Islam. Kesejahteraan ini juga mencakup kepuasan fisik, 

karena ketenangan pikiran dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi 

yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual kepribadian. Pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan menimbulkan efek yang disebut kesejahteraan. 
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Dengan adanya kesejahteraan, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh 

pemerintah sebagai amanah yang dipercayakan kepadanya teralokasikan dengan 

benar sehingga mampu meminimalisir adanya tindakan kecurangan. 

Kesejahteraan ini akan dicapai dengan adanya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat desa dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

dimanfaatkan secara bersama-sama. Penjelasan yang diberikan oleh Bapak 

Ardiansyah Abubakar mengenai penggunaan dana desa sebagai berikut. 

 “Khusus dana desa, ada 3 (tiga) yang bisa dipakai atau khusus 

dibelanjakan yaitu ada untuk bidang pembangunan dimana memuat 

tentang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastuktur seperti yang 

saat ini pembuatan jalan tani. Pada bidang pemberdayaan terkait dengan 

pelatihan dan penyuluhan. Selain itu ada juga bidang tak terduga seperti 

saat ini Covid-19. Contohnya program saluran irigasi yang memang 

merupakan usulan dari masyarakat”. 

Dilihat dari program-program Pemerintah Desa Pattallassang 

menggambarkan bahwa hal ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat 

misalnya program penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, penyelenggaraan 

posyandu bagi anak-anak, kelas ibu hamil serta lansia. Ada pula 

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan usaha tani, peningkatan 

fasilitas jamban/MCK umum, pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan 

prasarana transportasi desa, pengelolaan sampah, serta berbagai program 

pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat, kemudian penanggulangan bencana, darurat dan 

mendesak. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya internalisasi metafora 

amanah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana 
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desa karena adanya partisipasi dan keterlibatan maasyarakat desa dalam 

pengelolaannya. Dengan adanya asas pengelolaan ini dapat menciptakan laporan 

pertanggungjawaban yang berkualitas sehingga, dapat menjadi salah satu upaya 

pemerintah dalam mencegah terjadinya kecurangan. Diterapkannya nilai-nilai 

kejujuran yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan musyawarah dengan 

tujuan meningkat kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhi kebutuhannya dan 

tetap menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap manusia dan 

alam. Selaras dengan tugas manusia di bumi sabagai khilafatullah fil ardh yang 

bertugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan. 

Dengan begitu pemerintah mampu berperilaku secara benar dalam mengelola 

dana desa dengan mendistribusikan dana yang ada untuk memajukan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu mengurangi 

ataupun mencegah terjadinya tindakan fraud. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian terkait internalisasi metafora amanah pada pengelolaan dana 

desa sebagai upaya pencegahan fraud dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Pattallassang dilakukan sesuai 

dengan regulasi dan peraturan yang ada serta menjalankan fungsi dana 

desa sesuai dengan prioritasnya. Dalam pengelolaan dana desa, 

Pemerintah Desa Pattallassang menjalankan amanah yang dipercayakan 

kepadanya dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang semestinya.  

2. Kejujuran dan bertanggung jawab merupakan nilai integritas yang erat 

kaitannya dengan amanah yang dipercayakan kepada Pemerintah Desa 

Pattallassang. Dalam menjalankan amanah yang diemban Pemerintah 

Desa Pattallassang telah menerapkan nilai integritas dalam pengelolaan 

dana desa yang dijalankan sebagai bentuk tanggungjawab kepada 

Pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan nilai ini menjadikan 

pengelolaan dana desa menjadi sesuai apa yang telah direncanakan dan 

disepakati sebelumnya dengan yang dijalankan. Nilai integritas yang 

berlandaskan metafora amanah pada pemerintah desa dalam pengelolaan 

dana desa sebagai upaya pencegahan fraud, yang mencakup kejujuran 

berniat, kejujuran lahiriah dan keujuran batiniah. Dalam kejujuran berniat 

Pemerintah Desa Pattallassang memiliki niat yang baik kepada 

masyarakat dengan menyampaikan besaran jumlah dana desa yang 
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dikelola, yang diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Terkait dengan kejujuran lahiriah, Pemerintah Desa Pattallassang secara 

lahiriah, dalam hal ini melakukan pengelolaan yang mana bertindak 

sebagai khilafatullah fil ardh yaitu menciptakan dan mendistribusikan 

kesejateraan bagi masyarakatnya. Selanjutnya, kejujuran batiniah, 

Pemerintah Desa Pattallassang bekerja dengan hati yang ikhlas dalam 

memberikan informasi dan pelayanan yang jujur bagi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa tanpa mengorbankan perasaannya. Dengan adanya 

nilai kejujuran dalam pelaksanaan pengalolaan dana desa, maka akan 

tercipta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. 

3. Menginternalisasikan metafora amanah dapat meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi pada pengelolaan dana desa karena adanya partisipasi 

dan keterlibatan maasyarakat desa dalam pengelolaannya. Dengan adanya 

asas pengelolaan ini dapat menciptakan laporan pertanggungjawaban 

yang berkualitas sehingga, dapat menjadi salah satu upaya pemerintah 

dalam mencegah terjadinya kecurangan. Diterapkannya nilai-nilai 

kejujuran yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan musyawarah 

dengan tujuan meningkat kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhi 

kebutuhannya dan tetap menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung 

jawab terhadap manusia dan alam. Selaras dengan tugas manusia di bumi 

sabagai khilafatullah fil ardh yang bertugas untuk menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan begitu pemerintah 

mampu berperilaku secara benar dalam mengelola dana desa dengan 
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mendistribusikan dana yang ada untuk memajukan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu mengurangi ataupun 

mencegah terjadinya tindakan fraud. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang kemudian diharapkan oleh peneliti untuk 

penelitian kedepannya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan dengan waktu yang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti agar mencapai kredibilitas dan 

dependebilitas data penelitian yang semakin baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis triangulasi utama yaitu 

triangulasi sumber data, maka peneliti selanjutnya diharapkan mampu 

malakukan penelitian dengan menambahkan triangulasi lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menguji coba implementasi konsep 

islam ini secara langsung dan mengkomparasikan hasilnya sebelum 

dan sesudah implementasi.  
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MANUSKRIP PENELITIAN 

Nama : 

Jabatan : Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Keuangan 

 

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini pemerintah sedang berusaha 

semaksimal mungkin mewujudkan salah satu nawa cita presiden yakni 

membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini kemudian direalisasikan dalam 

wujud pemberian dana desa dengan Jumlah fantastis yang nilainya bisa mencapai 

milyaran rupiah. 

1. Berapa Jumlah dana desa yang diterima oleh desa Pattallassang pada tahun 

2020/2021 ? 

2. Bagaimana sistem penerimaan dan pengelolaan dana desa di desa ini ? 

3. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa Pattallassang ? 

4. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa 

Pattallassang ?  

5. Dengan Jumlah dana desa tersebut, apa saja program yang dicanangkan 

ataupun sementara dijalankan oleh pemerintah desa dengan adanya dana desa 

demi mengembangkan desa Pattallassang ini ? 

Seiring berjalannya waktu kita tidak bisa memungkiri bahwa dana desa menjadi 

komoditi hangat dalam pemerintahan, khusus pemerintahan desa itu sendiri. 

Jumlah dana desa yang sangat besar diduga menjadi sesuatu yang menggoda bagi 

aparatur untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. 

6. Dalam pandangan Bapak/Ibu, sebenarnya apa yang mendasari aparatur untuk 

melakukan tindakan kecurangan ? 

Isu ataupun fakta yang terjadi tentu harus menjadi perhatian kita semua, terlebih 

lagi terkait dana desa. Saya sebagai peneliti kemudian mencoba untuk mengkaji 

mengenai pengelolaan dana desa dengan menerapkan konsep islam. Sebagaimana 

yang kita ketahui, dengan nilai Metafora Amanah ini diharapkan dapat 

memotivasi pemerintah desa untuk menjalankan tugas pengelolaan dana desa 

dalam upaya mencegah terjadinya tindakan fraud sesauai dengan ajaran Islam. 
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7. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai konsep Metafora Amahah dan 

bagaimana pemerintah Desa Pattallassang menjaga amanah sebagai bentuk 

dari nilai kejujuran dalam pengelolaan dana desa ? 

8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah metafora amanah ini relevan untuk 

menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa sebagai upaya mencegah 

terjadinya tindakan kecurangan ? 

 

Nama : 

Jabatan : Masyarakat 

 

1. Apakah bapak/ibu tahu berapa Jumlah dana desa di sini ? 

2. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-

program desa ? 

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh masyarakat atas 

dana desa yang ada ? 

4. Apakah bapak mengetahui konsep metafora amanah ? dan apakah konsep 

agama tersebut relevan dalam hal pengelolaan dana desa sebagai upaya 

pencegahan fraud ? 

5. Apakah dana desa yang dikelola ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat 

telah terpenuhi ?  
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DOKUMENTASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA 

PATTALLASSANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN 

GOWA 
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DOKUMENTASI FOTO KANTOR DESA PATTALLASSANG 

Foto Kantor Desa Pattallassang 

Foto Bersama Bapak Kepala Desa Pattallassang dan Aparatur Desa 
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DOKUMENTASI KEGIATAN DI DESA PATTALLASSANG 

 

Foto Musrenbang Desa Pattallassang 
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