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ABSTRAK 

Nama  : Rustam 

NIM/Jurusan : 90400117004 

Judul  :KONSEP AMANAH; PENGELOLAAN DANA DESA 

MENUJU GOOD VILLAGE GOVERNANCE (Studi pada 

Pemerintah Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, 

Kabupaten Luwu Timur) 

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi pengelolaan Dana Desa, 

konsep amanah dalam pengelolaan Dana Desa, dan Pengelolaan Dana Desa 

dengan konsep amanah dalam mewujudkan Good Village Governance di Desa 

Wonorejo Timur.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 

melalui metode wawancara dan observasi. Adapun analisis data yang digunakan 

adalah triangulasi sumber data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemerintah desa telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas dengan baik, yang dimana selalu melibatkan masyarakat dan 

aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan Dana Desa. Kemudian pada tahap 

pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka 

terhadap masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa. Dan terkait 

Pertanggungjawaban yang dilakukan meliputi dua hal yakni laporan 

pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara 

periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk 

pemerintah daerah, provinsi maupun pusat,(2) Pemerintah desa Wonorejo Timur 

telah melakukan tanggung jawabnya secara vertikal maupun horizontal yang 

dimana sesuai dengan konsep amanah (3) terwujudnya Good Village Governance 

di desa Wonorejo Timur yang mencakup terpenuhinya akuntabilitas, transparansi 

dan partisipasi. Hal ini didukung dengan penerapan konsep amanah dalam 

pengelolaan Dana Desa di desa Wonorejo Timur. 

Kata Kunci: Amanah, Good Village Governance, Pengelolaan Dana Desa.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Terjadinya krisis ekonomi yang ada di indonesia menimbulkan berbagai 

ragam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, 

kualitas pelayanan masyarakat yang memburuk, penegakan hukum sulit untuk 

dijalankan, terjadi monopoli dalam kegiatan ekonomi, masalah-masalah tersebut 

terjadi karena tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang kurang, karena tidak 

diatur dan dikelolanya dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik 

ditandai dengan adanya penerapan kebijakan yang demokratis dalam era 

globalisasi. Fenomena demokratis ditandai dengan baiknya kontrol penyelenggara 

pemerintahan kepada masyarakat, sementara fenomena globalisasi ditandai 

dengan saling ketergantungan antar bangsa terutama ekonomi dan bisnis 

(Paramudya dan Widodo, 2018). Mengacu pada banyaknya kasus krisis ekonomi 

yang terjadi, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi 

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa 

(Bustaman, 2018). Untuk memenuhi kewajiban tersebut diperlukan suatu sistem 

pemerintahan yang baik dan efektif yang sejalan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi, konsep pemerintahan yang baik disebut good governance. 

Good governance selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar 

keilmuan, bukan hanya pakar politik, melainkan juga para pakar hukum, ekonomi, 

manajemen pemerintahan, tata negara, dan bahkan hukum Islam atau ushul fiqh 

(Anwar, 2007). Governance merupakan paradigma baru dalam sistem manajemen. 
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Ada tiga pilar pemerintahan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan 

model penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan sebelumnya adalah 

pemerintah sebagai pejabat pemerintah tunggal. Pergeseran paradigma dari 

government ke governance yang menekankan pada kerjasama dalam kesetaraan 

dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil, telah 

mengembangkan visi atau paradigma baru administrasi publik yang disebut good 

governance (Mardiasmo, 2002). 

Berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, memunculkan 

berbagai fenomena dengan tuntutan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas 

sehingga tuntutan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para 

pemerintah pusat maupun daerah agar senantiasa melakukan tata kelola 

pemerintah dengan baik (Aminudin, 2019). Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola 

daerahnya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Habriono (2008) menyebut bahwa 

melalui alokasi dana tersebut, desa mempunyai peluang untuk mengelola 

pembangunan, Pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. 

Didukung dengan penelitian Widianto dkk., (2018) yang menyatakan bahwa 

semakin tingginya jumlah alokasi Dana Desa tersebut menunjukkan semakin 

tingginya perkembangan potensi yang ada ditiap desa. Oleh karena itu, Desa 

dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan 

keuangan. 
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Pengelolaan keuangan menyangkut keputusan investasi, pembiayaan, dan 

deviden untuk suatu organisasi (Mardiasmo, 2002). Salah satu bentuk pembiayaan 

pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah 

mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, 

setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah 

pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran Dana Desa 

setiap tahunnya meningkat dengan jumlah yang begitu besar, pada organisasi 

sektor publik ini sering sekali dicap sebagai sarang pemborosan sumber daya, 

pembocoran dana maka seharusnya diperlukan tata kelola dengan baik 

(Aminudin, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Meutia dan Liliana (2017) 

diungkapkan bahwa dari 26 pemerintah desa dikabupaten Ogan Ilir Sumatera 

Selatan, belum semua desa mempunyai aparatur desa yang mumpuni. Dalam 

proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang 

bersih dan baik, masih terdapat masalah-masalah tentang pengelolaan Dana Desa, 

ketika dilihat dari media informasi, sektor keuangan pemerintah desa belum bisa 

menerapkan prinsip pengelolaan organisasi sesuai yang diharapkan oleh 

masyarakat (Wardani dan Fauzi, 2018). 

Peluang terjadinya tindak penyimpangan pengelolaan Dana Desa masih 

terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak yang 

ingin mencari keuntungan dari adanya program Dana Desa. Penyelewengan dan 

kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa sudah terjadi dibeberapa daerah di 

Indonesia. Salah satu contoh kasus dugaan korupsi penyalahgunaan alokasi Dana 
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Desa yang diduga melibatkan kades wonorejo, kecamatan mangkutana. Dimana 

dalam kasus ini terdakwa telah menilep dana senilai Rp 46.000.000 untuk 

penggunaan pada periode yang lalu (terbittop.com). Menekan terjadinya 

kecurangan-kecurangan dengan berbagai macam bentuk, maka dibutuhkan suatu 

konsep yang mampu memperbaiki tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan 

norma-norma dan aturan-aturan untuk mencapai maslahat. Konsep yang dimaksud 

disini adalah konsep yang mampu menyadarkan manusia bagaimana 

pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban dunia dimana manusia 

dengan manusia melainkan pertanggungjawaban yang sesungguhnya kepada sang 

pencipta. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal Ayat 27,yang 

berbunyi: 

اْ  َٰٕٓ رخََُُٕ َٔ سُٕلَ  ٱنشَّ َٔ  َ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ رخََُُٕٕاْ ٱللََّّ أَُّٚٓبَ ٱنَّزِٚ
َٰٓ  َٚ ٌَ ٕ ًُ أََزىُۡ رعَۡهَ َٔ زكُِىۡ   َُ   أيََ 

 Terjemahannya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. 

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan 

orang-orang beriman untuk bertakwa yaitu selalu menjalankan perintah-perintah 

Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah menyerukan orang-orang yang 

beriman untuk berlaku amanah. Artinya memegang teguh kebenaran dan 

kejujuran. Kejujuran akan mengarahkan pada kebenaran dan salah satu bukti 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah iyalah dengan berbuat jujur. Amanah 

adalah hal yang sangat penting dan memiliki konsekuensi yang sangat berat bagi 
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orang-orang yang mengabaikan amanah. Beratnya suatu amanah itu juga di 

terangkan pada Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 72: 

ٓبَ  ُۡ ٍَ يِ أشَۡفمَۡ َٔ هَُۡٓبَ  ًِ ٍَ أٌَ ٚحَۡ ۡٛ ٱنۡجِجبَلِ فأَثََ َٔ ٱلۡۡسَۡضِ  َٔ دِ   َٕ  ًَ هَٓبَ إََِّب عَشَضُۡبَ ٱلۡۡيََبَخََ عَهَٗ ٱنسَّ ًَ حَ َٔ

ٌَ ظهَُٕيٗب جَُٕٓلَٗ  ُۥ كَب ٍُُۖ إََِّّ َسَ    ٱلِۡۡ

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, 

dan gununggunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir akan menghianatinya, dan dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” 

 

Sebagai umat manusia yang taat tentu akan mengikuti segala aturan-aturan 

Allah dan Rasulnya. Apabila mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya, berarti 

mereka menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada diri mereka dan 

tidak mampu merealisasikan apa yang telah diamanatkan (Rohman, 2017). 

Pemerintah telah diberi kepercayaan dan amanah oleh masyarakat sebagai 

pemimpin harus memiliki sifat jujur, begitupun halnya dalam pengelolaan 

keuangan desa harus dilakukan secara jujur sehingga prinsip-prinsip good 

governance dapat terimplementasikan.  

Pengelolaan Dana Desa menuju good village governance sangat baik 

disandingkan dengan konsep amanah, karena melihat fenomena diatas masih 

banyak terjadi kecurangan sehingga masih sulit menciptakan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. Governance sendiri merupakan sebuah paradigma baru 

pada tatanan pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam 

kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola 

administrasi publik yang baik (Astuti, 2016). Mewujudkan sebuah tata kelola desa 

yang baik (Good village Governance) dalam lingkup sebuah organisasi, 
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pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu 

transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin 

anggaran yang telah ditentukan (Temenggung, 2016). Proses akhir pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga tercapai pengelolaan desa 

yang rasional. (setiawan, 2018). 

Penjabaran diatas upaya meningkatkan pengelola Dana Desa agar sesuai 

dengan konsep islam. Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan kepribadian 

dalam konsep amanah. . Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Konsep Amanah; pengelolaan Dana Desa 

Menuju Good Village Governance. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo 

Timurdalam tahap mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan serta 

mengungkapkan yang dikhususkan pada perilaku yang menyimpang aparatur 

yang telah lama menjadi sorotan publik. Peneliti ini berfokus pada tahap 

perencanaan, tahap penyelenggaraan dan tahap pelaporan dalam mewujudkan 

good village governance. Hal ini karena masih banyak pemerintah desa dalam 

pengelolaan anggaran Dana Desa yang tidak transparansi dan akuntabilitas 

sehingga masih banyak penyimpangan- penyimpangan yang terjadi serta tidak 

sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

Peneliti fokus dalam mengembangkan Konsep Amanah, Konsep amanah 

mengandung tiga nilai penting, yaitu akuntabilitas vertikal kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, akuntabilitas horizontal kepada manusia dan akuntabilitas kepada 

institusi atau lembaga. Peneliti ingin mengetahui pengelolaan Dana Desa yang 

tidak hanya berfokus pada masyarakat setempat atau kepada lembaga atau 

pemegang kekuasaan tertinggi tapi juga berfokus pada tuhan. Penunjang tersebut 

bertujuan untuk meninjau perilaku perilaku yang menyimpang pada pengelolaan 

Dana Desa. 

Tabel 1. 1  

Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

No Fokus penelitian Objek penelitian 

1 Pengelolaan Dana Desa   Perencanaan 

 Penyelenggaraan 

 Pelaporan 

2 Good Village Governance  Akuntabilitas 

 Transparansi 

3 Konsep Amanah  Akuntabilitas secara vertikal 

kepada Allah SWT 

 Akuntabilitas secara 
horizontal kepada manusia/ 

lembaga pemerintah 

 

C. Rumusan Masalah 

Pengelolaan Dana Desa yang baik adalah suatu kewajiban bagi aparatur 

pemerintahan yang mereka harus capai, selain itu merupakan fungsi utama 

penentu efektivitas penggunaan Dana Desa secara menyeluruh. Banyaknya 

perilaku menyimpang yang sering terjadi pada pengelolaan Dana Desa yang 

dirasakan oleh masyarakat, ini menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah desa 

karena merekalah yang diberikan wewenang dalam mengelola Dana Desa yang 

tersedia. Merujuk dari hal tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini disusun 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kondisi pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur? 

2. Bagaimana konsep amanah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa 

Wonorejo Timur? 

3. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dengan konsep amanah dalam 

mewujudkan Good Village Governance di Desa Wonorejo Timur? 

D. Penelitian Terdahulu 

Dasar ataupun acuan seperti temuan-temuan melalui hasil dari berbagai 

penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat diperlukan yang dapat dijadikan 

sebagai sebuah pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung 

menurut peneliti akan penting dijadikan sebagai bagain tersendiri adalah 

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan terkait dalam penelitian 

ini. Peneliti akan mengkaji secara mendalam pengelolaan Dana Desa dengan 

menggunakan konsep amanah dalam mewujudkan good village governance. hasil 

penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan konsep 

amanah dalam mewujudkan good village governance sebelumnya belum ada. 

Akan tetapi, yang melakukan penelitian tentang good governance pada 

pengelolaan Dana Desa sudah banyak dilakukan. Berikut adalah beberapa 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini: 

Tabel 1. 2  

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil 

Haerani (2017) Implementasi 

nilai budaya siri’ 

na pacce dalam 

meningkatkan 

akuntabilitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance. Pada tahap implementasi 

terlihat dari adanya pertanggungjawaban 
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pengelolaan 

alokasi 

Dana Desa 

material dan administratif yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance, 

dan pada tahap akuntabilitas dilaksanakan 

langsung kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Nilai budaya siri 'na 

pacce dapat meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dengan nilai 

lempu' (kejujuran) dan ada tongang 

(berkata benar). 

 

Pancawati 

Hardiningsih, 

Rachmawati 

Meita Oktaviani, 

Ceacilia 

Srimindarti 

(2019) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Menuju 

Good 

Government 

Governance 

Hasil pengelolaan alokasi Dana Desa 

kabupaten Pemalang belum sepenuhnya 

mengimplementasikan prinsip good 

government governanance dalam bentuk 

transparansi dan akuntabilitas karena 

banyak aparat desa sudah perna tugas 

bahkan pindah tugas sehingga yang terjadi 

adalah rangkap jabatan. Namun secara 

rutin ditindaklanjuti audit dari inspektorat 

untuk menjaga kualitas laporan. 

Ni Kadek Dwi 

Santi Prayatni, 

Luh Made 

Wahyu Satya 

Putri , 

Kadek Yulis 

Diana Dewi, 

Luh Putu 

Pradevi 

Octaviani 

Salain, Noni 

Zulaeha, 

Gusti Agung 

Bagus Alit 

Virgiawan 

(2019) 

Analisis 

Pengelolaan 

Dana Desa Di 

Desa Bebetin 

Melalui Konsep 

Good Village 

Governance 

(GVG) 

Dari hasil penelitian di Desa Bebetin 

Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng 

Kabupaten Bali yang dilakukan di Kantor 

Perbekel Desa Bebetin pada tanggal 15 

Desember 2016, kami mendapatkan data 

bahwa Kantor Perbekel Desa Bebetin 

telah menerapkan prinsip-prinsip Good 

Village Governance (GVG) yang meliputi 

Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung 

Jawab, Kesetaraan dan Independensi. 

Setiap prinsip pemerintahan desa yang 

baik dilaksanakan dengan baik oleh aparat 

setempat sehingga tidak terjadi 

penyimpangan dari nilai kerja pemerintah. 

Teti Anggita 

Safitri, Rigel 

Nurul Fathah 

(2018) 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Dalam 

Mewujudkan 

Good 

Governance 

Hasil penelitian ini adalah 1) sistem 

pengelolaan alokasi dana desa di desa 

Sardonharjo telah menerapkan prinsip-

prinsip good governance. 2). Tahapan 

pengelolaan alokasi dana desa melakukan 

perencanaan, pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban alokasi dana desa 

sangat baik dari segi teknis dan 

manajerial, namun dari segi 

pertanggungjawaban administratif dibatasi 
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oleh keterlambatan pelaporan dari desa 

kecil dan desa mengalami beberapa 

kesulitan dalam pelaksanaan keuangan 

desa. sistem (SISKEUDES). 3) 

Pengukuran kinerja keuangan desa di desa 

Sardonharjo didasarkan pada tingkat 

efektivitas yaitu 97% yang berarti efektif. 

Agus Subroto 

(2009) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

( Studi Kasus 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa 

Di Desa-Desa 

Dalam Wilayah 

Kecamatan 

Tlogomulyo 

Kabupaten 

Temanggung) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

untuk merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan alokasi dana desa, telah ada 

pengelolaan yang bertanggung jawab dan 

transparan. Sedangkan dari sisi 

akuntabilitas, melalui hasil material sudah 

menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel 

dan transparan, namun dari sisi 

manajemen masih diperlukan pembinaan 

lebih lanjut, karena belum dilaksanakan. 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. 

Kendala utama belum efektif 

mengembangkan kompetensi aparatur 

pemerintah desa dan sumber daya 

manusia, sehingga masih membutuhkan 

bantuan dari pejabat pemerintah setempat 

berkelanjutan. 

 

Joko Setyono 

(2015) 

Good 

governance 

dalam perspektif 

islam 

(pendekatan 

ushul fiqih; 

teori 

pertingkatan 

norma) 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

metode Asl al-Fiqh dengan menggunakan 

teori peningkatan standar sangat penting 

untuk dikaji dan diterapkan pada good 

governance. Dimana penerapan prinsip 

dan nilai dalam hukum Islam, seperti nilai 

persamaan, Toleransi (toleransi), keadilan 

(justice), musyawarah, kejujuran 

(honesty), objektivitas, melepaskan yang 

tidak berharga, tanggung jawab dan 

kepercayaan merupakan indikator 

pemerintahan yang bersih dan baik.  

Irfan,Jamaluddin 

Majid,Mustafa 

Umar,Roby 

Aditiya (2021) 

 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Dalam 

Perspektif Al-

Muraqabah 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Pengelolaan dana desa di Desa telah 

dilaksanakan secara akuntabel 

dan,transparan sesuai tiga elemen penting 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan  

akuntabilitas, meliputi konsep Al-

Muraqabah dalam pengelolaan dana desa  

mencerminkan rasa cinta (al- Hubb), 

harap (ar-Raja’), cemas (al-Khauf) dan 
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rindu (asySyauq) dan tentu saja keyakinan 

yang mendalam akan pertemuan dengan 

Tuhannya (alIman), serta rasa kasih 

sayang kepada setiap makhluq (asy-

Syafaqah) di Desa Aluppang telah 

dilaksanakan dengan baik. 
Hanum (2019) Akuntabilitas 

Keuangan Desa 

(Studi Kasus 

Desa Ngentrong 

Kecamatan 

Karangan 

Kabupaten 

Nganjuk) 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas keuangan desa diterapkan 

sesuai dengan undang-undang nomor 6 

tahun 2014 dengan faktor kunci adanya 

efektivitas pemerintah desa mengelola 

keuangan secara mandiri akan tetapi 

disertai dengan kurang optimalnya peran 

badan permusyawaratan desa (BPD). 

 
Hidayah dan 

Sayidah (2019) 
Akuntabilitas 

Pemerintah Desa 

dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa di 

Desa Penompo 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

desa Penompo secara vertikal sudah baik 

namun yang perlu ditingkatkan adalah 

akuntabilitas horizontal dan transparansi 

dana desa. Tahap perencanaan dana desa 

menunjukkan kurangnya partisipasi 

masyarakat desa dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan desa. Tahap 

pelaksanaan pemerintahan desa mengikuti 

Peraturan Bupati Bupati Bupati Bupati 

Bupati Bupati melalui Peraturan Bupati 

Bupati Nomor 1 Tahun 2017, melalui 

Pemerintahan Otonom, dan tahapan 

pelaporan pertanggungjawaban dana desa, 

teknis dan administratif harus 

ditingkatkan. Hambatan pengelolaan uang 

desa adalah pencatatan dan pelaporan 

pertanggungjawaban 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peneltian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui kondisi pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo 

Timur 
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2) Untuk mengetahui konsep amanah dalam pengelolaan Dana Desa di 

Desa Wonorejo Timur 

3) Untuk mengetahui pengelolaan dan desa dengan konsep amanah dalam 

mewujudkan Good Village Governance di Desa Wonorejo Timur 

2. Kegunanaan penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Peneliti ini mencoba untuk mengkaji perilaku aparat dalam 

pengelolaan Dana Desa. Merujuk dengan tujuan tersebut, maka peneliti ini 

menggunakan konsep amanah dan teori yang dapat diharapkan mampu 

menjadi landasan teori yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan 

akuntabilitas munuju good village governance dalam pengelolaan keuangan 

Dana Desa, dimana dia tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi 

mementingkan keinginan orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Teori 

stewardship pertama kali ditemukan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 

1989 dalam teori ini menjelaskan bagaimana manajer tidak dimotivasi oleh 

tujuan individu, melainkan ditunjukkan kepada tujuan hasil utama mereka 

untuk kepentingan organisasi sehingga teori ini memiliki dasar psikologi 

sosial yang dirancang agar CEO sebagai tuan rumah termotivasi untuk 

bertindak atas permintaan klien. Untuk hasil yang terbaik juga digunakan 

konsep amanah yang merupakan salah satu sifat nabi. Konsep amanah ini 

memiliki tiga nilai penting, yaitu akuntabilitas vertikal di hadapan Tuhan 

Yang Maha Esa, akuntabilitas horizontal terhadap manusia, dan 
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akuntabilitas kepada institusi atau lembaga. Dengan konsep amanah ini 

merupakan faktor strategis dalam menuju good village governance.  

b. Kegunaan Praktis  

Peneliti ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para 

pelaksana pengelolaan Dana Desa yang akuntabilitas dan transparansi 

sehingga dapat tercipta good governance dengan konsep amanah. Sehingga 

aparat desa mempertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia dan 

institusi atau lembaga melainkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. 

Peneliti juga diharapkan dapat memberi masukan agar terus diadakannya 

pelatihan-pelatihan kepada aparat dan pengelola keuangan Dana Desa 

sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan Dana Desa menuju good 

village governance. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Stewardship Theory 

Teori stewardship pertama kali dikemukan oleh (Donaldson dan Davis 

pada tahun 1989). Teori ini menggambarkan situasi dimana manajer tidak 

dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan tujuan bersama untuk kepentingan 

organisasi sehingga teori ini memiliki dasar psikologi sosial yang dirancang 

dimana para eksekutif sebagai administrator termotivasi. bertindak sesuai dengan 

keinginan manajer. Raharjo (2007) Mengungkapkan Bahwa teori stewardship 

memiliki hubungan strategis antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. 

Steward akan melindungi kekayaan organisasi dan meningkatkan kinerja 

perusahaan, sehingga fungsi utilitas menjadi maksimal. Asumsi penting dari 

stewardship adalah bahwa manajer menyelaraskan tujuan sesuai dengan tujuan 

pemilik. Namun, ini tidak berarti bahwa steward tidak memiliki kebutuhan hidup. 

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para 

manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan 

pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini 

mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para 

eskutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, 

selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward 

berusaha mencapai sasaran organisasinya (Anton, 2010). Teori stewardship hal ini 

dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti 

organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya (Zoelisty dan Adityawarman, 
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2014). Teori stewardship dimana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi 

tetapi lebih mementingkan keinginan manajer (Raharjo, 2007). Teori ini 

mendalilkan hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesan. 

Keberhasilan organisasi mencerminkan pemaksimalan utilitas manajer dan 

kelompok manajemen. Memaksimalkan kebermanfaatan kelompok ini pada 

akhirnya akan bermuara pada maksimalisasi kepentingan individu dalam 

kelompok organisasi tersebut (Arifin et al., 2016). 

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki informasi lebih khususnya di 

bidang keuangan diharapkan mampu menghadirkan transparansi kepada 

masyarakat sesuai dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat (Noshihana dan Yaya, 2016). Akuntansi sebagai motor penggerak 

transaksi bergerak menuju kompleksitas yang semakin meningkat, diikuti dengan 

tumbuhnya spesialisasi di bidang akuntansi dan berkembangnya lembaga-lembaga 

sektor publik. Keadaan menjadi lebih kompleks karena tuntutan akuntabilitas 

dalam organisasi sektor publik meningkat. Semakin sulit bagi manajer untuk 

menjalankan fungsi manajerialnya sendiri (Zoelisty dan Adityawarman, 2014). 

Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan 

organisasi dan kesuksesan. Keberhasilan organisasi mencerminkan pemaksimalan 

utilitas manajer dan kelompok manajemen. Memaksimalkan kebermanfaatan 

kelompok ini pada akhirnya akan bermuara pada maksimalisasi kepentingan 

individu dalam kelompok organisasi tersebut (Arifin et al., 2016). 

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban agent untuk memberikan 

pertanggungjawaban semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 
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pengelola yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawabannya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang 

yang diberikan, pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban 

terhadap masyarakat. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai, mengukur dan 

mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini pemerintah daerah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, bersih, dan 

berwibawa sehingga dapat dengan mudah menciptakan pemerintah yang good 

village governance.  

B. Konsep Amanah 

Amanah adalah kata yang sering dikaitkan dengan sebuah keuasaan dan 

meteri namun pada dasarnya istilah atau kata amanah tidak hanya terkait dengan 

urusan-urusan tersebut. Amanah merupakan nilai dasar yang bermakna luas, 

dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau 

hak dan kewajiban dapat diambil rujukan pada prinsip amanah sebagai nilai 

dasarnya (Abhas, 2015). Amanah adalah konsep yang digunakan untuk 

mendesain, bentuk, struktur, dan manajemen organisasi tersebut merupakan 

instrumen yang digunakan oleh khalifah untuk menjalankan tugas mulianya 

dimuka bumi yakni memberikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi 

seluruh manusia dan alam semesta (Latifah, 2020). Islam memandang konsep 

amanah sangat penting dan memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang 

mengabaikan amanah. Amanah terkait dengan moral seperti kejujuran, kesabaran 
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dan keberanian. Untuk menjalankan amanah, dibutuhkan keberanian yang teguh 

(Zoelisty, 2014). 

Amanah yang mengalihkan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil 

sesuatu yang melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa 

harga maupun jasa. Amanah berkaitan dengan akhlak lainnya, seperti kejujuran, 

kesabaran atau keberanian (Darwis, 2013). Menurut Pandangan Husain dan 

Wahyuddin (2015) atas kata amanah pada hakikatnya mengandung makna sebagai 

berikut. Pertama, pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai 

sebab pertama Tuhan yang dipercayakan umat Islam sebagai Raja segala raja, 

sehingga ada tempat untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di hari akhir 

selama hidup di bumi ini. Kedua, pertanggungjawaban kepada Habluminannas 

(tanggung jawab terhadap sesama manusia/rekan kerja). Manusia yang diciptakan 

sebagai makhluk sosial menjadikan mereka makhluk yang kompleks. Ketiga, 

keberhasilan suatu entitas tidak pernah lepas dari alam karena memperoleh 

pendapatan atau sumber daya yang dikelola. Seseorang yang telah diberi amanah 

disebut sebagai wali (agent) yang dapat memelihara dan menjalankan amanah 

yang diberikan kepadanya (Kamla et al., 2006). Islam memandang harta sebagai 

amanah. Tidak ada kepemilikan mutlak atas manusia, melainkan kepemilikan 

relatif (Triyuwono, 2004). 

C. Dana Desa 

Desa merupakan awal dari tujuan pemerintah untuk mulai meningkatkan 

perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan peraturan tentang 

alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang 
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diberikan oleh pemerintah provinsi/kota dalam upaya pemerataan daerah dari 

tingkat yang lebih rendah, sehingga alokasi dana desa membuat pertumbuhan 

sektor apapun merata. Alokasi Dana Desa tersebut memiliki kandungan hak dan 

kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan barang yang dapat dihasilkan dari 

pendapatan desa yang dimana pendapatan asli desa, alokasi penganggaran 

pendapatan dan belanja negara, hasil pajak daerah/ kota, bantuan keuangan dari 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun dari pihak ketiga yang 

termasuk pendapatan desa yang sah (Saputra dkk., 2019). Sumber daya keuangan 

desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan 

segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban desa (Sapartiningsih Dkk, 2018). Kehadiran Dana Desa ini 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta kualitas hidup manusia 

ini ditunjang dengan pengelolaan Dana Desa yang yang baik sehingga dapat 

menanggulangi kemiskinan (Jamaluddin dkk., 2020). 

Tujuan Dana Desa adalah dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, 

memajukan perekonomian desa, Dana Desa dapat mengatasi kesenjangan 

pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, meningkatkan 

perekonomiam desa, serta dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa 

serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Hanafie dkk., 

2019). Desa sendiri memiliki tugas bagaimana mengatur dan mengurus 

kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dari segi pelayanan (public 

good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat 
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(emprowerment) (Hutami, 2019). Hal ini pemberian Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk 

membangun dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diartikan 

bahwa Dana Desa yang diberikan oleh pusat hanya untuk diprioritaskan dalam hal 

pembangunan desa melainkan juga untuk pemberdayaan masyarakat (Hulu., 

2018). Dalam hal ini tujuan Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa serta dapat menekan tingkat kemiskinan melalui penumbuhan 

kebutuhan dasar, serta meningkatkan pembangunan saran dan prasarana. 

Pengelolaan Dana Desa yang baik adalah yang sesuai dengan peraturan 

yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu pengelolaan Dana Desa yang transparansi 

dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan Dana Desa harus dilakukan transparansi dan 

akuntabilitas karena dengan berlakunya prinsip tersebut maka akan mengurangi 

terjadinya penyelewengan anggaran (Triani dan Handayani, 2017). Pengelolaan 

dana keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban dan memiliki pendamping desa yang bertugas 

untuk membina desa dalam mengelola keuangan serta Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) yang menjadikan perwakilan masyarakat desa dalam mengawasi 

pemerintahan desa (Lestari dan Sayidah, 2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan sebagai 

standar keuangan bagi pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

sumber daya manusia yang pada umumnya dimiliki pemerintahan desa dalam hal 

pembuatan laporan keuangan (Mufli dan Prastyo, 2018). 
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Upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam 

penyelenggaraan Dana Desa, aparat desa harus melakukan perencanaan yang 

matang, pelaksanaan dan penatausahaan yang baik, sehingga dapat dengan mudah 

dalam proses pelaporan sehingga menciptakan tata kelola yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan Dana Desa haruslah didasari dengan 

prinsip transparansi yang berlaku sehingga dapat tertib dalam pengelolaan 

anggaran Dana Desa (Yesinia dkk., 2018). Puspasari dan Purnama (2018) 

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa berdasarkan pada praktik-

praktik pemerintah yang baik dan taat dalam mengikuti asas-asas pengelolaan 

keuangan desa diantaranya transparansi, akuntabel, pertisipatif. Disisi lain, aparat 

desa harus mampu menyusun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan 

kepada pemerintah pusat, kabupaten/kota serta masyarakat setempat (Sofyani 

dkk., 2018). 

D. Good Village Governance 

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. 

Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula 

yang mengartikannya sebagai sistem pemerintah-an yang baik. Praktek good 

governance ditingkat desa masih sulit dilakukan, hal ini karena anggapan bahwa 

sumber daya ( khususnya manusia dan organisasi) yang ada disebagian besar desa 

di indonesia masih mengalami keterbatasan. Peraturan sering berubah-ubah 

sehingga menuntut perangkat desa harus aktif mengikuti peraturan yang terbaru 

(Mulyani dkk., 2018). Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan 

segala kebijakan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah (Sari, 
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2018). Melihat keadaaan sekarang masih banyak mesyarakat yang kurang percaya 

akan kinerja aparatur desa dalam hal pengelolaan yang tidak transparan oleh 

perangkat desa (Hulu dkk., 2018). Hal ini kompetensi aparat diperlukan dalam 

menunjang dalam mewujudkan pemerintah desa yang baik (good village 

governance). 

Good village governance juga dapat diukur dari proses penyusunan 

Anggaran Pembelanjaan Dan Belanja Desa yaitu dengan cara pengelolaan 

didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas (Darmi, 2016). 

Untuk mencapai good village governance dalam tata kelola pemerintahan Desa 

maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan prinsip good 

governance dalam pemerintahan, prinsip-prinsip ini meliputi partisipasi 

masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparani, peduli, stakeholder 

bereorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan 

efisiensi, akuntabilitas (Putra, 2017). Hal yang sama diungkapkan oleh 

Wardiyanto (2016) yang menyatakan bahwa perwujudan tata kelola pemerintahan 

desa yang baik (good village governance) memiliki prinsip-prinsip yang 

menyangkut elemen utama yaitu; partisipasi, kepastian hukum, transparansi, 

Akuntabilitas. Dengan demikian pemerintah desa diharapkan mempunyai tata 

kelola desa yang baik sesuai dengan prinsip yang ada dalam mewujudkan good 

village governance.  

1. Partisipasi 

Setiap masyarakat mempunyai hak suara yg sama pada proses 

pengambilan keputusan, baik secara langsung juga forum perwakilan, sinkron 
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dengan kepentingan serta aspirasi masing-masing. Partisipasi yg luas ini perlu 

dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta 

kebebasan buat ber partisipasi secara konstruktif. Jika dikaitkan dengan 

perencanaan APBDes, partisipasi rakyat dalam memberikan aspirasi sangat 

dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan yg akan dilakukan guna 

untuk menaikkan perekonomian suatu wilayah. Jika masyarakat tidak aktif 

dalam memberikan aspirasinya, maka pembangunan yang dilakukan pada 

suatu wilayah akan terhambat atau tidak merata. 

2. Kepastian hukum (Rule of Law) 

Kerangka aturan hukum dan perundangan-undangan haruslah 

berkeadilan dan dapat ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (impartialy), 

terutama perihal aturan-aturan serta hak asasi manusia. Pada Pengelolaan 

Keuangan Desa, Pemerintahan desa diharuskan buat menerapkan seluruh 

aturan-aturan yang telah disahkan oleh pemerintahan pusat guna buat 

menjalankan pemerintahan yang baik serta terhindar dari segala sesuatu yang 

bersifat merugikan negara. Oleh sebab itu, regulasi atau hukum yang sudah 

ditetapkan oleh Negara wajib ditetapkan serta dilaksanakan guna untuk 

menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik serta terhindar dari 

kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang akan 

terjadi jika tidak menaati aturan serta regulasi tersebut. 

3. Transparansi 

Transparansi wajib dibangun pada kerangka kebebasan arus informasi, 

proses forum serta informasi secara eksklusif harus bisa di terima oleh 
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mereka yang membutuhkan informasi, wajib bisa dipahami serta bisa di 

Pantau. Permendagri no 113 tahun 2014 perihal pengelolaan keuangan desa, 

Pemerintah Desa dituntut untuk transparan atau terbuka pada warga . oleh 

karena itu, maka warga dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa yang 

terdapat pada desa tersebut seperti apa dimulai dari perencanaan APBDesa, 

sampai realisasi APBDesa. Dengan adanya prinsip transparansi, warga juga 

dituntut untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, terutama pada 

pengawasan pelaksanaan APBDesa yang sudah di susun serta disetujui 

4. Akuntabilitas 

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan suatu proses 

manajemen keuangan desa dimulai proses perencanaan, implementasi, 

administrasi, akuntabilitas, dan pengawasan yang memang benar-benar biasa 

dilaporkan dan dicatat oleh komunitas dan BPD. Penyajian informasi yang 

utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya 

akan mewujudkan akuntabilitas (Putri, 2017). Abubakar Dkk., (2017) 

menyatakan bahwa konsep akuntabilitas keuangan organisasi publik adalah 

sejauh mana manajemen organisasi publik tersebut memberikan penjelasan 

atau justifikasi tentang apa yang telah dikelola atau gagal dilakukan untuk 

publik atau orang-orang dalam yurisdiksinya. Akuntabilitas ini sebagai 

perwujudan pertanggungjawaban kepala desa dalam manajemen desa yang 

memang sudah dipercayakan kepadanya dalam konteks untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan secara berkala media akuntabilitas (Triyono Dkk., 



24 
 

 

2019). Namun dana yang dikelola dalam badan pengelolaan Dana Desa yaitu 

dana publik untuk kesejahteraan masyarakat. 

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap 

laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan 

dipahami. Sebagai organisasi yang mengelolah Dana Desa masyarakat, 

organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban 

publik melalui laporan keuangannya (Sugiarti dan Yudianto, 2017). 

Pentingnya pengelolaan keuangan Dana Desa dan akuntabilitas 

penyelenggaraan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yang 

transparan dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 

merupakan ciri pemerintahan yang baik (Siahan Dkk., 2018). Namun 

begitupun sebaliknya jika pengelolaan Dana Desa yang tidak transparansi dan 

akuntabilitas atau melemahnya sistem pengelolaan keuangan desa dapat 

memicu terjadinya fraud (kecurangan). Pengelolaan keuangan negara 

memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistesi negara dan 

membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. 

E. Kerangka Konseptual 

Sejak berlakunya Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa, desa 

diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali 

dalam urusan pengelolaan Dana Desa. Desa mendapat dana yang cukup besar 

yaitu 10 persen dari dana transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

ditambah sepuluh persen dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 
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dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, desa harus dikelola dengan baik. 

Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa ini, khususnya 

mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban karena 

pemerintah desa pada akhirnya harus siap untuk meminta pertanggungjawaban 

pemerintah dan masyarakat atas penggunaannya. Penerapan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. 

Kerangka “Konsep Amanah; Pengelola Dana Desa Menuju Good Village 

Governance (Studi pada Pemerintah Desa Wonorejo Timur, Kecamatan 

Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur) digambarkan dalam bagan kerangka pikir 

sebagaimana gambar berikut 

 

Pengelolaan Dana Desa  

Pelaksanaan  pertanggungjawaban 

Good villageGovernance 

 

perencanaan 

Konsep Amanah  Stewardship Theory  

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif 

subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Rahmat, 2019). Metode 

penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab 

masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari 

aktivitas wawancara, pengamatan dan pengalian dokumen (Wahidmurni, 2017). 

Metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretif Weberian, 

perspektif post-modernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan 

Derrida. Dalam metode kualitatif instrumennya adalah orang, yaitu Penelitian itu 

sendiri. Peneliti adalah sebagai instrument kunci. Untuk dapat menjadi instrumen, 

maka peneliti harus memiliki wawasan dan bekal teori yang luas sehingga mampu 

bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna (Somantri, 2015).  

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Desa Wonorejo Timur yang 

berlokasi Kecamatan Mangkutana,Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi 

selatan. Penelitian sedianya dilakukan selama dua bulan yang dimana rentang 

waktu tersebut telah diestimasikan dengan penyusunan laporan hasil penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, 

sebagaimana ilmu pengetahuan dikelola dan apa yang susungguhnya merupakan 
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masalah, solusi, kriteria pembuktian. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peneltian kualitatif berdasarkan pada pendekatan 

fenomenologi. Menurut Crewswell (2015) fenomenologi yaitu pendekatan 

penelitian yang menekankan pada esensi atau hakikat dari suatu fenomena yang 

dialami oleh beberapa individu. Ada beberapa jenis fenomenologi yang dapat 

dijadikan sebagai alat analisis. Tiga macam fenomenologi itu adalah 

fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi 

sosiologi (Kamayanti, 2016). Pendekatan fenomenologi pada filosofi dan 

psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia berusaha memahami arti 

peristiwa dan kaitan-kaitannyaa terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi 

tertentu. Peneliti akan mengkaji secara mendalam pengelolaan Dana Desa dengan 

menggunakan konsep amanah dalam mewujudkan good village governance. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 

diperoleh melalui responden penelitian yang di-interview dan didokumentasikan. 

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman 

atau karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian 

(responden) (Susila, 2015). Subyek penelitian merupakan orang-orang yang 

dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan 

yang sebenarnya dari objek yang diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat 

akurat (Subandi, 2011). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, 

bendahara desa, masyarakat. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media 

perantara (Rahmawati dan Usman, 2014). Data primer merupakan data yang 

diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) sesuai dengan 

pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan 

secara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta tidak terstruktur dan 

terjadwal guna memperoleh informasi yang apa adanya. Data sekunder 

merupakan data suatu objek yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder yang 

dimaksud dalam penelitian ini jurnal-jurnal yang menjadi bahan rujukan atau 

bukti pendukung atas temuan yang ada pada data primer (Sugiyono, 2013). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 

mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam rangka 

mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat yaitu pengumpulan data 

utama (untuk mendapatkan data primer). Peneliti akan melakukan wawancara 

secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (smartphone). Alat perekam 

ini berguna sebagai bahan crosscheck, jika pada saat analisa terdapat data, 

keterangan serta informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara. Berikut 

adalah metode dalam pengumpulan data Menurut (Sugiyono, 2013). 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu proses 

tertentu (Sugiyono, 2013). Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara 

mendalam dilakukan secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan 

dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam 

menganalisis data. Pengumpulan data yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

berupa jurnal-jurnal atau referensi lain yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, oorang atau karya-karya (Sugiyono, 

2013: 240). Pengumpulan data ini juga berupa data-data sekunder yang berupa 

dokumen- dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti. 
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4. Internet Search 

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 

penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah 

yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dimana peneliti 

menyediakan interview yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan 

rumusan-rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Instrument 

penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Perekam suara 

2. Handphone 

3. Kamera 

4. Alat Tulis 

5. Daftar Pertanyaan Wawancara 

6. Buku, Jurnal, dan refrensi lainnya 

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam 

riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat 

atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

observasi. Data diperoleh dengan teknik-teknik pengumpulan data studi 
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dokumen/kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan 

mendalam. Menurut Miles dan Hubermen (1992) proses pengelolaan data dan 

analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yang meliputi tahap 

reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi 

data. Langkah tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data 

yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncu dari 

catatan–catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan 

jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai 

literatur yang digunakan sesuai dengan pokok permasalah yang telah diajukan 

pada rumusan masalah. Data yang relevan atau sesuai dengan menganalisis 

secara cermat, sedangkan yang kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data perlu dilakukan dalam sebuah penelitian sebab, 

biasanya informasi-informasi yang didapatkan peneliti bersifat naratif, 

sehingga dibutuhkan penyederhanaan penyederhanaan namun tanpa 

mengurangi isi dari data yang didapatkan. Penyajian data dilakukan guna 

memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti 

akan melakukan penyajian data pengeloalaan dana menggunakan konsep 

amanah dalam mewujudkan good village governance dengan penyajian 

disederhanakan atau dengan penyajian informasi-informasi yang sederhana, 

namun tidak mengurangi isi dari informasi-informasi yang didapatkan, 
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maksudnya adalah tujuan atau makna yang ada pada informasi tersebut tidak 

hilang ataupun dikurangi. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari 

makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat 

keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang 

diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Tujuan dari menganalisa data 

adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, metode apa yang 

harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang 

perlu diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data 

sehingga karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi. 

Adapun prosedur dari analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data. 

b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrumen pengumpulan data. 

c. Tahap pengkodean, proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan 

yang terdapat didalam instrumen pengumpulan data. 

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.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena 

pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas 

manusia (Emzir, 2010). Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan dengan 

melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferbility (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). 

Berdasarkan empat jenis uji yang telah disebutkan, penelitian ini hanya 

menggunakan uji yang paling sesuai yaitu credibility (validitas internal). Uji 

validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan 

informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh 

semua pembaca secara kritis. Kriteria ini berfungsi melakukan inquiry sedemikian 

rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Menurut Afiyanti (2008) 

beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk memperoleh tingkat kredibilitas 

yang tinggi antara lain dengan keterlibatan peneliti untuk kehidupan partisipan 

atau kegiatan partisipan. Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi, 

yaitu: 

1. Triangulasi Teori. Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam 

Bungin (2007) adalah untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari 

sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi teori yaitu hasil 

akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis 

statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif 

teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas 
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kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat 

meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali 

pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah 

diperoleh. 

2. Triangulasi Sumber Data. Proses menggali kebenara informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant obcervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen 

sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, serta gambar atau foto. 

Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda dan selanjutnya akan memberikan pandangan (insight) yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan ini 

akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 

handal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Secara geografis, Desa Wonorejo Timur berada di sebelah selatan garis 

khatulistiwa, tepatnya di antara 2
0 

28'59.40" - 2
0 

29'44.76" LS dan 120
0 

50'33.13" - 120 
0 

50'19.02" BT. Luas Desa Wonorejo Timur sekitar 2,73 km2. 

Sebagian lahan di Wonorejo Timur digunakan sebagai tempat tinggal, 

sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan 

masyarakat. Luas Desa Wonorejo Timur yaitu kurang lebih 273 Ha dan 

terbagi menjadi dua kawasan besar, yaitu kawasan pertanian seluas 181 Ha 

dan kawasan permukiman seluas 92 Ha. Kedua kawasan dominan ini apabila 

dilihat dari atas maka tampak secara jelas terpisah oleh saluran induk irigasi 

kalaena yang melintang dari utara ke selatan. Dalam perkembangannya, 

sebagian dari kawasan permukiman masih ada yang berupa lahan kebun, 

ladang, kolam ikan, dan sawah. Sementara itu, kini kawasan pertanian mulai 

dibuka untuk permukiman warga meskipun tidak sampai puluhan jumlahnya. 

Secara umum keadaan topografi Desa Wonorejo Timur ialah dataran rendah, 

artinya wilayah yang rawan banjir disetiap musim hujan tiba. Iklim Desa 

Wonorejo Timur sebagaimana desa-desa lain di daerah Indonesia beriklim 

tropis dengan 2 musim, yaitu kemarau serta penghujan. 

2. Kondisi Demografi 

Deşa Wonorejo Timur merupakan Deşa Pemekaran dari Deşa Wonorejo 

Kecamatan Mangkutana pada tahun 2011. Dasar hükum pembentukannya 



36 
 

 
 

yaitu Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 42 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Deşa Asana, Deşa Kalatiri, Deşa Lambara Harapan 

Kecamatan Burau, Deşa Rinjani, Deşa Tarengge Timur, Deşa Madani 

Kecamatan Wotu, Deşa Rante Mario Kecamatan Tomoni, Desa Wonorejo 

Timur Kecamatan Mangkutana. Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena, 

Desa Watangpanua ,Desa Wanasari Kecamatan Angkona Dan Desa 

Matompi Kecamatan Towuti. 

 Batas Wilayah Desa Wonorejo Timur sebagai berikut : 

 Sebelah Timur  : Desa Maleku 

 Sebelah Utara  : Desa Wonorejo 

 Sebelah Barat  : Desa Wonorejo 

 Sebelah Selatan : Desa Maleku 

Berdasarkan catatan Pemerintah Desa Wonorejo Timur, jumlah 

penduduk Desa Wonorejo Timur per bulan Februari 2020 adalah sebanyak 

2.538 jiwa. Jumlah populasi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4. 1 

 Jumlah Penduduk 

 *Sumber data: Laporan Kependudukan (Kasi Pemerintahan) 

Mayoritas penduduk Desa Wonorejo Timur adalah suku jawa dan 

beragama Islam. Kondisi ini bermula dari sejarah awal pembentukan Desa 

Wonorejo dimana pada waktu itu banyak masyarakat asli jawa yang menjadi 

No Laki-Laki Perempuan Total Jumlah 

Penduduk 

1 1.293 Jiwa 1.245 Jiwa 2.538 Jiwa 
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peserta program kolonisasi oleh pemerintah Belanda sekitar tahun 1938. 

Seiring berjalannya waktu, secara turun-temurun warga keturunan jawa 

semakin banyak dan berkembang di Desa Wonorejo yang sekarang menjadi 

dua. Selain itu terdapat juga warga dari suku bugis, pamona, padoe, toraja, 

luwu, Makassar, duri, betawi, sunda, tionghoa, batak, kaeli, dan Lombok 

dengan presentase yang sangat kecil. Penduduk selain suku jawa itu 

berdatangan setelah kampung Wonorejo terbentuk dan kondusif secara 

hukum dan politik. Selain agama islam, masyarakat Wonorejo Timur juga 

ada yang memeluk agama Kristen dan protestan. 

3. Visi dan Misi Kantor Desa Wonorejo Timur 

A. Visi 

Visi merupakan suatu ilustrasi tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan dengan melihat potensi serta kebutuhan desa. Penyusunan Visi 

Desa Wonorejo Timur ini dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif, 

melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Wonorejo Timur seperti 

Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, lembaga 

masyarakat Desa serta masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan 

kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja daerah pembangunan di 

kecamatan. Maka sesuai pertimbangan di atas Visi Desa Wonorejo Timur 

adalah: 

“Mewujudkan Pemerintah yang Harmonis Menuju Masyarakat Wonorejo 

Timur yang Bermartabat dan Berkualitas dalam Bidang Kepemerintahan, 

Pembangunan Desa, Pemberdayaan Kemasyarakatan serta Pembinaan 

Masyarakat”. 
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B. Misi 

Misi artinya tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi, dengan istilah lain Misi Desa 

Wonorejo Timur adalah klasifikasi (break down) lebih operatif dari visi. 

klasifikasi dari visi ini diperlukan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap 

terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan 

datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Wonorejo Timur.  

Untuk meraih visi Desa Wonorejo Timur seperti yang telah dijabarkan di 

atas, dengan mempertimbangkan potensi serta kendala baik internal serta 

eksternal, maka disusunlah Misi Desa Wonorejo Timur sebagai berikut: 

1) Menciptakan sistem pelayanan cepat tanggap yang ramah dalam 

melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. 

2) Menyelenggarakan kepemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel 

dan tetap mengutamakan musyawarah mufakat. 

3) Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, bersih, rukun, dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbudaya dan beragama tanpa memandang 

dan membedakan suku, ras dan antar golongan. 

4) Menggandeng semua unsur lembaga yang ada di desa untuk bersama -

sama mewujudkan cita-cita besar desa. 

5) Menghidupkan perekonomia masyarakat melalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUM DESA). 

6) Mendorong kreatifitas generasi muda dalam menyongsong era globalisasi 

dan modernisasi tanpa meninggalkan kearifan lokal. 
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7) Mendorong gapoktan bersama dengan kelompok tani desa untuk 

meningkatkan SDM petani yang handal dalam meraih hasil pertanian 

yang diharapkan. 

Demi tercapainya roda kepemerintahan desa sesuai visi di atas, maka 

SDM yang baiklah yang mampu menompang kelima bidang yang ada di 

pemerintah desa untuk mencapai cita-cita besar desa sesuai dengan tupoksi 

kepala desa. 

4. Struktur Pemerintahan Desa Wonorejo Timur 

Gambar 4. 1 

 Struktur Pemerintahan Desa Wonorejo Timur 

Sumber data: RPJM Desa Wonorejo Timur  
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5. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi 

Tugas pokok dan fungsi kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri 

dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berikut ini adalah Tugas dan 

Fungsi Kepala Desa dan Seperangkat Desa sebagai berikut: 

1) Kepala Desa 

a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

c. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi 

sebagai berikut : 

1) Menyelenggaakan Pemerintah Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan 

penataan dan pengelolaan wilayah. 

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan. 
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3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. 

4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. 

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

2) Sekretaris Desa 

a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris 

Desa. 

b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

c. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasaranaa perangkat kantor desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 
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penghasilan kepala desa,perangkat desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan menotoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan. 

3) Kepala Urusan (Kaur) Umum. 

a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan. 

b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa. 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum. 

d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanaan dan pendistribusian alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor. 

e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa 

f. Persiapan bahan-bahan laporan. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

4) Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. 

a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa. 

b. Persiapan bahan penyusunan APBDes. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

5) Kepala Pemerintahan. 

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan. 

b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan 
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keputusan Kepala Desa. 

c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan. 

d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan monografi Desa. 

e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 

masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa. 

f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dan pertahanan sipil. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa. 

6) Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat (Kesra). 

a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan. 

b. Penyiapan dan  pelaksanaan program perkembangan kehidupan 

beragama. 

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat 

dan sosial kemasyarakatan. 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala Desa. 

7) Kepala Dusun 

a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. 

b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong royong masyarakat. 

c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat. 

d. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 
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kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah 

kerjanya. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

8) BPD (Badan Perwakilan Desa) 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan 

peraturan Kepala Desa. 

c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

f. Menyusun tata tertib BPD. 

B. Hasil dan Pembahasan  

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur 

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas 

urusan keuangan desa. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa terdiri dari 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penggunaan anggaran secara tertib dan 

disiplin (Permendgari No. 113, 2014). Tahap perencanaan keuangan desa di Desa 

Wonorejo Timur diawali dengan membuat Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDesa). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 

ini dibuat pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala 

Desa. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen 
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perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan 

desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah Desa ini disusun, agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar 

pembangunan oleh Pemerintah Desa Wonorejo Timur. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa Wonorejo Timur berfungsi sebagai pedoman dalam 

membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. seperti halnya yang diungkapkan 

oleh Sekretaris Desa: 

“Pada proses pembuatan Anggaran Dana Desa dimulai dari 

mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui RT dan Dusun kemudian 

dirangkum dan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan melibatkan 

unsur masyarakat. Didalam Musdes tersebut akan menghasilkan 

Rancangan APBDes yang selanjutnya rancangan tersebut akan 

dikonsultasikan hingga rancangan tersebut disetujui dan disahkan oleh 

Bupati “ (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Ismunandar). 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekdes di Desa 

Wonorejo Timur telah selesai dalam menyusun RPJM. RPJM Desa berisi usulan 

dan aspirasi masyarakat mengenai program, kegiatan dan kebutuhan desa terkait 

pembangunan baik fisik maupun non fisik, pengembangan fasilitas desa, 

pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya yang sesuai dengan prioritas dan 

visi dan misi desa. 

Tahap Pengelolaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan 

bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa yang 

ada di Desa Wonorejo Timur Kepala Desa mensosialisaikan program 
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pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tiap-tiap dusun 

dan memberitahukan besaran ADD untuk tahun Anggaran berjalan, setelah proses 

pelaksanaan maka Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan 

desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, 

RW dan Lembaga kemasyarakatan lainnya. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa selesai maka pihak 

Tim Pelaksana Desa akan melaporkan setiap anggaran yang digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan anggaran biaya kepada 

Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan kegiatan program Dana Desa 

harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, hal ini menjadi penting karena masyarakat desa mempunyai hak untuk 

mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, kebijakan, proses 

pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Tim Pelaksanaan Kegiatan 

di Desa Wonorejo Timur mendukung dalam adanya keterbukaan informasi 

mengenai program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang 

berisikan jadwal dan rincian anggaran dana tentang kegiatan fisik yang sedang 

dilakukan dan membuat baliho atau spanduk yang berisikan informasi perincian 

penggunaan dana Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara: 

“Selama ini menurut saya sudah transparansi, dimana kami pemerintah 

desa telah memasang baliho atau papan informasi mengenai rincian 

penggunaan Dana Desa untuk setiap kegiatan atau pembangunan. Semua 

telah dicantumkan dalam papan informasi tersebut untuk Dana Desa yang 

digunakan telah terpasang di depan kantor desa dan ketika ada rapat kita 

juga akan menjelaskan semuanya kepada masyarakat ”.(hasil wawancara 

Kepala Desa, Bapak Yusuf Anwar) 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan 

pembangunan desa oleh Pemerintah Desa berusaha semaksimal mungkin untuk 

menciptakan desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Sebagian 

masyarakat telah sangat puas terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan 

pembangunan desa, dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sesuai 

direncanakan. 

 Pertanggungjawaban pelaksanaan program pada pemerintah tingkat lebih 

tinggi dilakukan secara periodik. sebagai program yang kegiatannya terencana 

tahunan, maka dari perencanaan, implementasi hingga dengan monitoring dan 

evaluasinya juga dilakukan setiap tahunnya. seluruh pengeluaran dan penggunaan 

berasal Dana Desa dibukukan sedemikian rupa sang bendahara desa di Desa 

Wonorejo Timur sudah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam peraturan 

Kabupaten. pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa 

Wonorejo Timur sistem serta mekanisme pelaporan pertanggungjawaban yang 

sudah dilakukan oleh bendahara Desa Wonorejo Timur telah sinkron dengan 

peraturan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara: 

“Semua tugas mengenai pencatatan penerimaan dan pengeluaran kita 

serahkan oleh bendahara desa, namun dalam pelaporan pelaksanaan 

pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan 

APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bentuk Laporan 

Pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi Anggaran dengan cara 

menggabungkan seluruh laporan ”(hasil wawancara Bendahara Desa, 

Bapak Mujiono) 

 

Lebih lanjut dijelaskan oleh bendahara desa tentang perincian pelaporan 

anggaran Dana Desa sebagai berikut: 

“…Ketika ada uang masuk, bendahara akan mengecek kemudian 

memberitahukan kepada Kepala Desa. Kepala Desa akan mengecek 
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anggaran apa saja yang masuk. Kemudian, Kepala Desa mengadakan 

musrenbangdes dan membentuk TPK dan TPK membuat RAP. Setelah 

RAP dibuat maka akan diserahkan kepada Seketaris Desa (Sekdes) untuk 

diverifikasi sebelum diajukan kepada kepala desa. Setelah tahap verifikasi 

selesai Sekdes memberikan kepada kepala desa untuk di ACC. Kemudian 

diberikan kepada Bendahara untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) dan bendahara mencairkan dana tersebut sesuai aturan ”. (hasil 

wawancara Bendahara Desa, Bapak Mujiono) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sistem dan prosedur laporan 

pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa yang 

disampaikan kepada wali/walikota melalui Camat sudah sesuai dengan peraturan 

pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan 

kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan menyelenggarakan 

Musrengbangdes yang berkaitan dengan desa dan rencana pembangunan agar 

masyarakat setempat dan pemerintahan desa berfungsi dengan baik, menampung 

segala aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan atau pemberdayaan 

masyarakat di Desa Wonorejo Timur. Pelaksanaan pemerintahan desa harus 

dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas yang semua hal terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh Masyarakat, Camat, 

Inspektorat Kabupaten/Kota, dan BPK. 

Dalam hal akuntabilitas, pengelolaan dana desa sejalan dengan konsep 

kejujuran dimana pemerintah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan 

sebagaimana mestinya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (wali amanat) 

untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala macam kegiatan kepada prinsipal (wali), dimana prinsipal tentu berhak dan 

berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut yang meliputi kejujuran 
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dan kebenaran pertanggungjawaban tersebut yang di dalamnya terkandung 

kejujuran dan kebenaran.  

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah pertama ini, 

peneliti merangkumnya dalam tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur 

Pengelolaan dana desa perwujudan 

Perencanaan Pemerintah desa telah melaksanakan 

tugasnya dengan cara menerapkan 

prinsip akuntabilitas dengan baik hasil 

dari wawancara dan pertanyaan 

terhadap informan yang 

memperlihatkan pengelolaan Dana 

Desa yang transparan, akuntabel, 

partispatif, jujur dan disiplin anggaran. 

Dimana pihak pemerintah desa selalu 

melibatkan masyarakat dan aparat desa 

lainnya dalam proses pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Desa (APBDes). Sesuai dengan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. Agar 

tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa tidak 

menimbulkan kecurigaan. 

Pengelolaan Pada tahap pengelolaan Dana Desa di 

Desa Wonorejo Timur telah 

menerapkan namanya prinsip 

transparansi terhadap masyarakat 

tentang pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa 

(APBDesa) di Desa Wonorejo Timur 

dalam hal ini transparansi yang 

dilakukan aparat pemerintah desa yaitu 

memberikan informasi tentang 

keuangan desa yang tertera dalam 

papan informasi di kantor desa, 
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bertujuan agar masyarakat desa 

mengetahui pendapatan dan 

pengeluaran desa. 

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa Wonorejo Timur 

berupa evaluasi dan transparansi yang 

meliputi dua hal yakni laporan 

pertanggungjawaban program dan 

realisasi program kepada masyarakat 

secara periodik dan membuat laporan 

pertanggungjawaban yang ditujukan 

untuk pemerintah daerah, provinsi 

maupun pusat. 

 

2. Penerapan Konsep Amanah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Wonorejo Timur 

Pengelolaan adalah serangkaian tugas yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek 

yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa 

adalah pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola dana desa. Aspek ini harus 

dimiliki untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan di desa. Dalam 

pengelolaan dana desa, hal yang penting dilakukan adalah melibatkan masyarakat. 

Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu melakukan kegiatan dengan 

menggunakan pola swakelola, artinya mengupayakan pelaksanaan dan 

perencanaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Menggunakan 

bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal agar alokasi dana pembangunan desa 

tidak mengalir ke tempat lain. Seperti yang dikatakan kepala desa, wonorejo 

timur: 

“Informasi yang kita berikan kepada masyarakat desa seperti halnya 

perencanaan pembangunan. Informasi yang kita sampaikan kepada 
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masyarakat ketika sedang diadakan rapat di Kantor Desa. Seperti 

Perencanaan, Pembangunan dan sebagainya, dari ketiga (3) hal tersebut 

kita lakukan sebaik mungkin, agar tidak adanya timbul kecurigaan 

masyarakat kepada aparat desa karena semua ada batasnya. Pemerintah 

Desa menerapkan prinsip transparansi laporan keuanagan sewajarnya saja 

kepada masyarakat karena transparansi yang sebenarnya terjadi kepada 

inspektorat dan kepala desa saja ”. (hasil wawancara Kepala Desa, Bapak 

Yusuf Anwar) 

 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama 

bendahara desa wonorejo timur: 

“Bisa dikatakan cukup baik dalam tingkat transparansi terhadap 

masyarakat, Kepala Desa selalu melibatkan masyarakatnya ketika ada 

rapat musyawarah di kantor. Dan telah dibuatkan papan transparansi di 

depan kantor untuk mengetahui informasi mengenai Dana Desa ”. (hasil 

wawancara Bendahara Desa, Bapak Mujiono). 

 

Pengelolaan Dana Desa secara transparansi tentunya sangat diharapkan 

agar terlaksana dengan baik, untuk mencapai terselenggaranya dengan baik , maka 

harus ada pemahaman konsep amanah dalam diri setiap aparat desa terkait dengan 

pengelolaan Dana Desa. Menurut Pandangan Husain dan Wahyuddin (2015) atas 

kata amanah pada hakikatnya mengandung makna sebagai berikut. Pertama, 

akuntabilitas kepada Allah SWT, sebagai kausa prima Allah SWT yang dipercaya 

oleh umat islam sebagai raja atas segala raja, maka disana jugalah tempatnya 

untuk mempertanggung jawabkan di hari akhir apa yang dilakukan selama hidup 

dimuka bumi ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh 

kepala desa wonorejo timur 

“Secara pribadi kapasitas saya sekarang jadi pelayan masyarakat namun 

yang paling melekat didalam diri saya orang mengenal saya sebagai 

seorang muslim disetiap rapat-rapat bulanan saya sudah biasa menekankan 

bahwa apapun yang kemudian kita lakukan ini selalu ada dalam 

pengawasan Allah SWT, apalagi dalam bentuk laporan pertanggung 

jawaban dan sebagainya, yang selalu saya tekankan kepada teman teman , 

ingat bahwa ketika kita diperiksa yang memeriksa adalah manusia dan 
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tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia akan mencari celah 

kekeliruan, kesalahan, bahkan biasa terjadi sangat-sangat minim sekali 

ketika pemeriksaan itu mencari titik kebenaran oleh karenanya ketika kita 

sudah melakukan sistem atau regulasi yang ada dalam sebuah aturan 

pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan ataupun lainnya maka ingat 

pasrahkan semuanya kepada allah, dan itu saya sangat tekankan kepada 

teman teman khusunya kepada TPK dan juga KAUR keuangan karena 

yang bisa terjadi seperti itu kita hanya mengandalkan administrasi 

terkadang pula bahwa yang memeriksa ini adalah manusia yang boleh jadi 

yang menggerakkan hati mereka adalah Allah SWT” (hasil wawancara 

Kepala Desa, Bapak Yusuf Anwar) 

 

Kedua, pertanggungjawaban kepada Habluminannas (tanggung jawab 

terhadap sesama manusia/rekan kerja). Manusia yang diciptakan sebagai makhluk 

sosial menjadikan mereka makhluk yang kompleks. Ketiga, keberhasilan suatu 

entitas tidak pernah lepas dari alam karena memperoleh pendapatan atau sumber 

daya yang dikelola. Seseorang yang telah didelegasikan disebut wali amanat 

(agent) yang dapat memelihara dan menjalankan amanah yang diberikan 

kepadanya. (Kamla dkk., 2006). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang 

diutarakan oleh bendahara desa sebagai berikut: 

“Setiap tiga (3) bulan sekali kami pemerintah desa mengadakan rapat 

evaluasi mengenai pengelolaan dana desa yang mengundang tokoh 

masyarakat, BPD dan perangkat desa. Evaluasi tersebut dilakukan untuk 

mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan pemerintah 

desa mengharapkan adanya usulan-usulan demi kelancaran suatu program 

”.(hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Bapak Mujiono). 

 

Selain itu, pemasangan papan informasi berupa spanduk penggunaan Dana 

Desa secara umum sudah kita terapkan, setiap kegiatan fisik maupun 

pengembangan masyarakat juga sudah dilakukan pemerintah saat ini. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh bendahara desa sebagai berikut: 

“Ketika penyusunan APBDes kita membuat dalam bentuk baliho lalu di 

pajang depan kantor desa sehingga masyarakat tahu, jadi bentuk kontrol 

masyarakat nantinya, dan Ketika masyarakat melihat benar ada, otomatis 
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tanggung jawab kami terhadap masyarakat dalam hal ini pembangunan 

sarana prasarana itu telah terlaksana dan mereka tahu bahwa ada 

pembagunan karena masyarakat langsung melihat dilapangan”. (hasil 

wawancara dengan Bendahara Desa, Bapak Mujiono) 

 

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah desa Wonorejo 

Timur telah melakukan tanggung jawabnya secara vertikal maupun horizontal 

yang dimana sesuai dengan konsep amanah yang dimana bukan hanya 

menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung 

jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Pemahaman konsep dalam konteks 

amanah akan membawa manusia pada pemahaman bahwa setiap aktivitas adalah 

untuk mencari ridha Allah SWT. Ini merupakan bentuk pencapaian paling tinggi, 

lebih tinggi dari ukuran materialism. Reputasi sikap amanah dan profesionalitas 

merupakan modal utama bagi lembaga desa untuk melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah kedua ini, peneliti 

merangkumnya dalam tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 Penerapan Konsep Amanah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di 

Desa Wonorejo Timur 

Konsep Amanah Pengelolaan dana desa 

1) Tanggung jawab secara vertikal Bahwa pemerintah desa Wonorejo 

Timur telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya yang diberikan 

kepadanya dengan baik dan selalu 

mengedepankan  sikap jujur didalam 

pengelolaan dana desa demi 

memberikan informasi dan pelayanan 
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bagi masyarakat desa. 

2) Tanggung jawab secara 

horizontal 

Pemerintah desa Wonorejo Timur 

dalam hal ini telah menyampaikan 

kepada masyarakat bahwa dana yang 

mereka kelola jumlahnya sekian dan 

peruntukannya juga disesesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

3. Pengelolaan Dana Desa Dengan Konsep Amanah Dalam Mewujudkan 

Good Village Governance Di Desa Wonorejo Timur 

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik semula banyak diusung oleh 

lembaga-lembaga bantuan internasional dalam rangka upaya mengefektifkan dan 

menyukseskan program-program bantuan mereka di negara-negara dunia ketiga 

yang banyak mengalami kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan oleh buruknya 

sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara dunia ketiga tersebut yang 

ditandai dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalah 

gunaan kekuasaan. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

dimaksudkan sebagai perbaikan dan perluasan terhadap konsep pemerintahan 

(goverment) selama ini yang dipandang tidak memadai konsep governance (tata 

kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (goverment) 

karena di dalam yang pertama, yaitu governance, terkandung pengertian bahwa 

pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (goverment) sendiri 

tetapi juga bersamasama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat. 

Para ahli mengakui bahwa sesungguhnya "tidak ada struktur pemerintahan terbaik 

yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model 

universal bagi negara-negara berkembang.Akan tetapi setidaknya beberapa ciri 
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dapat di identifikasi untuk yang menandai apa yang disebut good governance 

Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud. 

Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian governance dijelaskan dalam 

surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi: 

حَ   ٕ كَ اْ ٱنزَّ ُٕ ءَارَ َٔ حَ   ٕ هَ ٓىُۡ فِٙ ٱلۡۡسَۡضِ ألَبَيُٕاْ ٱنصَّ
 َُّ كَّ ٍَ إٌِ يَّ ٍِ ٱنَّزِٚ اْ عَ ٕۡ َََٓ َٔ عۡشُٔفِ  ًَ أيََشُٔاْ ثٱِنۡ َٔ

مجِخَُ ٱلۡۡيُُٕسِ  ِ عَ  لِلََّّ َٔ ُكَشِِۗ  ًُ   ٱنۡ

Terjemahannya: 

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka 

bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; 

dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. 

 

Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa governance dalam perspektif 

syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola 

pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi 

masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniahnya sebagaimana 

disimbolkan oleh penegakan salat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan 

eko nomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, dan (3) 

penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan 

amar ma'ruf nahi munkar. 

Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek tersebut 

diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata 

kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan 

Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat 

dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai dasar 

pertama, yaitu partisipasi, ditegaskan di dalam alqur'an surah Ali-Imran ayat 159 

yang berbunyi:  
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 ُٓ ُۡ نكَُِۖ فٱَعۡفُ عَ ٕۡ ٍۡ حَ ٕاْ يِ ٕۡ كُُذَ فظًَّّب غَهِٛعَ ٱنۡمهَۡتِ لَََفضَُّ نَ َٔ ِ نُِذَ نَٓىُُۡۖ  ٍَ ٱللََّّ خٖ يِّ ًَ ب سَحۡ ًَ ىۡ فجَِ

ِٔسْۡىُۡ فِٙ ٱلۡۡيَۡشُِۖ فإَرَِا عَ  شَب َٔ ٱسۡزغَۡفشِۡ نَٓىُۡ  َٔ ٍَ هِٛ كِّ َٕ زَ ًُ َ ٚحُِتُّ ٱنۡ ٌَّ ٱللََّّ ِِۚ إِ كَّمۡ عَهَٗ ٱللََّّ َٕ َ   زَيۡذَ فزَ

Terjemahannya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”. 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh sekretaris desa bahwa 

tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 

wawancara berikut: 

“Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wonorejo Timur sangat baik. 

Terbukti saat mereka diundang untuk melakukan Musrembangdes 

masyarakat sangat antusias hadir dan memberikan banyaknya usulan -

usulan untuk program kerja yang akan dilakukan “. (hasil wawancara 

dengan Sekretaris Desa, Bapak Ismunandar)  

 

Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh kepala Desa 

Wonorejo Timur: 

 “Pada proses pembuatan APBDes dimulai dari mengumpulkan aspirasi 

masyarakat melalui RT dan Dusun kemudian dirangkum dan dibahas 

dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan melibatkan unsur masyarakat. 

Didalam Musdes tersebut akan menghasilkan Rancangan APBDes yang 

selanjutnya rancangan tersebut akan dikonsultasikan hingga rancangan 

tersebut disetujui dan disahkan oleh Bupati “ (wawancara dengan Kepala 

Desa, BapakYusuf Anwar). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa 

tersebut bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa sudah 

sangat baik ini dibuktikan pada proses musrembangdes yang dimana masyarakat 

turut aktif memberikan usulan dan aspirasi mengenai program, kegiatan dan 
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kebutuhan desa terkait pembangunan baik fisik maupun non fisik. Adanya 

partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan 

adalah salah satu prinsip penting Good Governance. Masyarakat tidak hanya 

dijadikan sebagai obyek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga 

merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat 

memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan 

kebijakan yang diambil. 

Dalam kaitan dengan kepemimpinan, menjadi suatu ukuran keidealan 

pemimpin apabila dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat 

dalam berbagai keputusan. dalam suatu good village governance. Pemerintah 

harus bersifat transparan dan mengambil kebijakan dengan mengacu kepada 

kepentingan masyarakat secara luas, sehingga dengan demikian ia memiliki 

akuntabilitas yang tinggi. Accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas 

berkaitan dengan pertanggungjawaban. Akuntabilitas berasal dari kata dasar 

account (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia 

akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak seperti 

yang terkandung dalam surah Al Zalzalah ayat 7-8: 

شٗا  ۡٛ حٍ خَ يَئِزٖ يِثۡمبَلَ رَسَّ ٕۡ ا ٚشََُِۥنَٓبَ َٚ حٖ شَشّٗ مۡ يِثۡمبَلَ رَسَّ ًَ يٍَ ٚعَۡ َٔ   ٚشََُِۥ 

Terjemahannya: 

 “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya 

pula”. 

 

Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh 

karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di 
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dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam 

hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan: 

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang 

akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR al-Bukhari no. 

2751 dan HR Muslim No 4828) 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh sekretaris desa bahwa 

tingkat akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur sudah 

dapat dikatakan cukup sangat baik. Hal tersebut dibuktikan hasil wawancara : 

“Menurut saya tingkat akuntabilitas desa itu sudah dapat dikatakan baik 

dimana pemerintah desa telah mempertanggungjwaban APBDes dengan 

benar ”.(hasil wawancara Sekretaris Desa, Bapak Ismunandar) 

 

Dalam kaitannya dengan konsep good governance, komitmen seorang 

pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat 

berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju good governance, 

karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang 

dalam memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang 

akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para 

jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (good governance). Konsep 

transparasi dalam prespektif islam, sudah tertuliskan dalam Al-Quran surah Al-

Baqarah ayat 282: 

ُكَُىۡ  ۡٛ نۡٛكَۡزتُ ثَّ َٔ ٗ فٱَكۡزجُُُِِٕۚ  ًّٗ سَ َٰٓ أجََمٖ يُّ  ٗ ٍٍ إِنَ ۡٚ اْ إِرَا رذََاَُٚزىُ ثِذَ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ أَُّٚٓبَ ٱنَّزِٚ
َٰٓ لََ ٚأَۡةَ َٚ  َٔ  ثٱِنۡعَذۡلِِۚ 

كَبرتُُِۢ

ُِۚ فهَۡٛكَۡزُ  ُّ ٱللََّّ ًَ ب عَهَّ ًَ ُّ كَبرِتٌ أٌَ ٚكَۡزتَُ كَ ُۡ لََ ٚجَۡخَسۡ يِ َٔ ُۥ  َ سَثَّّ نۡٛزََّكِ ٱللََّّ َٔ ِّ ٱنۡحَكُّ  ۡٛ همِِ ٱنَّزِ٘ عَهَ ًۡ نُۡٛ َٔ تۡ 

 ۡٙ ُ شَ نُِّّٛ َٔ همِۡ  ًۡ َٕ فهَُۡٛ مَّ ُْ ًِ ٔۡ لََ ٚسَۡزطَِٛعُ أٌَ ُٚ ٔۡ ضَعِٛفًّب أَ ِّ ٱنۡحَكُّ سَفًِّٛٓب أَ ۡٛ ٌَ ٱنَّزِ٘ عَهَ اِۚ فإٌَِ كَب ٗٔ ۥ ٔ 

ِٓذُٔاْ  ٱسۡزشَۡ َٔ ٍَ ثٱِنۡعَذۡلِِۚ  ٌَ يِ ٕۡ ًٍَّ رشَۡضَ ٌِ يِ ٱيۡشَأرَبَ َٔ ٍِ فشََجُمٞ  ۡٛ جَبنِكُىُۡۖ فإٌَِ نَّىۡ ٚكََُٕبَ سَجُهَ ٍِ يٍِ سِّ ۡٚ ٛذَ ِٓ شَ
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ِۚ
ٓذََآَٰءُ إِرَا يَب دُعُٕاْ لََ ٚأَۡةَ ٱنشُّ َٔ  

ِۚ  ٖ ب ٱلۡۡخُۡشَ ًَ ُٓ شَ إحِۡذَى  ب فزَزَُكِّ ًَ ُٓ ٓذََآَٰءِ أٌَ رضَِمَّ إحِۡذَى  لََ ٱنشُّ َٔ

اْ أَ رسَۡ  َٰٕٓ يُ َٔ  ٔ َٰٓ  ٗ أدَََۡ َٔ ذَحِ   َٓ وُ نهِشَّ َٕ ألَۡ َٔ  ِ نِكُىۡ ألَۡسَطُ عُِذَ ٱللََّّ
ِِّۦۚ رَ  َٰٓ أجََهِ  ٗ ا إنَِ ٔۡ كَجِٛشًّ ا أَ ألَََّ  ٌ ركَۡزجُُُِٕ صَغِٛشًّ

كُىۡ جُُبَحٌ ألَََّ ركَۡزجُُٕ ۡٛ سَ عَهَ ۡٛ ُكَُىۡ فهََ ۡٛ شَحًّ حَبضِشَحٗ رذُِٚشََُٔٓبَ ثَ ٌَ رجَِ  َٰٓ أٌَ ركَُٕ اْ إلََِّ َٰٕٓ اْ إِرَا رشَۡربَثُ َٰٔٓ ذُ ِٓ أشَۡ َٔ  
ْبَِۗ

 ُٚ َٔ  َُۖ ٱرَّمُٕاْ ٱللََّّ َٔ  ثِكُىِۡۗ 
ُۥ فسُُٕقُُۢ إٌِ رفَۡعَهُٕاْ فإَََِّّ َٔ  

ِٓٛذِٞۚ لََ شَ َٔ لََ ٚضَُبَٰٓسَّ كَبرِتٞ  َٔ ُ ثِكُمِّ رجَبَٚعَۡزىُِۡۚ  ٱللََّّ َٔ  
ُِۗ كُىُ ٱللََّّ ًُ عَهِّ

ءٍ عَهِٛىٞ  ۡٙ   شَ

Terjemahannya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah SWT dan lebih menguatkan persaksian 

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

 

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan 

orang-orang beriman dalam bermuamalah hendaknya bersikap terbuka Artinya 

memegang teguh kebenaran dan kejujuran. Kejujuran akan mengarahkan pada 
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kebenaran dan salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah iyalah 

dengan berbuat jujur. Transparansi dalam tatanan pemerintahan berkaitan dengan 

keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat 

diketahui dan diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Tim Pelaksanaan 

Kegiatan di Desa Wonorejo Timur mendukung dalam adanya keterbukaan 

informasi mengenai program Dana Desa adalah dengan memasang papan 

informasi yang berisikan jadwal dan rincian anggaran dana tentang kegiatan fisik 

yang sedang dilakukan dan membuat baliho atau spanduk yang berisikan 

informasi perincian penggunaan dana Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara dengan kepala desa: 

“Selama ini menurut saya sudah transparansi, dimana kami pemerintah 

desa telah memasang baliho atau papan informasi mengenai rincian 

penggunaan Dana Desa untuk setiap kegiatan atau pembangunan. Semua 

telah dicantumkan dalam papan informasi tersebut untuk Dana Desa yang 

digunakan telah terpasang di depan kantor desa dan ketika ada rapat kita 

juga akan menjelaskan semuanya kepada masyarakat ”.(hasil wawancara 

Kepala Desa, BapakYusuf Anwar) 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh bendahara desa 

wonorejo timur, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Bisa dikatakan cukup baik dalam tingkat transparansi terhadap 

masyarakat. kepala desa selalu melibatkan masyarakat ketika ada rapat 

musyawarah dikantor, dan telah dibuatkan papan informasi didepan kantor 

agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai dana desa”. (hasil 

wawancara dengan Bendahara Desa, Bapak Mujiono) 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa dapat 

disimpulkan bahwa transparansi di desa wonorejo timur sudah sangat baik ini 

dibuktikan adanya keterbukaan aparatur desa terhadap masyarakat terkait 

pengelolaan anggaran desa yang di tuangkan dalam papan informasi. Pemerintah 
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desa yang telah mewujudkan Good Village Governance, memiliki indikator antara 

lain: Pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang 

partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. 

Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang 

mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada 

masyarakat meningkat (Temenggung, 2016).  

Penerapan good village governance pada pengelolaan Dana Desa harus di 

iringi sifat amanah yang merupakan tujuan pemerintahan Wonorejo Timur dalam 

menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti halnya yang diungkapkan 

oleh kepala desa Wonorejo Timur adalah sebagai berikut: 

“Yang selalu saya tekankan kepada teman teman , ingat bahwa ketika kita 

diperiksa yang memeriksa adalah manusia dan tidak menutup 

kemungkinan yang namanya manusia akan mencari celah kekeliruan, 

kesalahan, bahkan biasa terjadi sangat-sangat minim sekali ketika 

pemeriksaan itu mencari titik kebenaran oleh karenanya ketika kita sudah 

melakukan sistem atau regulasi yang ada dalam sebuah aturan 

pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan ataupun lainnya maka ingat 

pasrahkan semuanya kepada allah, dan itu saya sangat tekankan kepada 

teman teman khusunya kepada TPK dan juga KAUR keuangan karena 

yang bisa terjadi seperti itu kita hanya mengandalkan administrasi 

terkadang pula bahwa yang memeriksa ini adalah manusia yang boleh jadi 

yang menggerakkan hati mereka adalah Allah SWT”. (hasil wawancara 

kepala desa Yusuf Anwar) 

 

Berdasarakan hasil wawancara diatas di simpulkan bahwa pemerintah desa 

wonorejo timur sangat mengedepankan konsep amanah di setiap aparatur desanya 

dalam hal pengelolaan Dana Desa. Konsep amanah ini dijadikan sebagai salah 

satu konsep yang memonitori aparatur desa dalam menjalankan tanggung 

jawabnya yang telah di amanahkan dan sebagai penghalang untuk tidak berbuat 

perilaku menyimpang pada pengelolaan Dana Desa.  
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa telah 

Mewujudkan good village governance yang dimana pemerintah telah menerapkan 

prinsip-prinsip yang ada didalam good village governance yang mencakup 

transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Hal ini juga ditunjang 

dengan penerapan konsep amanah didalam pengelolaan dana desa, ini tercermin 

dari sikap aparatur desa yang jujur dalam mempertanggungjawabkan anggaran 

dana desa yang telah diberikan pada desa tersebut. Hal ini sejalan dengan Teori 

Stewardship dimana para aparat desa memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat dan bertindak untuk memenuhi kebutuhannya sarta mampu 

mewujudkan tujuan visi misi desa.  

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah kedua ini, peneliti 

merangkumnya dalam tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 Pengelolaan Dana Desa dengan Konsep Amanah dalam 

Mewujudkan Good Village Governance Di Desa Wonorejo Timur 

Pengelolaan Dana Desa dalam 

perspektif Amanah 

Perwujudan Good Village Governance 

 

 

 

 

Pemerintah desa Wonorejo Timur telah 

melakukan tanggungjawabnya secara 

vertikal maupun horizontal yang 

dimana sesuai dengan konsep amanah 

yang dimana bukan hanya menekankan 

1) Partisipasi 

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa 

Wonorejo Timur sudah sangat baik. 

Terbukti saat mereka diundang untuk 

melakukan Musrembangdes masyarakat 

sangat antusias hadir dan memberikan 

banyaknya usulan -usulan untuk 

program kerja yang akan dilakukan 

2) Transparansi 



63 
 

 
 

kepada tanggung jawab kepada 

manusia saja, melainkan tanggung 

jawab kepada sang pencipta yaitu Allah 

SWT. 

Transparansi di desa Wonorejo Timur 

sudah sangat baik ini dibuktikan adanya 

keterbukaan aparatur desa terhadap 

masyarakat terkait pengelolaan 

anggaran desa yang di tuangkan dalam 

papan informasi. 

3) Akuntabilitas 

Pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa Wonorejo Timur 

berupa evaluasi dan transparansi yang 

terdiri atas dua hal yakni laporan 

pertanggungjawaban program dan 

realisasi program kepada masyarakat 

secara periodik dan membuat laporan 

pertanggungjawaban yang ditujukan 

untuk pemerintah daerah, provinsi 

maupun pusat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian terkait konsep amanah dalam mewujudkan pengelolaan Dana 

Desa menuju Good Village Governance dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan cara menerapkan 

prinsip akuntabilitas dengan baik. Dimana pihak pemerintah desa selalu 

melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan 

APBDes. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur 

telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat 

tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur dalam hal ini 

transparansi yang dilakukan aparat pemerintah desa yaitu memberikan 

informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi di kantor 

desa, bertujuan agar masyarakat desa mengetahui pendapatan dan pengeluaran 

desa. Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Wonorejo Timur berupa evaluasi dan transparansi yang terdiri atas dua hal 

yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada 

masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang 

ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. 

2. Pemerintah desa Wonorejo Timur telah melakukan tanggungjawabnya secara 

vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep amanah yang 

dimana bukan hanya menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia 

saja, melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.  
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3. Terwujudnya Good Village Governance di desa Wonorejo Timur yang 

mencakup terpenuhinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Hal ini 

ditunjang dengan adanya penerapan konsep amanah dalam pengelolaan Dana 

Desa di desa Wonorejo Timur  

B. Saran 

Adapun saran-saran yang kemudian diharapkan oleh peneliti mengenai 

kedepannya sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan perpanjangan waktu 

penelitian agar didapakan kredibilitas dan dependabilitas data peneliti yang 

semakin baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunkan satu jenis triangulasi utama yakni sumber 

data. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu dilakukan dengan 

menambahkan triangulasi lainnya. 

3. Disarankan peneliti untuk mengintegrasikan Good Village Governance dengan 

kearifan lokal.  
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