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ABSTRAK 
Nama  : Rara Faradillah 

NIM/Jurusan : 90400117038 

Judul  :INTERNALISASI KONSEP BUDAYA SIPAKALEBBI, 

SIPAKAINGE, SIPAKATAU DALAM MEMBANGUN 

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA (Studi Kasus Kantor Desa Seppang 

Kabupaten Bulukumba) 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan akuntabilitas 

keuangan dan perwujudan transparansi keuangan di Desa Seppang serta untuk 

mengetahui bagaimana internalisasi nilai sipakatau, sipakalebbi, sipakainge 

dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa di 

Desa Seppang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. 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 reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan di 

Desa Seppang terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip good governance dengan 

melakukan pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada 

pihak-pihak yang berkepentinga dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi 

realisasi APBDes. Kemudian transparansi pengelolaan keuangan dana di Desa 

Seppang dilakukan pemerintah dengan menyediakan baliho, papan informasi serta 

rapat evaluasi mengenai kinerja pemerintahan secara terbuka dapat diakses oleh 

siapapun sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan 

Desa. Terkait Implementasi nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi dalam 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Seppang dapat 

dilakukan melalui dua langkah. (1)Menjadikan sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi 

sebagai nilai untuk meningkatkan pengendalian internal pemerintah Desa. (2) 

Implementasi nilai menjadikan sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi untuk 

mendorong partisipasi masyarakat. Nilai-nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi 

dapat dijadikan sebagai strategi dalam meningkatkan dan mewujudkan transparansi 

pengelolaan keuangan Desa seperti mendorong tersedianya informasi yang faktual 

tentang keuangan Desa, meningkatkan informasi dan kepercayaan masyarakat  serta 

meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa. 
 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Sipakalebbi, 

Sipakainge, Sipakatau,Transparansi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak terjadinya Perubahan bentuk pemerintahan dari sistem sentralisasi 

ke sistem desentralisasi, dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dituntut 

untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas bagi 

masyarakat.. Perubahan tersebut terjadi untuk dapat mencapai akuntabilitas 

publik. Banyak terjadi Penyimpangan anggaran di instansi pemerintah 

penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah 

(Adiwirya, 2015). Akuntabilitas dari entitas Sektor publik ini terkait dengan 

praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka 

pemenuhan hak publik. Hehanussa (2015) mengungkapkan pula bahwa untuk 

mewujudkan akuntabilitas, Pemerintah harus mampu memberikan semua 

informasi keuangan yang relevan, jujur, dan terbuka kepada publik dalam rangka 

menjalankan amanah rakyat.Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai 

fenomena di pemerintahan dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas keuangan 

pemerintah (Ichlas et al., 2014). Melihat pengalaman di negara maju, ternyata 

dalam implementasinya, rasa ingin tahu masyarakat tentang akuntabilitas 

pemerintah tidak bisa dipenuhi hanya dengan informasi keuangan. Orang semakin 

ingin tahu lebih banyak tentang apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomis, 

efisien dan efektif (Zeyn, 2011).  

Adanya Fenomena yang terjadi terkait akuntabilitas keuangan. Hal 

tersebut terjadi karena Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
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yang berdampak pada keuangan laporan pemerintah (Ichlas et al., 2014). 

Pengalaman juga menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas yang buruk dapat 

dilihat dari banyaknya dana yang tidak terserap dan banyak kegagalan pemerintah 

daerah dalam menyediakan dana untuk merealisasikankepada masyarakat. 

(Anjarwati, 2012). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah merespon tuntutan 

pertanggungjawaban tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntabilitas diyakini mampu 

mengubah keadaan pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik 

dengan baik dan yang menyalahgunakan kekuasaan menuju sistem pemerintahan 

yang demokratis (Riantiarno Dan Azlina, 2011). Akuntabilitas lembaga harus 

diperkuat dan aspek yang diyakini dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah 

dan harus dipelajari (Mudhofar dan Tahar, 2016). 

Laporan keuangan sangat penting untuk disajikan kepada pemberi amanat 

karena melalui laporan keuangan, pemberi amanat dapat mengetahui posisi 

keuangan organisasi dan dapat mengambil keputusan tertentu untuk menunjang 

kelangsungan suatu organisasi atau badan.. Albugis (2016) mengatakan bahwa 

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas 

suatu entitas.Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk mengungkapkan 

informasi secara transparan dan akuntabel (Suparwan et al., 2018). Laporan 

keuangan pemerintah harus memberikan informasih yang dapat digunakanoleh 

pengguna laporan keuanganuntuk dapat menilai akuntabilitaspemerintah dalam 
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pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Sadjiarto, 2000). Berkenaan 

dengan hal tersebut sehingga terdapat tuntutan yang semakin banyakterhadap 

pelaksanaan akuntabilitaspublik agar manajemen sektor publik akan 

memberikaninformasiterkait laporan keuangan pada publik.  

Akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan dari suatu instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban  

akuntabilitas periodik (Riantiarno dan Azlina, 2011).Kewajiban pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan memberikan informasi yang 

relevan mengenai hasil program yang dilaksanakan (Anjarwati, 2012). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan 

Sendiri Khususnya mengatur penyediaan dana swadaya khusus untuk daerah 

(Ichlas, 2014). Tujuan utama otonomi daerah yang belum tercapai adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara signifikan. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah wajib memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan 

hak publik melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan 

informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pada waktu 

pelaporan, dan arus sumber daya ekonomi. Pengguna memerlukan informasi ini 

untuk menilai kemampuan entitas pelapor dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintah (Hehanussa, 2015). 

Akuntabilitas menjadi suatu konsep yang dilakukan melaluiteori 

stewardshipdikemukakan oleh Donaldson dan Davies 1991 yang menunjukkan 

bahwa tidak ada situasi di mana manajemen termotivasi untuk mencapai tujuan 
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individu tetapi lebih berfokus pada tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi. 

(Rini, 2016)  mengungkapkan bahwa Akuntansi organisasi sektor publik berguna 

untuk memenuhi kebutuhan informasi antara supervisor dan manajer. Hubungan 

kontraktual antara manajer dan tuan rumah didasarkan pada kepercayaan, secara 

kolektif sesuai dengan tujuan organisasi.Terkait hal itu sebagai bentuk 

pertanggungjawabanterhadap wewenang yang diberikan, dalam memberikan 

laporan pertanggungjawabanpemerintah terhadap masyarakat (Santoso 

danPembelum, 2008).  

Mencapai akuntabilitas dengan memberikan informasi dan 

mengungkapkan kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah melalui pelaporan 

keuangan kepada pemangku kepentingan. Hal ini diperlukan karena pemerintah 

merupakan subyek informasi untuk mewujudkan hak-hak masyarakat, yaitu hak 

untuk mengetahui, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk didengar 

aspirasinya. (Taringan dan Nurtanzila, 2013). Mustofa (2012) mengatakan pula 

bahwa Mencapai akuntabilitas adalah tujuan utama reformasi sektor publik. 

Dimana transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi elemen kunci dalam 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sebagaimana PP No 11 Tahun 2001 

tentang informasi keuangan daerah tidak dimaksudkan untuk mengaburkan hak-

hak pemerintah daerah, tetapi sebagai bentuk bagi pemerintah daerah agar 

akuntabilitas keuangan daerah kepada publik lebih transparan.Mengembangkan 

dan menerapkansistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga tata 

kelola dapat dilaksanakansecara efektif dan efesien (Putri et al., 2015). Komite 

Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan penyusunan laporan 
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keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan dan untuk menetapkan tanggung jawab entitas pelapor 

atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan 

keuangan yang dapat dibaca dan dimengerti. Masyarakat sebagai pihak yang 

dipercaya dalam pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak 

memperoleh informasi keuangan pemerintah untuk evaluasi 

pemerintah(Mahayuni et al., 2017). Akuntabilitas mensyaratkan bahwa 

pengambilan keputusan bertindak sesuai dengan amanat yang diterimanya. Dalam 

hal ini, laporan pertanggungjawaban menjadi wahana utama akuntabilitas publik 

yang diharapkan dapat mengungkap keberhasilan atau kegagalan suatu entitas 

secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat 

(Surjono dan Firdaus, 2017). Besarnya uang yang dimiliki oleh pemerintah untuk 

menjalankan suatu negara, maka perlu adanya pengawasan yang handal dalam 

pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Wiguna et al, (2015) 

mengatakan, pengawasan dan akuntabilitas mengakibatkan banyak kontrol dari 

masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan agar berjalan sesuai dengan 

regulasi yang ada. 

Ada dua aspek khusus yang membentuk hubungan antara Islam dan 

akuntabilitas, satu adalah bahwa hukum Islam mengklaim mengatur semua aspek 

kehidupan, moral dan sosial, dan mencakup yurisdiksi pidana dan perdata. Setiap 

tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum Islam dan mematuhi standar 

etika yang berasal dari prinsip-prinsip Islam. Akuntan suka penganut lainnya, 
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Mereka harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan Islam dan 

mendasarkan tindakan mereka pada norma dan moral Islam. Prinsip-prinsip etika 

ini menentukan apa yang benar, apa yang adil, sifat tanggung jawab perusahaan, 

dan prioritas masyarakat, bersama dengan beberapa standar akuntansi tertentu. 

Kedua, selain menyediakan seperangkat etika bisnis, beberapa prinsip ekonomi 

dan keuangan Islam memiliki pengaruh langsung pada praktik dan kebijakan 

akuntansi saat ini. Akuntansi juga mempelajari audit operasional yang mendukung 

kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan. Menurut penelitian Huda (2017), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa audit operasional yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dapat menunjang kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan atau 

organisasi. Seperti dalam firman Allah dalam surah(QS. An-Nisa/4:58). 

                              

         

Terjemahan : 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat (Depertemen Agama RI:2015) 

 

Ayat diatas Syaikh Ahmad Musthafa Al-farrandalam tafsir Al- Muyassar 

Imam Syafi‟I menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kalian agar 

menunaikan amanat dengan berbagai macam bentuknya, dimana kalian diamanati 

atasnya kepemilikannya, maka jangan melalaikan. Allah juga memerintahkan 
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kalian agar menetapkan kepuasan di antara manusia dengan adil dan objektifnya 

bila kalian menetapkannya diantara mereka (Ahmad Musthafa 2006).  

Konsep akuntabilitas manusia memiliki dua tujuan, yaitu menciptakan 

harmoni sosial yang bermuara pada keadilan dan memelihara harmoni yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ayat diatas memiliki kandungan “Allah memerintahkan kamu untuk 

menyampaikan pesan kepada yang berhak, dan (memerintahkan kamu) ketika 

membuat hukum di antara manusia agar kamu menilai dengan adil. Tuhan telah 

mengajarimu kebaikan. Allah maha mendengar dan maha melihat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki 

kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan 

masyarakat, dan pemberdayaan desa. Oleh karena itu, berdasarkan kekuasaan 

tersebut, desa merupakan bentuk bangsa yang paling realistis sebagai 

mikrokosmos negara, namun dalam menjalankan kekuasaan tersebut, pemerintah 

desa masih menghadapi kendala terutama dari segi sumber keuangan seperti 

sumber pendapatan yang rendah. desa, baik dari pendapatan asli maupun dari 

bantuan pemerintah.rakyat agar engkau menilai dengan adil. Tuhan telah 

mengajarimu kebaikan. Allah maha mendengar dan maha melihat (Widjaja, 

2003). Pengelolaan keuangan desa dapat menjadi sangat sensitif dikalangan 

masyarakat, oleh karena itu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 

sangat diperlukan agar tidak ada tudingan buruk terhadap aparat desa. Sehingga 

masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan sumber keuangan desa 
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setiap tahunnya. Selain meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan informasi kepada 

publik juga akan meningkat sehingga hak-hak publik terpenuhi. 

Terungkapnya skandal akuntansi lembaga pemerintahan khususnya yang 

bersifat kedaerahan Menunjukkan ketidakefektifan mendasar dari sistem 

pengendalian internal yang diterapkan. Misalnya masih banyak aparat 

pemerintahan yang masih bersifat konservatif dan cenderung melakukan 

nepotisme dalam hal pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, inovasi dalam 

pengendalian internal diperlukan agar skandal akuntansi dapat dihindari atau 

dicegah. Inovasi ini dapat ditempuh dengan lebih fokus pada peningkatan 

pengawasan pemerintah yang lunak melalui asimilasi budaya lokal. 

Segala jenis kecurangan pengelolaan keuangan desa masih bisa terjadi 

karena berbagai bentuk kerawanan tersebut. Namun dalam praktiknya, 

kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditekan melalui berbagai 

cara, salah satunya diterapkan di Bali yaitu dengan menerapkan budaya lokal 

untuk menghukum pelaku kecurangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas. 

Bahkan, tidak jarang orang yang ingin melakukan scam berulang kali 

mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Dalam hal tersebut pengendalian 

internal juga dibutuhkan dalam operasional pemerintahan desa.Pemerintah desa 

juga Ini tunduk pada sejumlah risiko, seperti kesalahan pencatatan transaksi 

akuntansi, melakukan transaksi yang tidak sah, dan penipuan, yang semuanya 

berdampak signifikan pada kinerja keuangan. Inilah yang membuat pengendalian 

internal diperlukan. Kesalahan masih terjadi, tetapi dapat dideteksi dengan cepat 

dan tindakan korektif dapat diambil sesegera mungkin. Namun, sistem 
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pengendalian internal tidak dapat menghilangkan semua kesalahan dan 

penyimpangan, sehingga diharapkan sistem dapat mengingatkan manajemen 

terhadap potensi masalah yang dapat dikendalikan sebelum menyebar ke masalah 

besar.Hal kecil saja yang biasa terjadi dalam pemerintah desa yaitu seperti adanya 

bantuan sosial (Bansos) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, 

tetapi adanya pemerintah desa yang tidak transparansi kepada masyarakat 

sehingga terjadi banyak kesalahan dan kecurigaan dalam mengungkapkan 

penerima bantuan sosial tersebut. Hal seperti inilah yang harus pemerintah 

lakukan yaitu dengan mengola anggaran secara akuntabel dan transparansi.  

Permasalahan tersebut bisa kita kaitkan dengan menerapkan budaya lokalBudaya 

yang dimaksud itu adalah budaya Sipakatau, sipakalebbi, sipakainge(Saputra, 

2018).  

Salah satu budaya yang terdapat dalam kebudayaan orang Bugis. Dimana 

dalam pandangan nilai-nilai utama kebudayaan Bugis,Budaya Sipakatau, yaitu 

fitrah untuk melihat manusia sebagai manusia. Sipakalebbi, yaitu alam yang 

menghalangi kita untuk melihat manusia dengan segala kekurangannya. 

Sipakinge, yaitu sifat saling mengingatkan (Syarif, 2016). Budaya 3S yang 

merupakan nilai budaya suku Bugis yang selama ini hampir punah di kalangan 

masyarakat. Di bawah kepemimpinan PSTW Gau Mabaji, budaya 3S (Sipakatau, 

Sipakalebbi, Sikapainge) kembali diterapkan/dibudayakan di panti asuhan mulai 

dari penerimaan lansia, penempatan di asrama, pemberian makan, orientasi sosial 

dalam dinamika kelompok, kembali ke tempat asalnya. keluarga, semua bertujuan 

untuk menciptakan suasana panti asuhan. Mereka menjadi lebih fokus dalam 
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memberikan layanan perawatan sosial, terutama yang dirasakan oleh orang 

dewasa yang lebih tua. Untuk mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian 

informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik. Penelitian ini diharapkan mampu 

melakukan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada 

publik. Tujuan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah untuk memaknai dan 

mengimplementasikan konsep Budaya Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge 

sebagai upaya agar dapat menciptakan akuntabilitas pada entitas sektor publik.  

B. Fokus dan Deskrisi Fokus 

Adapun fokus dalam Penelitian ini merupakan aspek budaya lokal dalam 

kegiatan operasional. Pemerintah desa khususnya pengendalian intern. Budaya 

sering kita sebut dengan ciri khas yang melekat pada suku masing-masing daerah. 

Budaya itu sendiri berarti gagasan, akal dan hasil sebagai sesuatu yang sudah 

menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat, antara lain untuk perlindungan dan pengelolaan.. 

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai informan yang dianggap 

memiliki kemampuan untuk memberikan informasi terkait informasi yang diminta 

dan didukung dengan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

studi tentang sejauh mana peran budaya lokal dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian internal perusahaaninstansi pemerintah desa. Adapun dalam 

penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan akuntabilitas kinerja  laporan 

keuangan pada pemerintah desa dengan memaknai konsep 3S (Sipakatau, 

Sipakalebbi, Sipakainge). Mengenai luasnya penelitian ini,peneliti akan 
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melakukan studi penelitian pada Kantor Desa Seppang Kecamatan Ujungloe 

kabupaten Bulukumba. Hal ini dilakukan karena untuk menggambarkan keadaan, 

situasi dan peristiwa dilapangan secara sistematis dan akurat.  

Dalam penelitian ini yang berjudul “ Pemaknaan Konsep Budaya 

Sipakalebbi,Sipakainge,Sipakatau Dalam Membangun Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Kantor Desa Seppang 

Kabupaten Bulukumba). Ini dikarenakan untuk mengetahui penerapan 

akuntabilitas pada laporan keuangan entitas pada pemerintah Desa serta 

mengetahui nilai nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam dimensi 

akuntabilitas melalui integrasi dan konsep sebagai upaya menciptakan 

akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah Desa. Dengan mengggunakan 

Stewardship theoryini Keberadaan pemerintah daerah dapat dimaknai sebagai 

lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mampu menjadikan 

pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya, sehingga tercapai 

tujuan ekonomi dan kesejahteraan. masyarakat dapat tercapai secara 

optimal.Berdasar teori ini karena didasari kepercayaan antara principals dan 

steward diperlukan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 

C. Rumusan Masalah 

Akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan dari suatu instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui perangkat akuntabilitas berkala 

(Riantiarno dan Azlina, 2011).Akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses 
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publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dimengerti. Masyarakat 

sebagai pihak yang dipercaya dalam pemerintah untuk mengelola keuangan publik 

berhak memperoleh informasi keuangan pemerintah untuk evaluasi pemerintah 

(Mahayuni et al., 2017). Akuntabilitas sangat diperlukansebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (Benawan et al., 2018). 

Akuntabilitas mengisyaratkan bahwapengambilan keputusan berperilaku sesuai 

dengan mandat yang diterimanya. Salah satu budaya yang dapat dijadikan acuan 

dalam menciptakan akuntabilitas laporan keuangan adalah konsep budaya 3S 

(Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge) 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. BagaimanaPerwujudan akuntabilitas keuangan desa di Desa Seppang? 

2. Bagaimana Perwujudan Transparansi keuangan desa di Desa Seppang? 

3. Bagaimanainternalisasi nilai Sipakatau,sipakalebbi,sipakainge dalam 

membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangandesa di 

Desa Seppang ? 

D. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah 

sudah banyak yang melakukan penelitian tanpa mengaitkan budaya lokal. Seperti 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo 

(2016) dalam penelitiannya Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan alokasi dana desa,dari hasil penelitian Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten 
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Banyuwangi telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa telah 

menghasilkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, 

akuntabilitas ADD sebenarnya telah menunjukkan pelaksanaan yang transparan 

dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih perlu pembenahan sehingga 

perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.Albugis (2016) dalam penelitiannya mengaitkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem 

akuntansi keuangan daerah khususnya pada pemerintah desa. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil 

penelitian dengan melalui pengamatan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik. Akan tetapi peneliti 

menyarankan agar dapat lebih meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap 

Pemerintah, maka harus menggunakan sumber daya yang berpotensi dan 

mempunyai keahlian dalam bidangnya agar bisa lebih baik.Fitri Sukmawati 

(2019) dalam penelitiannya Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi terhadap 

pengelolaan keuangan Desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak 

transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel 

bebas dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel terikat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meutiah 
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Rahmatullah Made, (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Internalisasi 

Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Dan Pammali Pada Kegiatan 

Operasional Perusahaan Dalam Upaya peningkatan Efektivitas sistem 

pengendalian internal” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya 

sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi yang diterapkan di PT Hadji Kalla, tidak 

hanya sebagai soft control. Namun, juga berfungsi sebagai pengawasan ketat 

perusahaan, yang dituangkan dalam kebijakan tertulis yang dikenal sebagai Kalla 

Way. Sedangkan budaya pammali hanya berfungsi sebagai metode soft control 

dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal, karena budaya ini hanya 

berlaku bagi mereka yang meyakininya. Penelitian ini memberikan rekomendasi 

bahwa para pemimpin politik dan kelompok kepentingan lainnya harus tinggal 

jauh dari mendikte bagaimana dana publik harus digunakan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nyoman Sunarti dkk (2018) Sistem pengelolaan dan pembukuan 

keuangan desa dalam rangka meningkatkan tingkat kinerja pemerintah desa. 

Penelitian ini mengungkap pengelolaan keuangan pemerintah desa Pacung, 

mengungkapkan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah desa Pacung 

dan mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi yang 

diterapkan pada pemerintah desa Pacung dapat meningkatkan kinerja. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat 

meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan desa dan sistem akuntansi 

keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja.  al ini berbeda dengan 

penelitian Komang Adi Kurniawan Saputra, dkk (2018) tentang akuntabilitas 
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pengelolaan keuangan desa dalam perspektif budaya Tri hita karana. Dimana 

dalam penelitian ini pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari 

perspektif Tri Hita Karana yaitu dalam bentuk Prahyangan adalah 

pertanggungjawaban spiritual yang lebih realistis dalam pengelolaan desa adalah 

keyakinan akan adanya Tuhan melalui perwujudannya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan sehari-hari menjaga kepentingan umum dan bekerja keras dan 

merupakan wujud Merupakan wujud pengabdian yang tinggi untuk mengabdi 

kepada desa dan masyarakat. Tanggung jawab spiritual ini diwujudkan dalam 

laporan pertanggungjawaban internal perangkat desa yang berkaitan dengan 

upacara keagamaan, pengorbanan, tart yatra, dan lain-lain. Kemudian penelitian 

yang yang dilakukan oleh Aan Koesnandar mengenai Kinerja pemerintah desa 

dalam pelayanan publik di desa cijulang kabupaten Pengandaran. Dimana 

penelitian tersebut dilatarbelakangi minimnya inovasi pelayanan, respon 

pemerintah desa terhadap pengaduan masyarakat melemah, dan masih terdapat 

disparitas kinerja pemerintah desa dengan tindakan pelayanan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain 

deskriptif. Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Cijulang 

Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran antara lain meningkat umber daya 

manusia pemerintah desa baik melalui pelatihan atau pelatihan, melengkapi sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan 

publik, dan meningkatkan kapasitas atau kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan 

masyarakat dalam pelayanan publik. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan MenganalisisPerwujudan Akuntabilitas keuangan 

desa di Desa Seppang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perwujudan Transparansi keuangan 

desa di Desa Seppang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis internalisasi nilai Sipakatau, 

sipakalebbi, sipakainge dalam membangun akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan desa di Desa Seppang. 

F. Manfaat Penelituan 

1. Manfaat Teoritis :penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan 

Stewardship theory dikemukakan oleh Donaldson dan Davis 1991 yang 

menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen 

termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk 

tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi.StewardshipHal ini 

didasarkan pada teori psikologis dan sosial dan berasal dari pemikiran 

dalam akuntansi manajerial, di mana Steward termotivasi untuk bertindak 

sesuai dengan keinginan manajer. Purnomo (2016) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa akuntansi organisasi sektor publik berguna untuk 

memenuhi kebutuhan informasi antara supervisor dan manajer. Hubungan 

kontraktual antara manajer dan tuan rumah didasarkan pada kepercayaan, 

secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Terkait hal itu penelitian 
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ini berhubungan dengan kearifan lokal yang memiliki hubungan erat 

dengan tempat tersebut, dimana dalam kearifan lokal ini banyak 

mengandung pendapat maupun aturan agar masyarakat memiliki pijakan 

yang lebih besar dalam menemukan suatu tindakan seperti perilaku 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, pemerintah 

memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat (Santoso 

dan Pambelum, 2008). Memperkuat hal tersebut Hehanussa (2015) 

disebutkan bahwa hak publik dimana akuntabilitas publik mengharuskan 

organisasi publik untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bukti 

akuntabilitas dan pengelolaannya.Berdasar teori ini karena didasari 

kepercayaan antara principals dan steward diperlukan transparansi dan 

akuntabilitas laporan keuangan.Merujuk dari hal tersebut penelitian ini 

mengimplementasikan konsep 3S yang menggambarkan bagaimana 

menciptakan akuntabilitas publik melalui integrasi konsep 3S.Apabila 

konsep 3S(Sipakatau,sipakalebbi,sipakainge) dijadikan sebagai upaya 

untuk menciptakan akuntabilitas laporan keuangan, maka 

pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat terpenuhi. 

2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

Pemerintah untuk menciptakan akuntabilitas laporan keuangan yang 

efektif dan efisien untuk memenuhi hak-hak publik dan dapat 

mengoptimalisasikan keberadaan dana desa dengan membuat berbagai 

program yang meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan 
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dalam rangka mengembangkan dan memajukan desa kedepannya dengan 

mengimplementasikan konsep budaya 

3S(sipakatau,sipakalebbi,sipakainge). Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti lain untuk pengkajian lebih lanjut mengenai 

akuntabilitas laporan keuangan dengan konsep yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Stewardship (Stewardship Theory) 

 Stewardship theory dikemukakan oleh Donaldson dan Davies 1991 yang 

menunjukkan bahwa tidak ada situasi di mana manajemen termotivasi untuk 

mencapai tujuan individu, melainkan berfokus pada tujuan utama, yaitu 

kepentingan organisasi.Asumsi filosofis tentang teori keagenan didasarkan pada 

sifat manusia, yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, 

berintegritas, dan jujur dengan pihak lain. Dengan kata lain, teori pengawasan 

berpandangan bahwa manajemen dapat bertindak baik untuk kepentingan umum 

maupun untuk kepentingan umumshareholders pada khusunya (Adiwirya dan 

Sudana, 2015). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan 

dan kesuksesan organisasi. Teori pengawasan dalam akuntansi dapat diterapkan 

pada organisasi sektor publik seperti pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. 

Purnomo (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa akuntansi organisasi 

sektor publik berguna untuk memenuhi kebutuhan informasi antara supervisor dan 

manajer. Hubungan kontraktual antara manajer dan pejabat didasarkan pada 

kepercayaan, secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi (Santoso dan 

Pambelum, 2008). 

 Stewardship theory ini Keberadaan pemerintah daerah dapat diartikan 

sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, 

dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mampu
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Menjadikan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya, 

sehingga tercapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

secara optimal (Muraiya dan Nadirsyah, 2018). Berkaitan dengan akuntabilitas 

yang dimana salah satunya mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan 

berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya diantaranya aspek 

pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik 

dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus (Benawan et al., 

2018). Berdasar teori ini karena didasari kepercayaan antara principals dan 

steward diperlukan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 

B. Konsep 3S (Sipakalebbi, Sipakatau, Sipakainge) 

Indonesia kaya akan keberagaman dan kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal 

adalah nilai budaya bugis. Kearifan lokal seringkali menjadi kesadaran 

masyarakat dan pemerintah bahwa dalam menghadapi tantangan demokratisasi 

dan globalisasi, perlu digali nilai-nilai dan khazanah lokal yang sarat dengan nilai-

nilai kebajikan. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan cerminan budaya dan 

kepribadian bangsa Indonesia. Dikaitkan dengan nilai-nilai luhur saat ini, harus 

diekspresikan dalam setiap gerak kehidupan dan menghadapi dinamika kehidupan 

yang penuh tantangan(Nurwanah dan Hanafie, 2018).Kebudayaan tidak hanya 

meliputi pakaian daerah, lagu daerah, dan alat musik daerah, tetapi juga nilai-nilai 

moral dan prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat. Salah satu budaya lokal 

yang terdapat di Indonesia adalah budaya Bugis (Suku Bugis) (Mattulada, 2015). 

Berbicara tentang budaya, budaya Bugis memiliki prinsip-prinsip yang sejalan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Karakter. Prinsip suku 
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Bugis adalah Sipakatau, Sipakinge dan Sipakalebbi (Bibi, 2017). Sebagaimana 

firman Allah dalam surah QS.Al-Hujurat /49:13.  

                           

      

Terjemahan : 

Hai manusia, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar 

kamu saling mengenal. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

adalah yang paling tulus di antara kamu. Allah Maha Mengetahui dan Maha 

Mengetahui.(Depertemen Negeri RI 2015).  

 

Dari ayat sebelumnya, Syekh Ahmed Mustafa Al-Farran menjelaskan dalam 

tafsir fasilitator Imam Al-Shafi'i: “Kami telah menciptakan untukmu satu ayah, 

yaitu Adam, dan dari satu ibu, yaitu Hawa, tidak ada perbedaan itu. Ada 

keutamaan di antara kalian dalam garis keturunan. Dan kami telah membuat 

Anda, melalui proses reproduksi, bangsa dan suku untuk saling mengenal (Ahmad 

Musthafa 2006). 

Kebudayaan sebagai produk kemanusiaan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan hidup harus berlandaskan pada ajaran Islam. Kebudayaan dalam Islam 

adalah keseimbangan antara aspek material dan spiritual, dan tujuan hidup adalah 

dunia dan akhirat. 

SipakatauBerasal dari kata Bugis yang berarti memanusiakan manusia. Dalam 

kumpulan buku Bugis, budaya sipakatau memiliki 5 pedoman yang menyatakan: 

mammulanna, ri ada tongeng'e; maduanna, ri lempu'e; matelllunna, ri getteng'e; 

maeppana, sipakatau'e; malimanna, mappesonae ri Dewata Seuwae, Artinya 

yaitu saya pesankan kamu pada kelima pegangan:  
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pertama, pada kata benar; kedua, pada kejujuran; ketiga, pada keteguhan hati; 

keempat, pada saling menghargai/saling memanusiakan; kelima, berserah diri 

kepada Tuhan Yang Maha Esa (Mallombasi, 2012). Budaya sipakatau suku Bugis 

memiliki hubungan dengan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu nilai religius, 

toleransi, jujur, peduli sosial dan menghargai prestasi 

Sipakainge' berasal dari kata Bugis yang berarti saling mengingatkan. Dalam 

ajaran orang-orang Bugis terdahulu, sipakainge' (saling mengingatkan) memiliki 

dua nilai penting yaitu warani (keberanian) dan arung (pemimpin).Warani 

mengajarkan kepada manusia untuk memiliki keberanian dalam menyampaikan 

pendapat baik kritik maupun saran sedangkan arung mengajarkan kepada setiap 

manusia yang menjadi pemimpin memiliki kerendahan hati untuk menerima 

segala pendapat (kritik dan saran).Budaya sipakainge' memiliki hubungan dengan 

nilai-nilai pendidikan karakter yaitu demokratis, peduli lingkungan, tanggung 

jawab, rasa ingin tahu, kreatif dan komunikatif. Seperti firman Allah dalam 

QS.Adz Dzariyat/51:55.  

       

Terjemahan : 

Dan tetaplah memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman (Depertemen Agama RI 2015). 

 

Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran dalam tafsir Al- 

Muyassar Imam Syafi‟I menjelaskan bahwa di samping engkau tetap berpaling, 

wahai Rasul, dari mereka dan tidak menghiraukan pengabdian mereka, Teruslah 

mengajak orang kepada agama Allah, dan teruslah menasehati mereka yang 

kepadanya kamu diutus. Karena peringatan dan nasehat bermanfaat bagi mereka 
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yang memiliki hati beriman. Buktinya berisi bukti terhadap orang-orang yang 

sesat. 

Sipakalebbidalam bahasa bugis memiliki arti saling memuji, mengasihi dan 

membantu. Budaya sipakalebbi lebih mengajarkan Teruslah mengajak orang-

orangmengingat kepada agama Allah, dan teruslah menasehati mereka. Karena 

peringatan dan nasehat bermanfaat bagi mereka yang memiliki hati beriman. 

Buktinya berisi bukti terhadap orang-orang yang sesat.Budaya 

sipakalebbiSebagaimana disebutkan dalam pendidikan karakter, yaitu cinta damai, 

cinta tanah air, toleransi, disiplin, peduli lingkungan dan peduli sosial. Contoh 

penerapan budaya sipakalebbi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: berterima 

kasih (pujian) kepada teman yang telah mengharumkan nama sekolah, saling 

membantu membersihkan pengalaman sekolah dan kepatuhan membayar pajak 

untuk pembangunan.Seperti firman Allah dalam QS.Al-Hujurat/49:10. 

                       

Terjemahan : 

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat(Depertemen Agama RI 2015).  

 

Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran dalam tafsir Al- 

Muyassar Imam Syafi‟I menjelaskan Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu 

saudara seagama, maka damaikanlah di antara keduanya saudara kalian, jika 

keduanya saling berperan. Dan sesungguhnya dalam segala urusan kalian, supaya 

kalian mendapatkan rahmat. 
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C. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban penasehat (agen) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala kegiatan dan 

kegiatan yang menjadi tanggungan wali amanat (principal) yang memiliki hak 

dan wewenang untuk menuntut. pertanggung jawaban tersebut. Riantiarno dan 

Azlina (2011) Akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab mereka yang 

diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang diberi mandat. 

Akuntabilitas terkait keuangan sangat penting karena menjadi fokus utama 

masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga publik untuk menyusun 

laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada 

pihak luar(Zeyn, 2011). Akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik 

terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dimengerti. Akibat otonomi 

desa, good governance memperhatikan prinsip akuntabilitas di tingkat 

pemerintahan desa. Akuntabilitas pemerintah desameliputi kemampuan 

pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan program yang dilakukan dalam 

kaitannya yang berkenaan dengan:masalah pembangunan dan pemerintahan 

desa(Rahmawati & Chrystina, 2010). Akuntabilitas dalam konteks ini berarti 

akuntabilitas kepada pemangku kepentingan atau masyarakat luas. Banyak praktik 

akuntansi tradisional yang paling sesuai dengan konsep tanggung jawab pribadi 

tampaknya tidak sesuai dengan jenis kewajiban yang disyaratkan menurut 

Syariah. Dengan demikian, salah satu tujuan utama akuntansi Islam adalah untuk 

memberikan informasi yang membebaskan mereka yang terlibat dalam 
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perusahaan dari pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat (Handoko, 

2018). 

Dalam pandangan islam disebutkan akuntabilitas bisa dikatakan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah dibumi kepada 

Allah Swt, Karena segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada manusia 

merupakan amanah dan segala yang dikerjakan ataupun diperbuat manusia harus 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam QS Al-

Mudassir/74:38.  

       

Terjemahan :  

”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya” 

(Depertemen Agama RI). 

 

 Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran dalam tafsir Al- 

Muyassar Imam Syafi‟I menjelaskan bahwa tiap-tiap diri dengan amal keburukan 

yang diusahakannya, akan diperhitungkan lagi bertanggung jawab atas usahanya 

itu. Ia tidak dibebaskan hingga menunaikan hak-hak yang ada padanya dan diberi 

hukuman. Kecuali orang-orang muslim yang ikhlas, yaitu golongan kanan,mereka 

dengan ketaatana,mereka berada di dalam surge yang tidak diketahui sifatnya 

(Ahmad mushtafah 2006).  

 Amanah harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. 

Demikian juga penerima amanah harus adil dan menyampaikan kebenaran/tidak 

ada yang disembunyikan. Akuntabilitas harus diikuti dengan pengawasan yang 

baik sesuai dengan komitmen yang dibuat antara pemberi amanah dan penerimah 

amanah.  
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 Tanggungjawab adalah sebuah kesadaranmanusia akan tingkah lakuatau 

perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab tersebut 

adalahsebuah perwujudan akan kesadaran dan kewajiban. Dalam menjalankan 

tugas , kewenangan, hak, dan kewajibandalam pengelolaan keuagan desa, kepala 

desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut sebagai 

laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi APBDes. Maka dari itu perlu 

kehati-hatian dalam menganalisis apa yang harus di pertanggungjawabkan dan 

berapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.  

Akuntabilitas yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat. Dimana akuntabilitas publik itu adalah prinsip 

Akuntabilitas publik, artinya proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, 

penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada publik (Wiguna et al., 2015). Dengan kata lain, 

akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan pengelolaan 

keuangan dalam laporan keuangan. Akuntabilitas publik yang akan dilakukan oleh 

lembagasektor pablik memiliki banyak dimensi, yaitu: Akuntabilitas kejujuran 

dan akuntabilitas hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan 

Akuntabilitas kebijakan.  

D. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengertian Keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

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

sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 
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kewajiban dalam desa.Urusan keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan dalam sistem yang 

tertib dan anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).(Suwarno, 

2019). Pengelolaan keuangan desa dapat menjadi sangat sensitif dikalangan 

masyarakat, oleh karena itu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 

sangat diperlukan agar tidak ada tudingan buruk terhadap aparat desa. Sehingga 

masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan uang desa setiap tahunnya. 

Selain memperkuat akuntabilitas, transparansi informasi kepada publik akan 

meningkat dengan terwujudnya hak-hak publik(Anjani, 2017). Pengelolaan 

keuangan desa yang mencangkup semua kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa(Sunarti et al., 2019). Pelaksanaan keuangan desa atas dasar hak asal usul dan 

kewenangan lokal dibiayai dalam skala desa oleh APBDes. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, pemerintah telah menyusun program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memberikan dana 

bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD). 

Selain keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan, aparat desa juga 

diberikan uang transfer langsung dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan 

Alokasi Dana Desa. Dana yang besar ini diharapkan dapat mempercepat proses 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan yang 

kondusif dan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan 

tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan desa yang 
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berdampak buruk Pencatatan dan pelaporan dapat membuat proses penilaian 

penggunaan dana menjadi tidak konsisten dan terstandar. Yang terpenting, tingkat 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh 

kemampuan aparat desa dalam mengelola uang desa yang dimilikinya.(Munti & 

Fahlevi, 2017). Dalam hal ini, kepala desa memegang kekuasaan,pengelolaan 

keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa 

tersendiri, dengan bantuan PTPKD (Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan 

Desa).  

E. Transparansi 

Coryanata (2007)mengatakan: “tranparansi dibangun diatas dasar arus 

informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga - lembaga dan 

informasi perlu diakses oleh pihak - pihak yang berkepentingan, dan informasi 

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau”. Suatu 

anggaran yang disusun oleh eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi 

beberapa kriteria, yaitu penetapan kebijakan anggaran, ketersediaan dan 

aksesibilitas dokumen anggaran, ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang 

tepat waktu, asimilasi suara/saran rakyat dan terdapat sistem penyediaan 

informasi. kepada publik. Berkenaan dengan pelaksanaan transparansi 

pemerintahan, media memegang peranan yang sangat penting, sebagai peluang 

untuk berkomunikasi dengan publik dan menjelaskan berbagai informasi yang 

relevan, serta sebagai penonton atas berbagai tindakan pemerintah dan perilaku 

menyimpang aparatur birokrasi. untuk melakukan segalanya, “media 

membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka 



29 

 

 

pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh 

kepentingan bisnis (Wiranto,2012)”. Dengan keterbukaan ini, akibat yang akan 

dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, sehingga harus ada 

pembatasan terhadap keterbukaan itu sendiri, karena pemerintah harus pandai 

memilah informasi apa yang harus dipublikasikan dan mana yang tidak perlu 

sehingga ada standar yang jelas dari publik. pejabat mengenai jenis Informasi apa 

yang dapat diberikan dan kepada siapa informasi tersebut harus diberikanasas 

yang menjamin aksesatau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan  serta proses yang dicapai (Sugista, 2017). Hal 

tersebut yang perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidaksemua informasi 

menjadi komsumsipublik dikarenakan terdapathal – hal yang akan menyebabkan 

informasitidak boleh diketahui oleh publik(M.M Ludani, G.B Tampi, 2017).  

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan 

daerah yang bersih, efisien, efektif dan responsif yang tanggap terhadap aspirasi 

dan kepentingan masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja 

keuangan pemerintah yang juga akan ditingkatkan.Pengelolaan kinerja keuangan 

yang baik merupakan titik tolak transparansi, dan untuk mencapai hal tersebut 

pemerintah harus menangani kinerja keuangannya dengan baik dengan 

memperhatikan dua (dua) aspek transparansi yaitu komunikasi publik oleh 

pemerintah dan hak publik untuk akses informasi. Transparan juga harus memiliki 

keseimbangan karena transparansijuga menyangkut kebutuhanakan kerahasian 
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dalam lembaga maupun dari informasi - informasiyang akan mempengaruhi hak 

dan privasi individu.Oleh karena itu, berdasarkan teori yang telah diuraikan di 

atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh transparansi 

terhadap kinerja keuangan yang tentunya masih memerlukan pembuktian lebih 

lanjut dalam penelitian ini.  

F. Kinerja Keuangan Desa 

Kinerja keuangan desa merupakan hasil kerja atau prestasi perangkat desa 

dalam melaksanakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban urusan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan 

desa yang ditetapkan oleh pemerintah dibiayai oleh APBN. Konsep kinerja dapat 

dilihat terutama dari dua aspek, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. 

Keduanya saling terkait satu sama lain, karena organisasi tidak dapat mencapai 

suatu tujuan tanpa adanya kinerja para pegawai di dalam organisasi tersebut (Aan 

Kuesnendar, 2018). Kinerja pengelolaan keuangan akan menentukan tercapai 

tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang 

ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan standar dapat 

mempersulit proses penilaian penggunaan dana. Yang terpenting, tingkat efisiensi 

dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan 

aparat desa dalam mengelola uang desa yang dimilikinya. 

Dalam pengelolaan pelayanan oleh pemerintah, kepuasan masyarakat tercapai 

apabila pelayanan yang diberikan pemerintah kepada mereka sesuai dengan yang 

diharapkan, dengan memperhatikan mutu dan pelayanan yang ditawarkan dengan 

harga yang relatif wajar dan mutu pelayanan baik. Di era reformasi ini, 
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masyarakat lebih terbuka dalammengkritik pemerintah dalam hal pelayanan 

publik.Dalam lingkungan pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat 

desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan di desadiharapkan dapat 

melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik guna terciptanya 

kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di desa. Kinerja aparatur pemerintah 

desa merupakan ukuran yang menentukan sejauh mana tujuan (kuantitatif, 

kualitatif, dan waktu) telah dicapai oleh pemerintah, di mana tujuan telah 

ditentukan sebelumnya(Wuri et al., 2017).  

Kinerja keuangan merupakan hasil evaluasi pekerjaan yang telah 

diselesaikan, dan hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang diselesaikan harus dievaluasi/diukur 

secara berkala.Dalam mengukur kinerja keuangan, perlu menghubungkan 

perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Kinerja keuangan adalah 

pencapaian pekerjaan yang diselesaikan oleh perusahaan dalam periode tertentu 

dan yang terutang dalam laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan.Menurut Pottery (2009), ada dua jenis kinerja yang dapat diukur 

dalam studi yang berbeda, yaitu kinerja operasional perusahaan dan kinerja pasar. 

Kinerja operasi perusahaandiukur dengan melihat kapasitas perusahaan seperti 

yang ditunjukan pada laporan keuangan (Faudia Forma, 2018). Lebih lanjut 

Asnidar dan Hardi (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan desa merupakan 

kemampuan desa dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangan asli 

dalam daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya 

kepada pemerintah yang lebih tinggi, sehingga mempunyai keleluasaan dalam 
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menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah batas-

batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan. Merujuk pada apa 

yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwasanya Efektivitas kinerja keuangan 

desa adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau pencapaian yang 

diukur dengan membandingkan perolehan pendapatan dengan anggaran 

pendapatan. 

Kinerja keuangan desa ini terkait Dengan pengelolaan keuangan desa yang 

diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 

desa. Pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai segala kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan 

desa merupakan hasil kerja atau prestasi perangkat desa dalam pelaksanaan segala 

kegiatan. Bagian keuangan desa yang diangkat oleh pemerintah ditandai dengan 

APBN. 

G. Keterkaitan Budaya Sipakatau, Sipakalebbi,Sipakainge dengan 

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Budaya organisasi merupakan komponen yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja sebuah mesin. Budaya organisasi di sisi internal perangkat 

akan memberikan saran untuk semua perilaku yang diusulkan oleh organisasi 

sehingga Itu dapat dicapai dengan sukses, dan sebagai hasilnya perangkat akan 

menguntungkan dirinya sendiri karena akan memberikan kepercayaan dalam 

pekerjaannya. Karakteristik tersebut akan mampu meningkatkan ekspektasi 
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perangkat sehingga kinerjanya meningkat. Dalam keterkaitan budaya 3S dengan 

Akuntabilitas dan transparansi yaitu pada budaya sipakatau yang artinya 

memanusiakan manusia, dimana masyarakat dan pemerintah menjadi satu wadah 

yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tanggung jawabanya. Pemerintah 

yang memanusiakan manusia dan masyarakat mendukung kinerja pemerintah. 

Budaya sipakainge yang artinya mengingatkan, dimana masyarakat ada untuk 

pemerintah dalam hal saling mengingatkan dan menyampaikan pendapat satu 

sama lain yang meminili nilai tanggungjawab. Dan yang terakhir budaya 

Sipakalebbi yang artinya saling menghormati, dimana masyarakat menghormati 

pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Pemerintah dapat menjalankan tugasa dan 

tanggungjawabnya apabila adanya saling menghormati satu sama lain.  

Budaya atau tradisi adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan 

kegiatan organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang tertuang 

dalamstrategic planningdalam suatu organisasi. Salah satu budaya yang terdapat 

dalam kebudayaan orang Bugis. Dimana dalam pandangan nilai-nilai utama 

kebudayaan Bugis, Budaya Sipakatau, yaitu sifat untuk melihat manusia sebagai 

manusia. Sipakalebbi, yaitu alam yang menghalangi kita untuk melihat manusia 

dengan segala kekurangannya. Sipakinge yang sifatnya saling mengingatkan 

(Syarif. dkk, 2016). Budaya 3S yang merupakan nilai budaya suku Bugis yang 

selama ini hampir punah di kalangan masyarakat. Dengan kepemimpinan PSTW 

Gau Mabaji, budaya 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, Sikapakainge) kembali 

diterapkan/dibudayakan di Panti jompo mulai dari menerima lansia, menempatkan 

mereka di asrama, menyediakan makanan, dan penyuluhan sosial dalam dinamika 
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kelompok, hingga Kembali ke keluarganya, semua bertujuan untuk membuat 

suasana panti asuhan lebih fokus dalam memberikan pelayanan kesejahteraan, 

terutama kekaguman yang kuat kepada rekan-rekannya yang sudah lanjut usia. 

Adanya fenomena yang terjadi mengenai akuntabilitas keuangan. Hal 

tersebut terjadi karena Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berdampak pada pembiayaan, mengakibatkan kerugian pada 

laporan keuangan pemerintah (Ichlas et al., 2014). Akuntabilitas Pemerintah 

adalah perwujudan dari suatu instansi pemerintah yang bertanggung jawab 

menjalankan misi organisasi dalam mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan 

melalui alat pertanggungjawaban berkala (Riantiarno dan Azlina, 2011). 

Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan 

memberikan informasi yang relevan mengenai hasil program yang dilaksanakan 

(Anjarwati, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Pemerintahan Daerah Khusus mengatur tentang penyediaan Dana Pemerintahan 

Khusus Bagi Daerah (Ichlas, 2014). Tujuan utama dari otonimi daerahyang belum 

terpenuhi secara signifikanterhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memberikan informasi sebagai 

bentuk pemenuhan hak publik melalui penyajian laporan keuangan. Laporan 

keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomik dan kewajiban 

entitas pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya 

ekonomi. pengguna memerlukan informasi iniuntuk menilai kemampuan 

entitaspelapor dalam melaksanakan kegiatan pemerintah (Hehanussa, 2015). 

Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat pentingMemberikan wali 
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amanat karena melalui laporan keuangan wali amanat dapat mengetahui posisi 

keuangan organisasi dan dapat mengambil keputusan tertentu untuk menunjang 

kelangsungan suatu organisasi atau badan Albugis (2016) mengatakan bahwa 

laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu 

entitas. 

H. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dibuat untuk membantu penulis dalam melakukan 

penelitian yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak mengarah 

pada penjelasan yang meluas serta tak terarah. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengungkapkan internalisasi budaya atau kearifan lokal Sipakatau, Sipakainge 

dan sikapalebbi dalam membangun transparansi dan akuntabilitaspengelolaan 

keuangan di Desa Seppang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. 

Pengungkaoan ini dilakukan dengan mengacu pada tatanan dalam stewardship 

theory. Stewardship theory ini Keberadaan pemerintah daerah dapat dimaknai 

sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, 

dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mampu 

menjadikan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya, 

sehingga tercapai tujuan ekonomidan mensejahterakan masyarakatdapat tercapai 

secara optimal.  

Secara garis besar, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada bagan berikut: 
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang 

menggambarkan aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian secara 

mendalam (Sugiyono, 2014).Penelitian kualitatif dideskripsikan sebagai penelitian 

yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, 

dan dengan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah yang 

khusus. ...dan menggunakan metode alami yang berbeda (Bungin, 2003:41). 

Penelitian ini mencari dan menganalisis data dari perspektif aktor untuk 

melihat bagaimana dinamika sosial membentuk pemahaman mereka. Perilaku dan 

frasa dapat memiliki banyak arti dan dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda, 

seperti pengumpulan data oleh informan wawancara. Penelitian ini akan 

menganalisis peran budaya lokal dalam meningkatkan efektivitas sistem 

pengendalian intern yang diterapkan di Kantor Desa Seppang Kabupaten 

Bulukumba dengan menggambil informanyang sesuai dengan karasteristik yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini berfokus secara intens pada objek tertentu dan kemudian 

mempelajarinya sebagai suatu keadaan.Data dan informasi dari studi kasus dapat 

diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan, yaitu Informasi dikumpulkan 
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dari berbagai sumber (Al-Nawawi, 2003).Subyek penelitian dapat berupa 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.Subjek yang diteliti relatif terbatas, 

tetapi variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dari segi dimensi (Danim, 2002). 

C. Jenis Dan Sumber DataPenelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (subjek Self report 

data) yang diperoleh dari wawancara dengan informan.Istilah yang digunakan 

untuk topik penelitian adalah informan.Informan tersebut dipilih untuk menjadi 

subjek penelitian ini karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan 

dengan penelitian yang sedang berlangsung.Sumber data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah data primer.Data primer adalah pengumpulan data dengan 

menggunakan alat observasi dan wawancara.Dalam penelitian ini, sumber data 

primer adalah kepala desa dan pegawai desa. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data jika peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan 

diteliti, dan juga jika peneliti ingin mempelajari hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah responden yang sedikit.eknik pengumpulan data ini 

didasarkan pada laporan diri atau laporan diri, atau setidaknya pada pengetahuan 

atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2015:188). Wawancara ini dapat dilakukan 
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secara terstruktur, dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui 

telepon.Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam bidang ini adalah 

dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena keterbatasan 

informan.Pemilihan teknik wawancara tidak terstruktur ini agar tidak mengganggu 

informan. 

2. Observasi  

 Catatan dapat dikategorikan menjadi catatan langsung (peserta) dan bukan 

peserta.Catatan dibagi menjadi dua bagian, catatan terbuka dan catatan 

tertutup.Catatan juga dapat menggunakan teknik terstruktur dan tidak 

terstruktur.Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku 

informan dan lain-lain, seperti pada keadaan yang sesuai.Observasi bertujuan 

untuk mendeskripsikan sesuatu yang akan diteliti dalam penelitian ini dan 

kegiatan yang sedang berlangsung serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasiyang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, 

mengenai hal yang terjadi. Bukti yang didapatkan dalam penelitian ini berupa 

foto, gambar atau hal semacamnya yang akan menguatkan keesahan dan 

kepercayaan yang Dokumentasi yang peneliti gunakan disini berupa gambar-

gambar, gambar-gambar, tentang apa yang terjadi. Bukti yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa foto, gambar atau sejenisnya yang akan meningkatkan 

kredibilitas dan kepercayaan yang diperoleh. 
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E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur, 

memeriksa, mengumpulkan atau menganalisis data secara sistematis untuk 

memecahkan masalah.Diantara alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri, alat tulis, alat perekam, handphone, dan manuskrip sebagai daftar 

pertanyaan wawancara. 

F. Tehnik Pengelolaan Dan Analisis Data 

Penelitian kualitatif, tidak ada pendekatan tunggal untuk analisis 

data.Pilihan metode sangat tergantung pada pertanyaan penelitian, strategi 

penelitian dan kerangka teoritis.Untuk melakukan analisis, peneliti perlu 

menangkap, merekam, menafsirkan, dan menyajikan informasi.Peneliti 

interpretatif menggunakan observasi partisipan dan penelitian lapangan.Teknik-

teknik tersebut menuntut peneliti untuk mencurahkan waktunya untuk melakukan 

kontak pribadi secara langsung dengan orang-orang yang dipelajarinya (Newman, 

2013:103).Berdasarkan model Miles dan Huberman, proses pengolahan dan 

analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap secara 

berkesinambungan yang meliputi tahap reduksi data (data reduction) dan tahap 

penyajian data (data presentation), dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi 

(Indrianto dan Bambang, 2009:337). Langkah-langkah analisis data yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Reduksi Data 

Tahap reduksi data merupakan proses seleksi yang difokuskan pada 

penyederhanaan data mentah yang diperoleh di lapangan. Aktivitas ini Hal ini 
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dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian sampai akhir pengumpulan 

data. Dalam proses reduksi data, data yang tidak perlu akan dikurangi sampai data 

yang terpilih diproses ke langkah selanjutnya.Teori yang benar dalam hal reduksi 

data dalam domain adalah teori stewardship.Dalam reduksi data dapat dilakukan 

dengan memusatkan perhatian dan mencari bahan penelitian dari berbagai literatur 

yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan 

dalam rumusan masalah.Data yang relevan atau sesuai dianalisis dengan cermat, 

sedangkan data yang kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang menyediakan 

kemungkinan inferensi dan tindakan.Penyajian data diorientasikan agar data yang 

padat tersusun dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami.Data 

dapat disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, diagram, hubungan antar kategori 

dan diagram alur. 

3) Penarikan Kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

diperoleh sebagai hasil penelitian.Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk 

menemukan atau memahami makna/makna, alur, sebab akibat atau 

proposisi.Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang 

harus dicari, metode apa yang digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan 

kesalahan apa yang harus diperbaiki. Selain itu, analisis data bertujuan untuk 

mendeskripsikan data sehingga dapat dipahami karakteristik data tersebut.Suatu 

kesimpulan diperoleh berdasarkan perkiraan atau perkiraan. 
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Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan 

analisis yang terkait.Selanjutnya data dianalisis, dijelaskan dan diinterpretasikan 

dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan fakta di lapangan, makna atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil dari substansinya. 

Berdasarkan keterangan di atas maka setiap tahapan proses dilakukan 

untuk mendapatkan keabsahan data dengan cara menelaah semua data yang ada 

dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

dinas, foto, dll melalui metode wawancara. didukung oleh studi dokumentasi. 

G. Uji Keabsahan Data 

Penelitian kualitatifmemiliki dua kelemahan utamayaitu : (a)peneliti tidak 

100%independen dan netraldariresearch setting;(b)peneliti kualitatifsangat tidak 

terstruktur (messy) dan sangatinterpretive. Pengujian keabsahan data untuk 

mendapatkan nilai sebenarnya dari penelitian kualitatif disebut juga validitas 

internal. Namun, karena penelitian ini menggunakan sumber data dan teori yang 

berbeda untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang 

tepat untuk menggunakannya adalah dengan menggunakan metode 

triangulasi.Triangulasi berarti penggunaan pendekatan yang berbeda dalam 

melakukan penelitian yang meliputi empat hal, yaitu triangulasi metode, antar 

peneliti, sumber data dan teori.Namun peneliti hanya menggunakan triangulasi 

sumber data dan triangulasi teori. 

Triangulasi sumber data adalah untuk menguji reliabilitas data dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pemeriksaan data untuk 
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sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi, dokumentasi atau 

angket.Data yang dianalisis peneliti menghasilkan suatu kesimpulan yang 

kemudian meminta persetujuan(member check) dari berbagai sumber 

data.Sedangkan triangulasi teori digunakan karena dalam penelitian ini 

menggunakanstewardship theory. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Seppang 

Desa Seppang terletak di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

Provinsi Sulawesi-Selatan.Dengan batas – batas administratif  berdasarkan letak 

geografis sebagai berikut (Desa Seppang, 2021) : 

a. Sebelah Utara : Desa Lonrong, Desa Bijawang 

b. Sebelah Selatan : Polewali, Desa Salemba 

c. Sebelah Timur : Desa Padangloang 

d. Sebelah  Barat : Desa Pallambarae 

Luas wilayah  Desa Seppang berkisar  1.381,86  Ha. Secara administratif, 

luas wilayah tersebut dibagi dalam empat dusun yang terbentuk sejak berdirinya 

Desa Seppang.Keempat desa itu adalah Dusun Batuloe, Dusun Kampung 

Tengnga, Dusun Tanah Cellae dan Dusun Mattirowalie. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Desa Seppang 

Dusun Luas  (Ha) 

Batuloe 732,2 

Kampung Tengnga 97,00 

Tanah Cellae 201,73 

Mattirowalie 350,93 

TOTAL 1.381,86 

Sumber : Buku Profil Desa Seppang (2021)
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Desa Seppang merupakan satu dari 13 Desa yang berada dalam wilayah 

administrative Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.Luas desa Seppang 

mencapai 1.863 KM2 yang teridiri dari daerah pemukiman, persawahan, 

perkebunan dan sebagian lagi daerah perikanan serta ruang terbuka hijau. Desa 

Seppang dihuni 4.529 Jiwa yang tersebar di 4 dusun yakni Dusun Batuloe, Dusun 

Kampung Tengnga, Tanah Cellae dan Mattirowalie. 

Tabel 4.2 

Kepadatan Penduduk Desa  Seppang 

N

o. 
Desa 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Luas 

(Km
2
) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/Km
2
) 

Persentas

e 

Kepadata

n 

Penduduk 

(%) 

1 
Batuloe 

1.799 7,322 245,70 13,19 

2 
Kampung 

Tengnga 

905 0,97 932,99 50,07 

3 
Tanah 

Cellae 
780 2,017 386,71 20,75 

4 
Mattirowali

e 
1.045 3,508 297,89 15,99 

Jumlah 4.529 14 1.863 100 

Berdasarakan tabel 4.2 diatas dapat diketahui jika dadapat diketahui bahwa 

dari empat dusun di Desa Seppang Dusun Batuloe merupakan wilayah dengan 

luas dan jumlah penduduk terbanyak. Namun berdasarkan hasil perhitungan 

kepadatan penduduk justru daerah terpadat di Desa Seppang terletak di Dusun 
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Kampung Tengnga dengan presentase kepadatan penduduk sebanyak 50,07%. 

Meski tergolong daerah dengan luas wilayah terkecil namun jumlah penduduk di 

Dusun Kampung Tengnga merupakan yang terbanyak.Hal tersebut bisa terlihat 

dari padatnya bangunan pemukiman serta terletak dekat dengan pusat 

pemerintahan. Sementara dusun dengan kepadatan penduduk kedua yakni Tanah 

Cellae dengan presentase 20,75%, ketiga Dusun Mattirowalie sebesar 15,99% dan 

terakhir Dusun Batuloe sebesar 13, 19%. 

2. Sturktur Pemerintahan Desa Seppang 

Kedudukan pemerintahan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa, bersama dengan badan permusyawaratan desa untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.Website pemerintah desa 

memposisikan pemerintah desa sebagai pengatur utama fungsi pemerintahan desa 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan 

masyarakat, dan mengembangkan masyarakat desa. 

Rumitnya permasalahan dalam menjalankan pemerintahan desa, 

pemerintahan desa terdiri dari kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan 

dibantu oleh pengelola desa sebagai pembantu tugas kepala desa. Perangkat desa 

adalah unsur yang terdiri dari : 

a. Unsur Staf (Sekretariat Desa); 

b. Unsur Lini (pelaksanaan teknis lapangan); dan 

c. Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun) 

Di antara unsur-unsur pemerintahan desa, yaitu unsur pokok (kepala desa), 

pembantu kepala atau staf (sekretaris desa dan kepala urusan), unsur pelaksana 
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teknis teknis (kepala bidang), dan unsur pelaksana wilayah (kepala dusun), selalu 

disusun menjadi satu kesatuan.Dari kepala desa dan ada hubungan kerja menurut 

pembagian kerja yang jelas antar unsur organisasi pemerintahan desa, sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan dan tercipta kejelasan tanggung 

jawab setiap orang yang ditugaskan dalam pekerjaan tersebut.unit pemerintahan 

desa. 

Saat ini Desa Seppang dipimpin oleh Kepala Desa Samsu (2020-2024).Ia 

memimpin Desa Seppang dengan penuh tanggung jawab dan dikenal tegas dalam 

menjalani jabatannya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinannya berfokus 

pada pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas 

serta diimbangi dengan tingkat keimanan yang tinggi di Desa Seppang. 

Dalam menjalankan tanggungjawaba pemerintahan sebagaimana mestinya, 

Samsu di bantu oleh beberapa aparat Desa lainnya yang berada dalam satu 

lingkup struktur organisasi, yakni: 
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Gambar 4.1 

Struktur Pemerintahan Desa Seppang Periode 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Profil Desa Seppang (2021) 
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Adapun visi kepala Desa Seppang periode 2020-2026 dalam membangun 

Desa Seppang adalah: 

“Meningkatkan Kesejahtreaan Masyarakat dan Menjadikan Desa Seppang 

menjadi Desa yang Aman, Bersih, Religius, Berbudaya dan Berdaya Saing 

dengan Berbasis pada Sumber Daya Lokal dan Kearifan Lokal” 

Melalui visi ini, kami berharap masyarakat akan mendapatkan gambaran 

yang lebih baik tentang kondisi masa depan dan gambaran situasi yang ingin 

dicapai, dibandingkan dengan kondisi saat ini.Dengan dirumuskannya misi ini 

juga diharapkan mampu memberikan arah perubahan kepada masyarakat dalam 

kondisi yang lebih baik, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mengendalikan dan mengendalikan perubahan yang akan terjadi, mendorong 

masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, mendorong persaingan 

yang sehat antar sesama. anggota masyarakat, dan menciptakan dorongan untuk 

mempersatukan anggota masyarakat. 

Penjabaran dari visi ini diharapakan dapat mengikuti dan mengatisipasi 

setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan 

datang dari usaha-usaha mencapai visi kepala Desa Seppang.  

Adapun misi dari kepala Desa Seppang adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran dan masyarakat 

yang berpenghasilan rendah; 

b. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah Desa 

Seppang dengan menghidupkan poskamling  di setiap RT (Rukun 

Tetangga); 



50 
 

 
 

c. Mewujudkan kehidupan dan suasana desa yang bersih dengan 

mengorganisir pelaku usaha jasa kebersihan di lingkungan RT 

secara terintegrasi dengan membuat tempat pembuangan akhir 

(TPA) sampah; 

d. Pembentukan kerukunan warga yang harmonis dan damai; 

e. Mengadakan pelatihan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 

masyarakat Desa Seppang secara berkesinambungan dengan 

bekerjasama dengan dinas terkait serta meningkatkan peran kaum 

perempuan melalui PKK dan mendorong usaha BumDes untuk 

peningkatan sumber pendapatan asli desa; 

f. Pelibatan masyarakat Desa Seppang secara langsung pada kegiatan 

pembangunan yang berasas pemerataan berkeadilan serta 

membangun komunikasi dengan masyarakat secara langsung; 

g. Akan tetap mempertahankan budaya dan adat istiadat;  

h. Membangun desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal; 

Misi dalam RPJMDes Desa Seppang tahun 2020-2026 tersebut mengacu 

pada RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021 dan olehnya itu terdapat 

hubungan yang kuat misi dalam RPJMDes dengan misi dalam RPJMD. 

3. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Seppang 

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan menyeluruh yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.Kepala desa sebagai kepala 

pemerintahan desa merupakan pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa 
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dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa 

tersendiri.Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa mewakili pemerintah 

desa.(Zulaifah, 2020). 

Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tertib di 

bidang keuangan menurut standar, prinsip, dan prosedur tertentu sehingga 

informasi aktual yang berkaitan dengan keuangan dapat segera 

diperoleh.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018). 

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Seppang Kecamatan 

Ujungloe diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDesa).RPJMDa dibuat pada awal masa pemerintahan desa atau 

setelah kepala desa terpilih. RPJMDes merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) 

tahun yang memuat arah Kebijakan Pembangunan Desa, Strategi Pembangunan 

Desa dan Program Aksi Desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah.RPJM Desanya telah disusun, sehingga dapat dijadikan 

acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Seppang.Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa Seppang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan 

dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Aksi Pemerintah Desa 

(RKPDesa) untuk memastikan koherensi dan konsistensi antara perencanaan, 

anggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

Bapak Samsu selaku Kepala Desa Seppang mengungkapkan jika 

pengelolaan dana Desa ini harus sejalan dengan visi Desa yang kemudian tertuang 

dalam RPJMDesa. 

“Pengelolaan Desa yang ada di Desa Seppang ini dilakukan sesuai 

dengan Visi saya sebagai kepala Desa. Ada itu namanya RPJMDesa 
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atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 

dirembukkan di awal periode Nah di dalam menyusun RPJMDes itu 

melalui masukan- masukan di seluruh wilayah penduduk lewat tokoh-

tokoh masyarakat sehingga masukan- masukan permasalahan itu kita 

rangkum melalui Musrengbangdes (Musyawarah rencana 

pembangunan desa). Kalo sudah begitu baru maki susun program 

kerja ta apa-apa saja mulai dari yang skalanya prioritas sampai yang 

menyesuaikan dengan keadaannya Desa ta‟ ini” (Wawancara dengan 

Bapak Samsu, 25 Juli 2021) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 

tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa Alokasi Dana Desa 

berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling 

sedikit 10% (Sepuluh persen) . Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh 

setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa)  untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa 

berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 (Miftahudin, 

2018).  

APBDes Seppang didalamnya berisi informasi program yang akan 

dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut 

(Lapora Keuangan Desa Seppang, 2020): 

 

a. Pendapatan Asli Desa 

Pendapatan Asli Desa  Seppang pada tahun 2020 sebanyak Rp. 

20.000.000 yang didapatkan melalui hasil usaha desa.  Sementara 
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pendapatan asli melalui  hasil asset, serta Swadaya, Partisipasi, dan Gotong 

Royong dari masyarakat tidak mendapat pemasukan di tahun 2020. 

b. Dana Desa 

 Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang diperoleh dari 

APBN. Jumlah Penerimaan Dana Desa  Seppang selama Tahun Anggaran 

2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

 Dana Desa Seppang 

Periode Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 

Kurang 

Tahap I 504.211.600,00 504.211.600,00 - 

Tahap II (15%) 187.458.300,00 187.458.300,00 - 

( 15 % ) 187.458.300,00 187.458.300,00 - 

( 10 % ) 124.972.200,00 124.972.200,00 - 

Tahap III 245.621.600,00 245.621.600,00 - 

TOTAL 1.249.722.000,00 1.249.722.000,00 - 

c. Alokasi Dana Desa 

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) 

Seppang tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Alokasi Dasa Seppang 

Periode Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 

Kurang 

ADD (Januari-Februari) 131.361.714,00 131.361.714,00 - 

ADD (Maret) 65.680.857,00 65.680.857,00 - 

ADD (April) 65.680.857,00 65.680.857,00 - 

ADD (Mei) 57.251.871,00 57.251.871,00 - 

ADD (Juni) 57.251.871,00 57.251.871,00 - 

ADD (Juli) 57.251.871,00 57.251.871,00 - 
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ADD (Agustus) 57.251.871,00 57.251.871,00 - 

ADD (September) 57.251.871,00 57.251.871,00 - 

ADD (Oktober) 57.251.871,00 57.251.871,00 - 

ADD (November) 57.251.871,00 57.251.871,00 - 

ADD (Desember) 57.251.873,00 57.251.873,00 - 

TOTAL 720.738.398,00 720.738.398,00 - 

d. Belanja Desa 

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan 

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (BPKP, 2015). 

Diprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat.Kebutuhan pembangunan meliputi, namun tidak 

terbatas pada, kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.Yang dimaksud dengan “tak 

terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang 

dibutuhkan masyarakat desa.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan sandang, 

pangan, dan papan.Layanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan dan 

infrastruktur dasar. 

Adapun rincian belanja Desa Seppang tahun anggaran 2020, adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Belanja Desa Seppang Tahun Anggaran 2020 

Bidang Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 

Kurang 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

683.526.707,00 602.542.159,00 80.984.548,00 

Bidang Pembangunan 

Desa 
584.553.500,00 577.503.500,00 7.050.000,00 

Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

Desa 

60.810.000,00 26.735.000,00 34.075.000,00 

Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

17.285.000,00 17.285.000,00 - 

Bidang 

Penanggulangan 

Bencana, Keadaan 

Darurat, dan 

Mendesak Desa 

796.214.000,00 791.697.000,00 4.517.000,00 

Total 

 

2.142.389.207,00 

 

2.015.762.659,00 

 

126.626.548,00 

 

e. Aset Desa 

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli 

desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

atau perolehan hak lainnya yang sah (BPKP, 2015). 
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Adapun perolehan asset Desa Seppang dua tahun terakhir adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Aset Desa Seppang 

Aset 2020 2019 
Penambahan / 

Pengurangan 

Tanah - - - 

Peralatan, dan Mesin 659.984.603,00 588.831.668,00 71.152.935,00 

Gedung dan 

Bangunan 
309.300.213,00 309.300.213,00 - 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
3.831.868.371,00 3.404.019.123,00 427.849.248,00 

Aset Tetap Lainnya - - - 

Konstruksi dalam 

Pengerjaan  
- - 

TOTAL 4.801.153.187,00 4.302.151.004,00 499.002.183,00 

B. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa Seppang 

1. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa Seppang 

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD bertujuan untuk 

mengupayakan tercapainya tata kelola yang baik.Asas atau prinsip pemerintahan 

yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas keuangan desa 

dikelola berdasarkan praktik tata kelola yang baik(Widiyanti, 2017).  

Akuntabilitas adalah perwujudan komitmen akuntabilitas atas pengelolaan 

dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.(Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia, 2017).Agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel, 
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diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat berpartisipasi dalam 

mekanisme pengawasan, yaitu masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), Badan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pengawas 

Keuangan Tertinggi (BPK). Kita bahkan bisa mengikuti perkembangan terakhir 

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengawal pengelolaan dana 

desa. Di tingkat pusat, pengawasan ini dilakukan bekerja sama dengan semua 

pihak(BPKP, 2015). 

Dalam teori stewardship pemerintahakan berperilaku sesuai kepentingan 

bersama. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai 

dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward 

lebih melihat pada pengelolaan untuk mencapai tujuan bersama.Dengan demikian 

teori stewardshipTeori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap perangkat 

desa, baik kepala desa atau perangkat desa yang membantunya, memiliki tujuan 

yang sama untuk meningkatkan desa untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang 

dijelaskan dalam teori stewardship.Implikasi teori pengawasan terhadap 

pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya untuk memenuhi 

aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga 

dapat tercapai tujuan yang diinginkan yaitu tercapainya pelaporan 

pertanggungjawaban, aksesibilitas, pengendalian intern atas barang, transparansi 

dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pemerintah Desa Seppang memaknai akuntabilitas sebagai upaya 

pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah atas pengelolaan dana desa yang 
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dilakukan melalui realisasi rancangan pembangunan yang telah direncanakan 

bersama dengan masyarakat. 

“Akuntabilitas atau dapat dikatakan sebagai pertanggungjawabannya 

pemerintah tentang pengelelolaan alokasi dana desa yang sebetulnya itu 

untuk pembangunan desa. Hampirma dua tahun menjadi kepala desa di 

sini dan Alhamdulillah sudah banyak bukti dari kinerja ku yang bisa diliat 

mulai dari perbaikan fasilitas desa, pemberdayaan masyarakatnya sampai 

perbaikan internal aparat Desa.Dan itu semua tentunya juga haruski di 

dukung dengan penggunaan anggaran yang memang tepat sasaran” 

(Wawancara dengan Bapak Samsu, 29 Juli 2021). 

Pemerintah Desa Seppang berusaha mewujudkan pemerintahan yang 

akuntabel dengan melakukan berbagai program prioritas yang dianggap sangat 

dibutuhkan dalam pembangunan desa.Apalagi akuntabiltas ini dianggap sebagai 

perwujudan kewajiban Untuk menghitung keberhasilan dan kegagalan 

implementasi visi dan misi.Akuntabilitas juga dapat diimplementasikan melalui 

pendekatan strategis yang menyerap perubahan cepat yang terjadi dalam 

organisasi dan segera beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sebagai harapan 

untuk memenuhi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, pemerintah dituntut 

untuk melakukan pengelolaan dana desa secara terstruktur mulai dari pengajuan 

hingga pertanggungjawaban. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 

menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada 

Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi 

APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan 

Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun 

berikutnya.  
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“Jadi kita disini di Seppang, selalu taat sama peraturan yang mengikat. 

Untuk masalah pelaporan kita selalu tertib setiap triwulan di kecamatan, 

sama setiap pertengahan tahun itu di Kabupaten.” (Wawancara dengan 

Bapak Samsu, 29 Juli 2021) 

“Mulai dari pengajuan anggaran setelah musrengbang kita ajukan sesuai 

prosedur sampai pencairan dan pertanggungjawaban itu kita lakukan 

secara tertib. Kita juga selalu pastikan kalo setiap bukti penggunaan dana 

itu harus diarsipkan baik-baik sebagai bentuk tanggung jawab ta.” 

(Wawancara dengan Mirnawati, 29 Juli 2021) 

 

Pada tahun 2020, penggunaan dana Desa Seppang ditujukan untuk dua 

bentuk pelaksanaan program yakni program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Hal tersebut dianggap penting oleh pemerintah karena pembangunan 

infrastruktur harus senantiasa dibarengi dengan pemberdayaan dan penguatan 

sumber daya manusianya. 

“Pemerintah disini itu berdasarkan arahannya pakde kita utamakan dulu 

pembangunan infrastruktur sama pembangunan manusianya lewat 

pemberdayaan masyarakat” (Wawancara dengan Irsan Ya‟kub, 29 Juli 

2021) 

“Pemerintah sekarang itu prioritaskan pembangunan manusia sama 

infrastruktur, karena pakde selalu ki tekankan kalo bukan ji Cuma jalan 

yang harus diperbaiki terus, tapi kualitas masyarakatnya 

juga.”(Wawancara dengan A.Syahrir, 29 Juli 2021). 

Perwujudan dari akuntabilitas yang berusaha di bangun oleh Pemerintah 

Desa Seppang adalah dengan mewujudkan segala rancangan yang telah dilakukan 

dalam musyawarah desa. Sesuai prioritas pemerintah, beberapa program yang 

dilakukan harus sejalan dengan visi pemerintah yang akan dicapai. Seperti 

perbaikan jalan dan irigasi serta stimulus pelatihan utamanya kepada pemuda 

Desa. 

“Tahun 2020 kemarin kita keluarkan banyak dana utamanya untuk 

pemberdayaan masyarakat sama pembangunan kualitas masyarakat itu 

juga. Untuk stimulus pendidikan itu realisasinya sampai Rp. 

23.040.000,00. Untuk dana kepemudaan juga kita anggarkan Rp. 



60 
 

 
 

36.625.000,00. Pembangunan infrastruktur desa itu kita keluarkan  Rp. 

427.849.248,00. Bahkan untuk irigasi saja itu sampai Rp. 183.763.048,00” 

(Wawancara dengan Bapak Irsan Ya‟kub, 29 Juli 2021). 

“Memang dana yang dikeluarkan besar untuk pembangunan desa, karena 

kita liat besar sekali memang perbaikan yang dibutuhkan. Kayak jalan itu 

yang bagian Salu-Salu itu banyak sekali rusak diperbaiki lagi itu, banyak 

danana butuhkan. Mana mi lagi yang untuk pemberdayaan Desa nda main-

main juga.” (Wawancara dengan Bapak Samsu, 29 Juli 2021) 

Pemerintah Desa Seppang mempunyai misi untuk menjadi pemerintah 

yang mampu dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat melalui pelaksanaan dan 

pengelolaan dana desa yang mampu dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan 

agenda prioritaskan, telah banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. 

“Kalo dibilang perubahan pasti ada, bukti fisiknya itu kayak jalan sudah 

mi di cor, banyak juga irigasi yang diperbaiki. Untuk pemberdayaannya 

bisaki liat aktif sekalimi Karang tarunanya, ibu-ibu PKK sama Majelis 

Taklim itu bagus semuami” (Wawancara dengan bapak Ahmad, 29 Juli 

2021) 

“Kinerjanya pemerintah sekarang bagusmi, kalo dibilang akuntabel yah 

bisami lah dipertanggungjawabkan bisami diliat dari kinerjanya. Tapi kan 

masih banyak masalah-masalah lain juga kayak transparansi sama masih 

banyak juga masyarakat yang belum terlalu pro sama pemerintah bahkan 

sampai curiga sama pengelolaan dana Desa. Jadi perlu lagi skema 

pertanggungjawaban yang lebih efektif lagi supaya bisa mendapat 

kepercayaan penuh dari masyarakat” (Wawancara dengan Bapak 

Sudirman, 29 Juli 2021) 

Dalam pengelolaan ADD di Desa Seppang, tingkat akuntabilitas kepada 

masyarakat dalam pengelolaannya dapat dilihat dari tingkat transparansi, 

akuntabilitas, disiplin partisipatif, terstruktur dan anggaranDapat dikatakan tingkat 

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sangat baik, meskipun masih jauh dari 

harapan masyarakat. 

“Akuntabilitas yang ada di desa Seppang ini sudah baik. Dengan 

pertanggungjawaban yang ada kepada aparat desa sudah menunjukan 

bahwa desa seppang ini sudah menjalankan apa yang di inginkan 

masyarakat, seperti transparannya anggaran, dan akuntabelnya. Tapi biar 
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begitu, tetap harus dilakukan pengawasan dan perencanaan yang lebih 

baik lagi untuk pembangunan Desa Seppang” (Wawancara dengan Bapak 

Kahar, 29 Juli 2021). 

Meski telah melakukan pengelolaan dana desa secara akuntabel baik berupa 

pertanggungjawaban terhadap pemerintah terkait. Namun pemerintah Desa 

Seppang masih mengalami banyak masalah utamanya dalam membangun 

kepercayaan secara penuh kepada masyarakat. Olehnya itu pembenahan dalam 

structural dan kebijakan internal pemerintaj serta membangun komunikasi yang 

baik kepada masyarakat perlu ditingkitkan oleh pemerintah  untuk mewujudkan 

hal tersebut. 

2. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Transparansi  Pengelolaan 

Keuangan Desa Seppang 

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin bahwa setiap orang 

memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan.Informasi yang berhak diperoleh masyarakat dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Al Zulifa, 2020).Pelaporan 

didasarkan pada kebebasan informasi. Informasi kepentingan umum dapat 

diperoleh secara langsung oleh pihak yang membutuhkan(Subroto, 2009).  

Dalam proses pembentukan pemerintahan yang baik, ada hal-hal tertentu 

yang harus dicapai oleh setiap lembaga pemerintahan, di antaranya adalah prinsip 

transparansi atau keterbukaan.Setiap asas pasti memiliki maksud dan tujuan yang 

ingin dicapai, selain itu asas transparansi dimaksudkan untuk mendorong aparat 

desa belajar bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat atau 

dilaksanakan.(Hayuningtyas, Aprili, 2020). 
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Penggunaan teori stewardship pada penelitian ini dapat menjelaskan 

keberadaan pemerintah desa (pengurus) sebagai lembaga yang dapat dipercaya 

dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan menjalankan tugas dan 

fungsinya secara memadai untuk kesejahteraan (utama) masyarakat.Pemerintah 

desa menjalankan tugasnya dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan 

berupa penyajian laporan keuangan yang transparan sesuai dengan karakteristik 

laporan keuangan (relevan, handal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan). 

(Muhammad Luthfi, Dkk, 2018). 

Pemerintah Desa Seppang memaknai transparansi sebagai sebuah tugas 

penting yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada stekholder 

dalam lingkup pemerintahan yang lebih tinggi namun juga kepada masyarakat 

yang merupakan pihak yang berhak mengetahui bentuk pengelolaan dana yang 

telah dilakukan. 

“Kami selaku pemerintah Desa utamanya saya sangat pegang kuatki itu 

yang namanya transparansi. Karena bukan ji soal tanggung jawab ke 

kecematan atau kabupaten tapi juga ke masyarakat karena mereka ini yang 

harus tahu bagaimana itu dana desa di kelola. Jadi semua yang dilakukan 

musti dipertanggungjawabkan dengan trasnparan dan apa adanya 

sebagaimana mestinya.”(Wawancara dengan Bapak Samsu, 29 Juli 2021). 

Selain berkaitan dengan tanggungjawab, pemerintah Desa utamanya 

Bendahara Desa senantiasa berupaya untuk melakukan pengelolaan dana yang 

jujur dan amanah untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah. 

“Kita ini semua adalah bagian dari masyarakat, bedanya kita di kasi tugas 

untuk kelola dana desa. Jadi apapun itu, haruski kelola ini anggaran secara 

amanah.Kapan tidak, berarti kita langgarki tanggungjawab ta sebagai 

bagian dari masayarakat itu sendiri. Jadi intinya harus dipegang kuat itu 

prinsip transparansi”(Wawancara dengan Mirnawati/Bendahara Desa, 29 

Juli 2021). 
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“Transparansi itu menjadi prinsip utama ta semua di tataran aparat Desa, 

karena haruski selalu terbuka sama masyarakat apalagi soal dana seperti ini 

biasa sensitif ki bela. Apalagi sekarang masyarakat pintar mi, sadar mi kalo 

misalnya dari keterbukaan ta itu bisa jadi bahan evaluasinya mereka 

sebagai bagian dari pengawas pemerintah setempat” (Wawancara dengan 

Irsam Ya‟kub/KAUR KesRa, 29 Juli 2021). 

Berdasarkan ungkapan tersebut, dapat diketahui bahwa transparansi yang 

dimaksud oleh pemerintah Desa Seppang adalah sebuah tanggungjawab yang 

dilakukan tidak hanya kepada tataran pemerintah yang lebih penting.Namun 

tanggungjawab terbesarnya adalah pemberian informasi secara terbuka kepada 

masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. 

Dalam upaya melakukan pengelolaan dana desa yang transparan, terdapat 

beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Seppang yaitu sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan 

Dalam membangun pemerintahan yang transparan kepada 

masyarakat, pemerintah perlu melakukan perencanaan secara terbuka 

dengan memberikan akses sepenuhnya terhadap rancangan yang bersifat 

kepada masyarakat.Mekanisme yang menjamin adanya sistem 

keterbukaan dan standarisasi untuk semua penyelenggaraan pelayanan 

publik: Dalam hal ini pemerintah tidak menerapkan keterbukaan 

sepenuhnya kepada masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa, 

pemerintah memiliki alasan tersendiri, namun masyarakat mengharapkan 

partisipasi dan informasi masyarakat mengenai alokasi dana desa dapat 

diketahui oleh masyarakat sampai tidak ada keraguan tentang perangkat 

desa(Wahyuni, 2019). 
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Pemerintah Desa Seppang menjadikan tahapan perencanaan di 

awal pemerintahan untuk membangun transparansi sejak pertama 

dimulainya aktivitas pemerintahan dalam setiap periode melalui 

Musyawarah Desa yang mendatangkan berbagai pihak untuk membahas 

rancangan pembangunan kedepannya. 

“Di awal periode itu kita laksanakan dulu Musrengbangdes. Di 

undang semua itu aparat desa sampai ketua RT/RW, tokoh agama, 

tokoh masyarakat karang taruna, bahkan masyarakat semua 

diundang untuk bahas apa yang akan dilakukan ini kedepannya. 

Biar terbuka toh, bukan Cuma pemerintah yang rancang ki tapi 

masyarakat juga ikut serta” (Wawancara dengan Bapak A. 

Syahrir/Ketua BPD, 29 Juli 2021). 

“Kalo sudah mi itu dimusyawarahkan, diajukan mi ke kecamatan 

untuk pengesahan dan sebagainya toh sesuai program yang tadi 

direncanakan ini, lengkap mi juga itu berapa anggaran yang 

dibutuhkan.Jadi dari awal masyarakat taumi memang ini uang nanti 

mau diapakan”.(Wawancara dengan Bapak Irsan/Kepala Dusun 

Tana Cellae, 29 Juli 2021). 

Meski telah memberikan keterbukaan sejak awal masa 

pemerintahan, namun pelaksanaan ini masih dipandang belum cukup 

menunjukkan bukti transparansi kepada masyarakat karena banyak 

pertimbangan yang dilakukan. Seperti rancangan yang diusulkan 

terkadang tidak terealisasi atau rancangannya dipandang hampir sama 

dengan periode sebelumnya sehingga terdapat masyarakat yang belum 

merasa puas dengan tahapan perencanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Seppang. 

“Cocok memang itu yang na bilang pemerintah toh, ada memang 

musyawarah dilaksanakan. Tapi kannda semua masyarakat bisa 

hadir jadi tidak semua juga tauki, apalagi biasa ada tongmi itu 

agenda yang sudah mi diusulkan baru nda terlaksana ji juga atau 

ada juga kegiatan yang sama ji sebenarnya kayak tahun-tahun 

sebelumnya. Jadi kalo begitu mi nda ditaumi kita sebenarnya itu 
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dana yang sudah direncanakan terpakai ji kah  semua sesuai target 

na atau nda” (Wawancara dengan Bapak Subhan, 29 Juli 2021) 

 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tahapan perencanaan ini 

telah menjadi bagian dari keterbukaan pemerintah, namun karena 

pemahaman dan keikutsertaan masyarakat yang tidak menyeluruh 

menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan keuangan yang sedari awal 

telah dilakukan oleh pemerintah Desa Seppang. 

b. Pelaksanaan Kegiatan dengan Keterlibatan Masyarakat 

Transparansi pemerintah mampu dilakukan apabila segala 

aktivitas dan rancangan kebijakan yang dilakukan senantiasa melibatkan 

masyarakat sebagai pengawas dari pemerintahan itu sendiri. Olehnya itu, 

membangun pelaksanaan dengan parsipasi aktif masyarakat akan 

mendukung penuh upaya transparansi pengelolaan keuangan Desa. 

Desa Seppang dipimpin oleh Bapak Samsu sebagai Kepala Desa 

berkomitmen jika apapun yang menyangkut dengan pemerintah harus 

berjalan dibawah pengawasan masyarakat.Hal tersebut dilakukan agar 

tidak menimbulkan kesalapahaman mengenai pengelolaan keuangan 

Desa. 

“Saya sendiri selaluka bilang sama semua aparat disini, apa-apa 

saja dikerja usahakan masyarakat harus terlibat. Apalagi kalau 

adami sangkut pautnya dengan kegiatan yang kasi keluar dana 

banyak. Masyarakat harus tau betul itu dikemanakan itu uang dan 

sebagainya. Misalnya perbaikan jalan, kita usahakan yang kerja itu 

dari masyarakat sendiri supaya mereka tau berapa dana keluar dan 

bagaimana kualitas kerjanya pemerintah. Biar nda ada nanti rebut-

ribut lagi masalah dana Desa itu dipake untuk apa. Karena bahaya 

yang beginian jangan sampai dikira pemerintah main curang 

padahal kita lakukan semua untuk masyarakat.” (Wawancara 

dengan Bapak Samsu, 29 Juli 2021) 
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Pemerintah Desa Seppang secara tegas untuk terus melibatkan 

masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan bahkan 

berusaha untuk membangun pemerintah yang bersih dibawah 

pengawasan masyarakat. Namun berdasarkan beberapa informasi yang 

didapatkan dilapangan masih saja terdapat beberapa permasalahan 

mengenai pengelolaan dana Desa utamanya berkaitan dengan kegiatan 

desa yang mengeluarkan dana besar. 

“Pernah terjadi disini tuntutan masyarakat tentang 

anggaran.Mungkin karena belum mengetahui bahwa aparat desa 

sudah melakukan transparansi.Dulu masalah itu ada masyarakat 

yang protes tentang kenapa bantuan ke masyarakat yang kurang 

mampu tidak merata ki. Maksudnya ada masyarakat yang bisa 

dikatakan mampu  ji, kaya ji lagi iyya tapi herannya terimaki  

bantuan. Sering sekali mi begini, apalagi pas corona banyak sekali 

bansos toh tapi banyak masyarakat merasa nda adilki.” 

 

Permasalahan yang umumnya terjadi di Desa Seppang mengenai 

pengelolaan keuangan Desa berkaitan dengan distribusi bantuan 

sosial.Masih banyak protes yang terjadi karena pemerintah dianggap 

tidak trasnparan dan bahkan tidak adil mengenai pendistribusian manfaat 

bantuan sosial.Utamanya saat terjadi pandemi permasalahan seperti ini 

semakin marak terjadi, olehnya itu pemerintah Desa Seppang lebih 

dituntut untuk memperbaiki transparansi mengenai hal tersebut oleh 

masyarakat. 

c. Pelaporan dan Tanggung Jawab 

Pemerintah Desa Seppang sedari awal Menerapkan standar 

transparansi semaksimal mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam 

mekanisme mendengarkan pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat, 
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pemerintah desa mengundang masyarakat melalui musyawarah desa 

dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, 

sedangkan dalam pemerintah desa tidak mengungkapkan total dana yang 

terkumpul yang dibelanjakan untuk pembangunan desa. 

Bentuk pertanggungjawaban yang dilaukan oleh pemerintah Desa 

Seppang setiap tahunnya dilakukan kepada dua pihak yakni pelaporan 

kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan undang-

undang yang berlaku serta kepada masyarakat. 

“Jadi setiap triwulan itu kita adakan pelaporan ke kecamatan 

tentang perkembangan pembangunan disitumi juga 

dipertanggungjawabkan penggunaan dana desanya. Itu semua 

dilakukan sesuai prosedur yang adaji apalagi Desa Seppang ini 

terkenal ji dengan pemerintahan yang taat jadi kalo ke pusat 

Alhamdulillah kita nda pernah dapat teguran yang serius paling 

evaluasi ji untuk kedepannya bagaimana yang bagus”. (Wawancara 

dengan Ibu Mirnawati, 29 Juli 2021). 

Sementara bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada 

masyarakat dilakukan pemerintah Desa Seppang dengan memasang 

baliho di depan Kantor Desa setiap awal tahun berjalan sehingga mampu 

diakses semua masyarakat. 

“Berbicara mengenai transparansi, kami selaku aparat desa sudah 

transparan dalam hal pengelolaan anggaran. Dimana dalam hal 

transpaansi itu kami memasang baliho- baliho di beberapa titik 

seperti di dpan kantor desa agar masyarakat mengetahui anggaran 

tersebut di gunakan untuk apa dan kemana. Karna seperti yang kita 

juga ketahui bahwa berbicara anggaran banyak orng sensitif dan 

bertanya-tanya anggaran desa sebenarya digunakan untuk apa, 

maka dari itu kami dari aparat desa memasang baliho atau 

spanduk” (Wawancara dengan Bapak Irsan Ya‟kub, 29 Juli 2021). 

 

“Pemerinth desa sudah melaukan transparan kepada masyarakat. 

Karena kalau dilihat sudah ada mi baliho yang di pasang di depan 

kantor desa. Jadi masyarakat juga tau mi kalau anggaran yang ada 

digunakan untuk apa. Supaya tidak ada lagi pikiran-pikiran 
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negatifnya masyarakat mengenai pengelolaannya.”(Wawancara 

dengan Bapak A.Syahrir, 29 Juli 2021). 

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah 

Desa Seppang kepada masyarakatnya adalah dengan melakukan 

pemasangan baliho realisasi anggaran dana desa yang dapat dilihat oleh 

semua masyarakat tanpa terkecuali. Namun disisi lain, masih banyak 

masyarakat yang tidak mampu mengerti secara baik mengenai isi dari 

baliho tersebut bahkan juga mengatakan jika angka-angka dalam baliho 

tersebut patut dipertanyakan apalagi jika kinerja pemerintahan tidak 

seusai dengan dana yang dikeluarkan. 

“Bagus iyya, ada baliho tapi kan nda semua orang tau apa 

maksudna itu, apalagi kalo ada mi bahasa-bahasa tingginya kodong 

kayak anggaran terealisasi, asset, dan sebagainya yang nda 

dimengerti kita kodong.”(Wawancara dengan bapak Ahmad, 29 

Juli 2021). 

“Betul ada baliho, tapi kan nda di tau cocok ji kah atau tidak itu 

angka-angkanya.Apalagi kalo misalnya besar anggaran baru tidak 

adaji diliat hasil kerjanya pemerintah, kan harus dipertanyakan lagi 

itu transparansinya” (Wawancara dengan Bapak Kahar, 29 Juli 

2021). 

Dari respon masyarakat, mengenai bentuk pertanggung jawaban 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa dapat diketahui jika hal tersebut 

belum sepenuhnya menjamin transparansi aktivitas pengelolaan dana. 

Olehnya itu, diperlukan adanya bentuk pertanggungjawaban lain yang 

mampu dipahami masyarakat dan menjadi bukti transparansi yang 

dilakukan pemerintah mengenai pengelolaan dana desa Seppang. 
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C. Internalisasi NilaiSipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Membangun 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa Seppang 

Suku Bugis khususnya memiliki filosofi hidup yang diwujudkan dalam 

nilai-nilai Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge.Budaya sipakatau, sipakalebbi 

dan sipakainge merupakan budaya Bugis yang bertujuan untuk membentuk 

manusia yang berkepribadian kuat, sehingga nilai ini sangat berpengaruh positif 

terhadap pembentukan kepribadian setiap individu, khususnya bagi orang 

Bugis.(Rahim, 2019).Sipakatauartinya saling memanusiakan, sipakainge artinya 

saling mengingatkan agar masing-masing terhindar dari perbuatan sesat, dan 

sipakalebbi artinya saling menghormati dan saling memuji.(Kaharuddin, Syahrir, 

& Trisniawati, 2020). 

Seorang individu yang telah menginternalisasi nilai ini ketika dalam 

masyarakat, terutama ketika individu diberi mandat untuk menjadi pemimpin atau 

figur otoritas, akan memiliki kepribadian yang kuat dan tidak akan mudah jatuh ke 

dalam pemerintahan yang tidak transparan. (Beddu  et al, 2014). Agar dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat berpegang pada amanat 

undang-undang, yang akan mencapai dan mendukung pencapaian good 

governance (Rahim, 2019) . 

Melihat dan menelaah filosofi dan nilai-nilai tersebut secara detail tentu 

memiliki makna yang dalam, sehingga jika nilai-nilai tersebut dapat diadopsi 

dengan baik, maka akan memunculkan pola perilaku dan sikap yang ideal untuk 

dilawan dengan adanya permasalahan antara masyarakat dengan aparat desa 

terutama menyangkut pengelolaan dana Desa (Made, 2017). Paling tidak ukuran 
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prioritasnya adalah diri sendiri melalui asimilasi nilai-nilai tersebut, maka disini 

perlu dibahas secara rinci bagaimana hubungan nilai-nilai tersebut dengan upaya 

pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Seppang.(Haerani, 2017). 

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Seppang 

telah dilakukan dengan mengikuti regulasi sesuai dengan standar operasional 

pengajuan anggaran desa, pelaksanaan kegiatan dengan partisipasi masyarakat 

hingga melakukan pertanggungjawaban atas segala pengelolaan dana desa yang 

dilakukan.  

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, dan Alhamdulillah dalam 

mewujudkan pengelolaan desa yang lebih baik dari sebelumnya 

masyarakat sudah mendukung. Tidak seperti tahun kemarin  masihada 

masalah-masalah yang datang. Seperti masihada masyarakat yang tidak 

pro sama pemerintah. Jadi apa saja yang na kerja Desa selalu di curigai.” 

(Wawancara dengan Bapak Samsu, 29 Juli 2021) 

Masyarakat Desa Seppang masih terbilang sebagai daerah yang memegang 

kuat kearifan lokal utamanya dalam membangun falsafah hidupnya dengan prinsip 

sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi.Mereka masih memaknai budaya ini 

sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat yang dinamis termasuk 

hubungan antara aparat pemerintah dan masyarakat Desa utamanya dalam hal 

membangun kepercayaan dan pertanggungjawaban yang akuntabel pengelolaan 

dana desa. 

“Mengenai sipakatau yang bisa dikatakan saling memanusiakan, 

sipakainge (mengingatkan) dan sipakalebbi (menghargai)  jadi kita 

sebagai pemerintah desa harus sejalan dengan masyarakat. Terutama 

pada pengelolaan keuangan desa secara otomatis pemerintah desa 

bertanggungjwab dalam menjalankan tugasnya masing masing sehingga 

hal hal yang bersifat positif bisa kita hindari melalui penerapan budaya 

itu” (Wawancara dengan Bapak Iksar, 29 Juli 2021) 
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“Kami di Seppang ini, Alhamdulillah masih kuatji untuk pegangki itu 

pappasseng sipakatau sama sipakalebbi.Bahkan banyak biasa masalah di 

Desa selesai karena tomatoa ta‟ disini sukaki na kasi ingat ki itu lagi. Jadi 

kalo mungkin di kasi jadiki sebagai bahan untuk bangunki 

kepercayaannya masyarakat ke pemerintah bisa jadi na kasi bagus ki 

hubungannya” (Wawancara dengan Bapak Sukiman, 29 Juli 2021) 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu terbangun jika pemerintah 

dan masyarakat memiliki hubungan yang harmonis dan saling mempercayai. 

Dalam membangun hubungan tersebut perlu dilakukan pola pendekatan yang 

mampu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

setiap agenda pemerintahan. 

Adapun implementasi nilai-nilai kearifan lokal sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni sebagai berikut: 

1. Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi dalam Membangun 

Kredibilitas Internal Pemerintah Desa 

Peran besar yang diterima desa tentu saja dibarengi dengan tanggung 

jawab yang besar pula.Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya, karena semua kegiatan akhir 

pengelolaan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 

sesuai dengan ketentuan.(BPKP, 2015). 

Dalam hal sumber keuangan desa, pemerintah desa harus menyusun 

Laporan Pelaksanaan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 

Desa APB.Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, dimulai 

dari tahap perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan pengelolaan; Untuk 

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 
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Pengelolaan uang desa merupakan suatu kompleks yang memerlukan 

perhatian khusus, dan banyaknya pelanggaran disebabkan oleh pengelolaan uang 

desa yang kurang baik dan benar. Terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan 

dana desa antara lain disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman 

pengelola dana desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa. Penyimpangan 

uang desa tidak hanya diakibatkan oleh kurangnya pengarahan, tetapi juga dapat 

disebabkan oleh kurangnya pengawasan.Olehnya itu, untuk membangun 

akuntabilitas desa perlu dibangun internal aparatur desa yang kuat pula.Mulai dari 

upaya pengembangan sumber daya aparat desa, pembangunan karakter yang 

berintegritas serta melakukan pengawasan dari internal desa itu sendiri. 

Desa Seppang memiliki permasalahan umum yang sama, dimana masih 

banyak aparat Desa yang belum menjalankan tugas sebagaimana mestinya, 

menyalahgunakan kekuasaan bahkan hingga pada pemanfaatan keuangan desa 

yang tidak mampu dipertanggungjawabkan secara internal.  

“Kalo masalah internal di Desa itu sebenarnya masih banyak sekali 

masalah.Kita kurang di sumber daya berkualitasnya, hubungannya juga 

kadang tidak harmonis.Jadi wajar kalo ada masyarakat yang ragukan 

pertanggungjawabannya karena kondisi internalnya saja tidak stabil” 

(Wawancara dengan Bapak Samsu, 29 Juli 2021). 

Permasalahan internal itu pula dibenarkan oleh Bapak A.Syahrir selaku 

Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Seppang. 

“Bah, begitu ji memang dalam organisasi nda terkecuali desa.Banyak 

permasalahan internal toh, jadi kadang kerjasamanya nda terjalin baikki.Itu 

juga berdampak ki ke kinerja pembangunan. Banyak rancangan nda 

terealisasi karena masalah begitu” (Wawancara dengan Bapak A. Syahrir, 

29 Juli 2021) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tindi (2015) mengungkapkan jika 

komunikasi dan pengawasan internal pemerintah desa yang kurang harmonis 
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memberi pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur Desa. Kinerja yang 

tidak memuaskan akan menimbulkan sentiment public yang negatif terhadap 

kredibiltas kinerjanya termasuk dalam akuntabilitas mereka dalam mengelola 

keuangan desa. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) 

menemukan jika peran aparatur desa sangat menjadi penentu akuntabelnya sebuah 

pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kinerja yang baik akan mendukung 

kepercayaan masyarakat atas pertanggungjawaban yang mereka lakukan terkait 

dalam upaya pembangunan Desa dengan menggunakan anggaran desa. 

Olehnya itu, dalam membentuk kinerja yang baik dalam lingkup internal 

pemerintah Desa Seppang penerapan  nilai-nilai sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi  dapat menjadi solusi untuk membangun hubungan yang harmonis 

pemerintah dan mewujudkan akuntabilitas keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat dan lingkup pemerintah yang 

lebih tinggi. 

Nilai atau prinsip yang pertama Sipakatau ini memiliki makna yang 

merujuk pada eksistensi dari manusia itu sendiri, tidak hanya secara fisik saja 

namun secara kehormatan sebagai manusia juga termasuk dalam konsep nilai 

ini.Sipakatau merupakan nilai dasar yang berdimensi sosial- horisontal dan 

vertikal yang berarti saling memanusiakan, saling menghargai dan saling 

memperlakukan sebagai manusia (Jumadi, 2017). Dalam sebuah organisasi, 

prinsip saling memanusiakan ini sangat dibutuhkan untuk membangun 

komunikasi dan koordinasi yang baik. 
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Dalam lingkup pemerintah Desa Seppang, nilai sipakatau ini mampu 

dijadikan dasar dalam membangun pemerintah Desa yang saling berkoordinasi 

yang baik.Kepala Desa dapat memberikan arahan dan menjunjung 

tanggungjawabnya sebagai pemimpin dengan penuh perhatian dan sikap saling 

menghormati sebagai bagian dari manusia itu sendiri.Sementara antara aparat desa 

dengan aparat lainnya menjalin komunikasi secara vertikal dengan sopan, baik, 

terkoordinir dengan tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat sekitar. 

“Kalo untuk membangun komunikasi yang baik bagusnya memang 

dimulai dari saling menghargaiki sesama manusia. Apalagi di lingkungan 

pemerintahan begini biasa ada orang yang semena-mena nda na liatki 

sebagai manusia jadi biasaki na rendahkan. Itumi itu yang biasa kasi 

rusakki hubungannya pemerintah.Kalo begitumi tambah na kritik maki 

lagi pemerintah.” (Wawancara dengan Bapak A.Syahrir, 29 Juli 2021) 

Sipakatau memiliki dimensi yang luas dan sangat dalam karena ketika 

nilai sipakatau dapat terintegrasi dengan baik maka seseorang akan memiliki 

prinsip untuk tidak mudah melanggar hak manusia lainnya terutama mengambil 

atau menyalahgunakan keuangan desa sebagaimana yang seharusnya dilakukan 

serta tidak menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan manusia lainnya. Dengan 

hal tersebut masyarakat bisa melihat jika aparat saling memanusiakan maka 

hubungan eskternal kepada masyarakat akan lebih terjaga dan akan terbangun 

kepercayaan yang kuat. 

Peran pemimpin dalam mengiplementasikan nilai sipakatau untuk 

membangun komunikasi antar aparat sangatlah dibutuhkan. Dalam 

Kepemimpinan yang sesuai dengan nilai sipakatau dapat dilakukan dengan 

perilaku yang berbeda, seperti memberi contoh (teladan) untuk perbuatan baik, 
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Sederhana, Cerdas, Bijaksana, Adil, Menekankan etos kerja, Kejujuran dan 

ketulusan, Menjaga kepercayaan, Mengkomunikasikan hal/perkataan yang benar 

(tidak menyakiti orang lain), Cerdas , Bertanggung jawab penuh, demokratis, arif, 

jujur, dan berakhlak mulia. Dalam islam sendiri konsep kepemimpinan yang baik 

dijelaskan bahwa pemimpin haruslah menjalankan amanah yang diberikan dengan 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya karena pada hakikatnya jabatan 

tersebut semuanya berada dalam kekuasaan Allah Swt. Hal tersebut sebagaimana 

dijelaskan  dalam Q.S Al-Imran/3:26 dibawah ini: 

ٍ تَشَاءُٓ وَتعُِزُّ يٍَ تَشَاءُٓ  ًَّ هۡكَ يِ ًُ هۡكَ يٍَ تَشَاءُٓ وَتَُزِعُ ٱنۡ ًُ هۡكِ تؤُۡتًِ ٱنۡ ًُ هكَِ ٱنۡ ٰـ   ۖوَترُِلُّ يٍَ تشََاءُٓ قمُِ ٱنهَّهىَُّ يَ

ء   قدَِرس     ۖبِيدَِكَ ٱنۡخَيۡسُ  ًۡ ََ ُُمِّ   ًٰ هَ ََ (٦٢ ََِِّكَ   

 Terjemahan: 

“Allah SWT yang memberikan jabatan dan kedudukan kepada orang 

yang dikehendaki-Nya dan Allah SWT pula yang mencabutnya sesuai 

kehendak-Nya. Keyakinan kita pada hakikatnya,  yang menetapkan itu 

Allah SWT. Allah SWT yang Maha Kuasa yang menjadikan seseorang 

menjadi pemimpin dan Allah SWT membuat aturannya. Kepemimpinan 

itu pemberian dari Allah SWT,”(Departemen Agama RI, 2015) 

 

Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat diatas menegaskan 

jika Allah Dia memberi kekuatan kepada siapa yang Dia kehendaki dan 

merendahkan siapa yang Dia kehendaki.Orang-orang yang diberkahi dengan 

kekuatan adalah orang-orang yang kata-katanya Anda dengar, dan banyak 

penolong, yang mempengaruhi jiwa manusia dengan kekuatan dan pengetahuan, 

menikmati luasnya rezeki dan berbuat baik kepada seluruh umat manusia.(Ad-

Damsyiqy, Hafid, & Katsir., 1991).Ayat ini memiliki korelasi dengan nilai 

sipakatau dalam konteks kepemimpinan, dimana seorang pemimpin tidak boleh 

menyalahi aturan dan tidak menyalahi Al-Quran.Harus menyiapkan orang 
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menjadi pemimpin yang memiliki persyaratan akhlak, kemauan serta mampu 

mengarahkan bawahannya dengan sikap saling memanusiakan dan menghargai 

tanpa adanya batasan jabatan. 

Sipakatau sangat menolak adanya hubungan  yang selalu hendak “Sanging 

Elo‟” (egois), atau atau komunikasi yang hanya dilakukan untuk mendengarkan 

satu pihak tanpa mempertimbangkan persepsi dari orang lain sebagaimana kodrati 

bagi setiap manusia. Azas sipakatau akan menciptakan iklim yang terbuka untuk 

saling “Sipakatuoi” (saling menghidupi), tolong-menolong, dan bekerjasama 

membangun kinerja yang saling terkoordinir dan menciptakan kerjasama yang 

dapat mendukung adanya asas tanggungjawab sehingga akuntabilitas pemerintah 

dalam pengelolaan keuangan dapat terbangun.. 

Nilai yang kedua adalah Sipakainge‟. Nilai ini  merupakanMenekankan 

bahwa manusia adalah makhluk fana yang jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas 

dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, sipakainge yang artinya 

saling mengingatkan merupakan salah satu upaya pencegahan agar manusia 

terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Bentuk 

budaya ini bisa berupa kritik atau saran. Kritik dan saran ini tentunya sangat 

diperlukan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan yang telah 

dilakukan(Made, 2017). 

Mengenai proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, tentunya 

setiap pelaksana memahami tugas aturan dan prosedur dalam melakukan 

pertanggungjawaban mulai dari awal pencairan dana hingga tahap pelaporan 

kegiatan. Sementara itu, dalam pertanggungjawaban proses anggaran yang 
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diterima tentunya perlu adanya rencana kegiatan yang jelas yang mencakup 

kebutuhan desa dan masyarakat, orang-orang berpengalaman yang dialihkan 

dalam proses realisasi program kerja (Hayuningtyas, Aprili, 2020). Jika ada 

rencana kegiatan yang jelas maka pelaksana tugas harus dapat merealisasikan 

kegiatan yang dibahas, dan dalam konteks ini peran pelaksana akan menjadi peran 

utama dalam kegiatan penggunaan anggaran dana desa. 

Proses tersebut melibatkan banyak pihak dan alur yang panjang. Olehnya 

itu, pengelolaan keuangan desa ini terkadang terjadi penyalahgunaan anggaran 

dan kelalaian individual didalmnya. Sikap saling mengingatkan yang tersirat 

dalam nilai siapakainge akan menjadi bentuk pengendalian internal dalam tubuh 

aparat desa. Baik yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemimpin serta sesama 

aparat dan juga BPD selaku pengawas pemerintahan Desa. 

“Untuk bangun akuntabilitas desa, perluki untuk terus saling 

berkoordinasi, tidak saja menjalin hubungan yang harmonis tapi juga 

harus saling mengingatkan tugas dan tanggungjawab ta masing-masing 

untuk tidak melakukan penyalahgunaan keuangan desa yang nda bisa ki 

pertanggungjawabkan ki ke masyarakat” (Wawancara dengan Bapak 

Sukiman, 29 Juli 2021). 

Selain nilai sipakatau dan sipakainge, terdapat nilai yang terakhir yakni 

sipakalebbi dalam falsafah hidup masyarakat bugis.Nilai sipakalebbi ini 

menekankan penghargaan yang diberikan kepada seseorang, karena nilai ini 

menganggap bahwa manusia sangat suka dipuji dan diperlakukan secara khusus, 

dan senang bahwa pujian di sini diartikan dalam arti yang sebenarnya, tidak 

berlebihan dan apa adanya, sehingga ketika dilakukan, individu akan merasa 

istimewa dengan segala kelebihan yang dimilikinya, sehingga membangun rasa 
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percaya diri dalam menjalani hidup. Saling memuji akan menciptakan suasana 

yang menyenangkan bagi siapa pun dalam situasi ini. Sama halnya dengan budaya 

sipakatau.Menerapkan budaya sipakalebbi di tempat kerja dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja. 

Pemberian apresiasi terhadap para aparatur desa akan menumbuhkan 

kinerja yang lebih baik termasuk dalam upaya pembangunan desa yang dilakukan. 

Pemberian pujian atau penghargaan kepada pejabat yang memiliki integritas, 

kinerja dan komitmen dalam melaksanakan tugasnya dapat menimbulkan rasa 

percaya diri dan kesadaran akan tanggung jawabnya, sehingga timbul rasa 

tanggung jawab untuk menjaga amanah dan menghindari dorongan untuk berbuat. 

jadi. Ambil sesuatu yang tidak benar.Dengan rasa hormat dan perlakuan khusus, 

melakukan hal-hal di luar apa yang diyakini masyarakat akan menimbulkan aib, 

sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka harus selalu mematuhi cara 

menjaga pujian dengan tidak melakukan aliran sesat dalam penyalahgunaan 

keuangan desa. 

Model pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan nilai budaya 

sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi juga diharapkan dapat memberikan dampak 

positif terhadap kinerja dan akuntabilitas keuangan pengelolaan keuangan desa. 

Tanggung jawab pemerintah yang terjalin dengan baik didorong dengan hubungan 

internal yang baik akan lebih meningkatkan semangat dan kenyamanan karyawan 

dalam aparat desa (Rezkiana, 2017). Pemerintah desa akan secara sukarela dan 

ikhlas melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai bentuk kesadaran moral 

untuk menghargai hak orang lain dan saling tolong menolong dalam hidup 
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bermasyarakat sebagaimana sejalan dengan nilai sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi. 

2. Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi dalam Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi masyarakat Dipahami tidak hanya dalam hal kehadiran, tetapi 

juga akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan.Hal ini penting untuk mendorong kinerja 

pemerintahan desa yang demokratis.Untuk itu, pemerintah desa juga harus 

memastikan keterbukaan informasi. Secara umum hak warga negara untuk 

mengurus desa mencakup hak politik, yaitu masyarakat dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban (Fithroh, 2018). Wilayah terluas yang menampung 

perencanaan adalah di desa musyawarah.Di sinilah letak tantangannya.Sebab, 

dalam banyak kasus, kehadiran hanya sebatas kehadiran. Bahkan, undangannya 

tidak sering datang(Zulaifah, 2020).  

Kepasifan dan ketidakpedulian menjadi tantangan tersendiri bagi desa. 

Hak politik juga mencakup pendidikan dan pengembangan pengetahuan warga 

tentang apa artinya menjadi desa. Dengan demikian, di ruang-ruang strategis 

seperti musyawarah desa, warga bisa aktif menyampaikan pendapat. Warga 

negara berhak memperoleh dan mengakses data dan informasi terkait anggaran 

dan pembangunan desa (Hasniati, 2016). Tugas pemerintah desa adalah 

menyediakan dan menjamin keterbukaan informasi kepada warga.Ini disebut 

transparansi.Memberikan informasi merupakan tugas pemerintah dan perangkat 
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desa.Ini juga merupakan pintu masuk bagi partisipasi aktif warga. Hak Alokasi 

Masyarakat Hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pengawasan dana 

desa. 

Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Seppang juga berperan langsung 

dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya seperti 

pembuatan jalan, pembuatan tanggul pembatas tebing dan kegiatan yang lain, 

masyarakat Desa Seppang juga ikut serta dalam pencairan dana yang akan di 

pergunakan dalam pembangunan desa yang di wakilkan oleh kepala dusun atau 

RT,RW. Sehingga masyarakat tahu untuk apa saja Dana Desa yang di telah 

diperoleh akan dipergunakan, masyarakat juga berperan langsung dalam 

pengelolaan Dana Desa tersebut. Namun, meski begitu masih banyak pula 

masyarakat yang enggan berpartisipasi terhadap kegiatan pemerintah desa karena 

anggapan bahwa pemerintah menjalankan program kerjanya hanya untuk 

menyelesaikan kewajiban namun sebenarnya tidak mempertimbangkan secara 

penuh aspek kemasyarakatannya. 

Selama ini Desa Seppang memegang nilai sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat yang dinamis 

dan hubungan yang harmonis terhadap pemerintah selaku pemangku 

kewajiban.Olehnya itu internalisasi nilai-nilai ini perlu ditekankan kembali dan 

mampu diterapkan bukan hanya oleh masyarakat tapi juga kepada pemerintah itu 

sendiri. 

“Kalau dari saya budaya 3s dengan akuntabel itu menurut saya dapat di 

pandang menjadi salah satu upayah untuk memenuhi kebutuhan saling 

menghargai, menghormati, mengingatkan  dan dapat memenuhi rasa 

tanggungjawab. setiap manusia ingin dipandang sebagaimana esensi dan 
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eksitensi penciptaannya. Seperti Orang-orang yang terlibat di dalam desa 

ini meyakini bahwa adanya sikap saling memanusiakan dalam ruang 

lingkup pengelolaan dapat kita jadikan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kepatuhan para aparat desa terhadap regulasi desa  dan 

akan juga meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan 

seluruh program kerja desa sehingga secara tidak langsung visi misi desa 

akan lebih mudah tercapai.” (Wawancara dengan Irsan Ya‟kub, 29 Juli 

2021) 

Dengan menanamkan sikap sipakainge, sipakalebbi dan sipakatauakan 

mewujudkan pemerintahan yang dianggap mampu emmandang masyarakat 

sebagai komunitas sosial terbesar dan berhak mendapatkan informasi secara 

penuh mengenai pengelolaan desa. Selain itu, dengan meningkatknya partisipasi 

masyarakat sebagai kelompok pengawas eskternal untuk diberikan 

pertanggungjawaban serta menghargai masyarakat lebih dari kepentingan individu 

yang dimiliki oleh seorang apara pemerintahan.Akuntabilitas hal ini diukur tidak 

hanya dari aspek legitimasi formal sesuai dengan pendokumentasian laporan dan 

kepatuhan prosedur administrasi, tetapi yang lebih penting apakah setiap 

kebijakan dan tindakan birokrasi moral, moral dan material memenuhi kehendak 

masyarakat yang membayarnya melalui pajak dan kewajibannya.otorisasi untuk 

melakukannya Administrasi Negara. 

“Jadi begini kita sebagai kepala desa betul betul menjalankan peraturan 

sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan tidak terlepas dari 

budaya adat istiadat kita, meskipun dessa kita tidak termaksud dalam 

desa adat.Tetapi kita disini tetap mempertahankan budaya yang telah 

diturunkan oleh leluhur kita.Jadi Setiap ada perencanaan yang akan kita 

bagun atau yang akan kita laksanakan, maka kami musyawarakan dengan 

tokoh-tokoh masyarakat.” (Wawancara dengan bapak Samsu, 29 Juli 

2021) 

“Dan dengan adanya budaya itu yang saling menghargai, saling 

mengingatkan, dan saling menghormati maka kita jalin dan saling 

kalaborasi dengan masyarakat.Serta biasa juga mayarakat memberikan 

masukan kepada kita selaku aparat desa mengenai akuntabel serta 
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transparansi nya kita di desa ini.” (Wawancara dengan bapak Iskar, 29 

Juli 2021) 

Selain memberikan penghargaan kepada masyarakat, pemberian pelayanan 

yang berkualitas dan adil juga dianggap penting  Untuk menumbukan partispasi 

masyarakat secara pro-aktif dalam mewujudkan program kerja yang berorientasi 

pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  Nilai sipakatauakan 

mendorong aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang tidak membeda-

bedakan antar masyarakat karena pada hakikatnya setiap masyarakat memiliki 

kesamaan hak dalam mendapatkan pelayanan publik sesuai yang mereka 

inginkan. 

“Sebenarnya mau-mau jaki semua ikut kegiatannya pemerintah kalo 

memang dibutuhkan ki keikutsertaannya masyarakat toh.Tapi yang bikin 

mala situ, biasa ada staf desa yang kalo mau ki minta pelayanan biasa 

dibeda-bedakan kasian, ada yang didahulukuan kalo kenalki, nah kita 

yang nda punya kenalan siapa-siapa lamaki juga baru dilayani. Jadi itu mi 

yang biasa kasi malas orang datang di kantor desa apalagi untuk datang-

datang rapat saja ji” (Wawancara dengan Bapak Kahar, 29 Juli 2021). 

 

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Seppang dalam 

mewujudkan kinerja pemerintah yang berkualitas perlu dibarengi dengan 

penerapan nilai-nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi kepada seluruh 

masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memberikan 

pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai pengalokasian keuangan desa 

sehingga menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah Desa. 

Pada dimensi akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa akuntabilitas itu 

penghindaran dari penyalah gunaan jabatan, korupsi dan kolusi serta menjamin 

adanya praktik organisasi yang sehat (Manis, 2017). Pengimplementasian nilai 3S 

untuk membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sangat 
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dibutuhka. Utamanya dalam membangun pemerintahan yang jujur serta partisipasi 

aktif masyarakat untuk memahami pelaksanaan pengelolaan tersebut. Olehnya itu  

pelaksanaan pemerintah yang saling memanusiakan, mengingatkan serta 

menghargai antar pemerintah dengan pemerintah serta pemerintah dan 

masyarakatnya akan terbangun dan mencegah terjadinya penyalahgunaan 

pengelolaan keuangan desa. Sikap 3S menjadi tahap awal dalam akuntabilitas, 

dimana pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat 

dapat berlaku bijaksana dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak 

menyalahgunakan dana yang diperuntukkan untuk rakyat. Dalam QS. An-Nisa/4: 

29 dijelaskan bahwa Allah swt melaknat orang-orang yang memakan hak yang 

bukan milikinya. 

أٓرَُّهَا ٱنَّرِ  ٰـ ُكُىۡ رَ ٍ تسََاض   يِّ ََ سَةً  ٰـ ٌَ تِجَ ٓ أٌَ تَكُى طِمِ ِِلََّ ٰـ ٍَ ءَايَُىُاْ لََ تَأۡڪُهىُٓاْ أيَۡىَٳنَكُى بَيُۡڪَىُ بِٲنۡبَ ُهُىُٓاْ  ۚر ۡۡ  وَلََ تَ

ا   ۚأََفسَُكُىۡ   ًً ي ِِ ٌَ بكُِىۡ زَ ا َُ  َ ٌَّ ٱلََّّ ِِ ٦٢)  

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; [2] sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”(Departemen Agama RI, 2015) 

Dari ayat tersebut bahwa Allah SWT telah mengharamkan hal-hal yang 

meliputi segala cara yang batil untuk memperoleh uang seperti riba, penjarahan, 

pencurian, perjudian dan cara-cara tercela lainnya. Jelas bahwa dalam 

melaksanakan pengelolaan ADD, pemerintah harus sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Jangan menyembunyikan apa pun dari otoritas dan publik dan membangun 

akuntabilitas dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka 

yang membutuhkan. Ayat sebelumnya juga melarang memakan harta orang lain. 
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Jadi jelas juga bahwa ada larangan pemerintah untuk menggunakan uang yang 

diperuntukkan bagi masyarakat tanpa tujuan yang tidak jelas, dan tidak sesuai 

dengan peruntukannya (Ad-Damsyiqy et al., 1991).  

Olehnya itu untuk membangun sebuah pemerintahan desa yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan desanya diperlukan sikap yang terintegrasi dengan 

kearifan lokal serta sejalan dalam aturan yang mengikat pada Al-Qur‟an. Nilai 

Sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi memberikan gambaran jika suatu 

pemerintahan harus dilakukan dengan membangun komunikasi serta hubungan 

yang secara internal maupun eksternal kepada masyarakat perlu dilakukan dengan 

baik. dengan saling menghormati, memanusiakan serta mengingatkan dalam 

kebaikan maka akan membentuk kinerja pemerintah yang akuntabel dan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan meningkat. 

D. Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Membangun 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Seppang 

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat mengetahui dan memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap 

informasi keuangan daerah. Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

hasil yang dicapai. (Angela A, 2018). 

Transparansi dibangun di atas arus informasi yang bebas. Semua operasi 

pemerintah, lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

terlibat dan informasi yang tersedia harus cukup untuk pemahaman dan kontrol 
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mereka (Fithroh, 2018). Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat 

untuk bebas mengetahui kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana 

pemerintah yang tujuan utamanya untuk memberdayakan masyarakat, seperti dana 

ADD. Transparansi mengukur tingkat kepercayaan manajer dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan. 

Dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa, perlu diterapkan 

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan 

partisipasi. Tulisan ini akan membahas tentang prinsip transparansi. Transparansi 

sistem pengelolaan uang desa bertujuan untuk mewujudkan good governance dan 

keterbukaan yang luas kepada masyarakat.Tingkat transparansi dalam 

pelaksanaan implementasi pengelolaan alokasi dimulai pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan akuntabilitas publik. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitasperlu di kalaborasikan dengan budaya 

lokal.Seperti pada masyarakat Bugis yang memiliki budayaSipakatau, sipakainge 

dan sipakalebbi.Di mana budaya ini merupakan suatu falsafah yang tidak dapat 

dipisahkan, karena antara satu dan yang lainnya mempunyai keterkaitan makna 

dan hubungan, sehingga dalam pembagian sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi 

ketiganya saling berkaitan erat utamanya dalam membangun keterbukaan 

terhadap pengelolaan keuangan desa. 

1. Implementasi Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi dalam 

Mendorong Tersedianya Informasi yang Faktual Tentang 

Keuangan Desa. 
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Informasi yang memadai merupakan aspek penting dalam meningkatkan 

pembangunan desa, karena pemerintah desa berperan aktif dalam memastikan 

keterbukaan informasi tentang uang desa kepada masyarakat. Informasi yang 

diberikan kepada masyarakat merupakan informasi yang aktual dan akurat, bukan 

informasi fiktif dalam rangka menggugurkan tanggung jawab pemerintah 

desa(Sari, 2020). Dengan informasi yang cukup, masyarakat desa Seppang dapat 

melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan desa yang 

direncanakan bersama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Aksi Pembangunan Desa 

(RKP Desa) (Amitra, 2019). 

Pemerintah Desa Seppang telah berupaya Dalam memberikan informasi 

yang dibutuhkan masyarakat mengenai transparansi penggunaan Dana Desa, 

termasuk pemasangan dashboard ala spanduk tentang penggunaan Dana Desa 

secara umum. Selain itu, saat ini pemerintah desa Sepang telah memasang panel 

informasi penggunaan dana desa untuk setiap kegiatan fisik dan bina lingkungan. 

“Berbicara mengenai transparansi, kami selaku aparat desa sudah 

transparan dalam hal pengelolaan anggaran. Dimana dalam hal 

transpaansi itu kami memasang baliho- baliho di beberapa titik seperti di 

dpan kantor desa agar masyarakat mengetahui anggaran tersebut di 

gunakan untuk apa dan kemana. Karna seperti yang kita juga ketahui 

bahwa berbicara anggaran banyak orng sensitif dan bertanya-tanya 

anggaran desa sebenarya digunakan untuk apa, maka dari itu kami dari 

aparat desa memasang baliho atau spanduk” (Wawancara dengan Bapak 

Irsan Ya‟kub, 29 Juli 2021) 

“Kalau berbicara mengenai transparansi mungkin semua desa dianjurkan 

untuk transparansi kepada masyarakat, karena yang di hindari itu pikiran 

negatifnya masyarakat.Kita transparansi apabila anggarannya itu tersalur. 

Tapi sebelum kami menerima transfer dari pemerintah pusat sampai 

daerah, kita sudah memasang beberapa baliho, papan papan informasih 

tentang kegiatan program yang kita laksanakan di desa, nah transparansi 
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yang paling mutlak di sini apabila anggarannya 100% maka kami 

mengundang masyarakat untuk menyampaikan BPD nya tentang 

penggunaan anggaran supaya mereka tahu.” (Wawancara dengan Bapak 

Samsu, 29 Juli 2021) 

Dari wawancara diatas, dapat diketahui jika pemerintah Desa Seppang 

memberikan informasi secara terbuka mengenai pengelolaan dana desa melalui 

pemasangan baliho yang berlokasi di depan Kantor Desa Seppang. hal tersebut 

dimaksudkan agar laporan pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat secara bebas 

oleh semua masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap 

pemerintah yang dianggap menyalahgunakan dana desa tersebut. 

Meski begitu, segala upaya yang dilakukan tidak lantas memberikan 

jaminan kepada masyarakat untuk sepenuhnya percaya akan metode transparansi 

yang dilakukan dalam bentuk pemasangan baliho karena menurut mereka 

keakuratannya belum diketahui. Sebagaimana ungkapan bapak Subhan dibawah 

ini. 

“Bah, ada memang baliho dipasang. Tapi kan nda di tau pi toh betul ji itu 

atau tidak angka-angka na, karena kita nda tauki apa-apa” (Wawancara 

dengan Bapak Subhan, 29 Juli 2021) 

Namun, tidak semua masyarakat berprasangka buruk dan meraguka 

transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.Sebagaina 

masyarakat juga menganggap jika bentuk transparansi yang dilakukan sudah 

cukup baik dan transparan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad 

berikut: 

“Pemerintah desa sudah melaukan transparan kepada masyarakat. Karena 

kalau dilihat sudah ada mi baliho yang di pasang di depan kantor desa. 

Jadi masyarakat juga tau mi kalau anggaran yang ada digunakan untuk 

apa. Supaya tidak ada lagi pikiran-pikiran negatifnya masyarakat 

mengenai penelolaan.” (Wawancara dengan Bapak A.Syahrir, 29 Juli 

2021) 
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Melihat adanya perbedaan pandangan mengenai upaya pemerintah Desa 

Seppang dalam mendorong ketersediaan informasi mengenai pengelolaan 

keuangan Desa secara transpara. Olehnya itu dipandang perlu untuk 

mengimplementasikan kembali falsafah hidup  sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi yang selama ini dipegang oleh masyarakat bugis namun seiring 

berjalannya waktu aktualisasinya semakin dilupakan. Budaya Bugis Makassar 

mengandung esensi nilai luhur yang universal atau menyeluruhnamun hingga saat 

ini kurang tereaktulisasisecara sadar dan dihayatidalam kehidupan sehari-hari, jika 

ditelusuri secara mendalam, hakikat kebudayaan Bugis sebenarnya bertitik sentral 

pada konsepmengenai„tau‟ (manusia), yang melahirkan penghargaanatas sesame 

manusia. Budaya 3S ini merupakan sebuah konsep dan pandangan hidup yang 

memandang manusia sebagai manusia.Orang Bugis sangat menjunjung tinggi tata 

krama/moral yang dikenal dengan istilah sepakatau (saling menghormati antar 

sesama). Menurut konsepsipakatau, sipakainge dan sipakalebbi ini, siapapun 

orangnya, bagaimanapun kondisinya, apapun dan Apapun situasinya, kita tidak 

boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kita harus terus 

menghormati mereka dan memperlakukan mereka seperti manusia pada 

umumnya. Kita tidak boleh memandangnya dengan sebelah mata, apalagi 

memarahinya dan menurunkan harga dirinya (Rezkiana, 2017). 

Konsep budaya ini memiliki relevansi terhadap upaya pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terbuka, apa adanya, tidak ada hal yang 

disembunyikan serta tidak ada unsur penyalahgunaan didalamnya. Hal tersebut 

sesuai dengan prinsip 3S yang harus memberikan keadilan dengan 



89 
 

 
 

menyamaratakan manusia dengan tidak adanya sekat didalamnya. Prinsip 

transparansi ini akan bertumpu pada tanggungjawab pemerintah yang akan 

memberikan pelaporan secara akurat kepada masyarakat selaku manusia dan 

kelompok sosial yang paling memiliki hak untuk mengetahui arah pengelolaan 

dana desa (Amitra, 2019). 

Apabila pemerintah melakukan pelaporan secara transparan dengan 

berdasar pada implementasi nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi maka 

akan membentuk pelaporan yang jujur dengan prinsip ada malempu‟ atau 

perkataan benar yang sesuai dengan faktanya.Dimana prinsip ini merupakan nilai 

yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, validitas dan reliabilitas dalam 

pelaksanaan sesuatu (Prawono, 2017). Sehingga transparansi dengan menyediakan 

akses informasi sesuai dengan kebenaran yang ada akan dipandang perlu sebagai 

kode perilaku bagi pemerintah. Dengan adanya prisnip ini pemerintah 

menjalankan pemerintahan sesuai dengan niat dan perbuatannya. 

Upaya pengimplementasian nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi 

untuk memberikan akses informasi yang benar dan jujur sejalan dengan perintah 

Allah dalam Q.S Al-Maidah:5/8 dibawah ini: 

دَآءَ بِٲنِۡۡسۡطِ  َُ  ِ ٍَ لََِّّ ٳيِي ُُىَىُاْ قَىَّ ٍَ ءَايَُىُاْ  أٓرَُّہَا ٱنَّرِر ٰـ ٓ ألَََّ تَعۡدِنىُاْ   وَلََ رجَۡسِيََُّڪىُۡ  ۖرَ ًٰ هَ ََ ٌُ قَىۡو    ـاَ َُ دِنىُاْ  ََۚ َۡ  ٱ

ىَيٰ  ۡۡ َ  ۖهىَُ أقَۡسَبُ نهَُِّ ىُاْ ٱلََّّ ٌَ   ۚ وَٱتَّۡ هىُ ًَ ا تعَۡ ًَ  بِ
بِيسُ  ََ  َ ٌَّ ٱلََّّ ِِ ٨)  

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
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Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Departemen Agama 

RI, 2015). 

Dalam tafsir Ibn Katsir kandungan ayat ini adalah diperintahkan kepada 

Orang-orang yang beriman harus selalu membiasakan diri untuk meninggikan hak 

dalam melakukan sesuatu di dunia dan di akhirat (agama) dengan penuh 

keikhlasan. Artinya, jika perbuatan itu dilakukan dengan benar dan benar tanpa 

menyinggung perasaan orang lain. Melakukan „amrma‟ruf dan 

nahyimunkaradalah salah satu bentuk dalam menegakankebenaran untuk 

mengharapRidha Allah SWT(Ad-Damsyiqy et al., 1991). 

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa bentuk kejujuran adalah menyatakan 

kebenaran dengan kesaksian yang adil, tanpa mengandalkan unsur apapun, untuk 

siapapun, bahkan musuh. Karena jika terjadi ketidakadilan, maka akan terjadi 

perpecahan di masyarakat akibat hilangnya kepercayaan. Keadilan adalah cara 

untuk menyenangkan Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang 

yang saleh. Dengan bersikap adil, kita terhindar dari murka Allah.Setiap tindakan 

memiliki imbalan, termasuk bersikap adil.Jika seseorang meninggalkan keadilan, 

maka hukuman yang diterimanya di dunia ini adalah kehinaan dan 

kehinaan.Pahala di akhirat adalah murka Allah. 

Keadilan yang berusaha diterapkan dengan memberikan informasi secara 

terbuka dapat terlaksana jika pemerintah menerapkan sikap saling memanusiakan 

(sipakatau), saling mengingatkan (sipakainge) dan saling menghargai 

(sipakalebbi) dalam membangun relasinya dengan masyarakat. Implementasi 

sipakatau, sipakainge dan sipakalebbiakan mewujudkan transparansi secara 

factual dan dilakukan dengan tidak memandang status kemasyarakat seseorang. 
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Dengan saling menghargai, mengingatkan dan memanusiakan pemerintah akan 

lebih dipercayai oleh masyarakatnya serta akses informasi yang disediakan 

mampu di anggap sebagai bentuk keterbukaan pemerintah atas kinerja yang 

mereka lakukan melalui penganggaran dana desa. 

2. Implementasi  NilaiSipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi  untuk 

Meningkatkan Informasi dan Kepercayaan Masyarakat 

tentangPenyelenggaran Pemerintahan Desa. 

Pengetahuan masyarakat tentang uang desa merupakan salah satu kriteria 

keberhasilan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi.Pada 

dasarnya semua masyarakat desa dapat mengetahui segala kegiatan 

pemerintahan desa yang berkaitan dengan uang desa. Dalam hal ini, 

pengetahuan masyarakat tentang dana desa adalah dimana masyarakat selalu 

mengetahui berbagai program pembangunan fisik dan immateriil 

pemerintah desa dan berapa banyak uang yang diterima dari desa(Sari, 

2020). Masyarakat desa mendapatkan berbagai informasi yang dapat 

menambah pengetahuan masyarakat dan diharapkan dapat berpartisipasi 

dalam berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

Sepang. 

Ada kebutuhan mendesak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

pemerintahan yang baik.Salah satu hal yang meningkatkan pembangunan 

desa adalah partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat desa. Masyarakat 

yang sadar akan pentingnya pembangunan desa akan selalu berusaha 

memenuhi keinginan pemerintah desa untuk membangun desanya(Fithroh, 
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2018). Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam 

mengupayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar. 

Pemerintah Desa Sepang telah melakukan upaya untuk mewujudkan 

prinsip transparansi partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi 

masyarakat maka akan sejalan dengan terselenggaranya pembangunan desa yang 

lebih baik, dan tercapainya pengelolaan desa yang rasional. Masyarakat Desa 

Seppang telah terlibat dengan baik dalam segala pembangunan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa, Hal ini terlihat melalui partisipasi masyarakat melalui 

partisipasi dalam kegiatan musyawarah yang membahas rancangan program 

kegiatan pembangunan desa dan partisipasi dalam tahap pelaksanaan 

pembangunan. 

“Iye, Alhamdulillah di Seppang sebenarnya sering jaki di kasi ikut di 

kegiatannya desa kayak rapat apa toh meskipun nda sering ji. Tapi kan 

bagusmi setidaknya ada niat baiknya pemerintah untuk terbuka sama kita 

masyarakatnya” (Wawancara dengan Bapak Sudirman, 29 Juli 2021) 

Namun disisi lain, masih ada beberapa masyarakat yang merasa 

termarjinalkan bahkan tidak diberikan haknya untuk ikut berpartisipasi dalam 

mengawal dan berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan keuangan dana desa 

sehingga pengetahuan mereka mengenai hal tersebut masih sangat minim. 

“Ada memang pertemuan, tapi kan nda semua orang bisa datang.Paling itu 

ji yang orang-orang terkenalnya kampong kayak pak imam.Nah kita ini 

nda pernah ki ikut jadi nda ada di tau masalah itu” (Wawancara dengan 

Bapak Burhan, 29 Juli 2021). 

Berdasarkan pernyataan informan diatas, dapat diketahui jika masih ada 

beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi dan tidak mengetahui informasi 

mengenai pengelolaan dana desa. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa 
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Seppang namun menurutnya hal tersebut timbul karena keinginan mereka 

memang tidak ada untuk berpartisipasi dalam agenda pemerintahan. 

“Selalu jaki undang masyarakat, siapapun itu.Mulai dari rapat kerja 

sampainya akhir tahun selalu kita lakukan musyawarah untuk berikan 

informasi kepada masyarakat. Tapi namanya masyarakat, tidak semuanya 

mendengar ke pemerintah, mereka apatis ji jadi bagaimanapun kita nda 

bisa paksaki” (Wawancara dengan Bapak Samsu, 29 Juli 2021) 

Partisipasi masyarakat yang kurang disebabkan karena adanya mispersepsi 

dan hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah.Hal tersebut terjadi akibat 

masih banyaknya kebijakan pemerintah yang kurang adil dan tidak tepat sasaran 

sehingga masyarakat enggan ikut serta dalam agenda pemerintah. 

Olehnya itu, nilai-nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi harus 

kembali di implementasikan untuk membangun hubungan yang harmonis antara 

pemerintah dan masyarakat sehingga mereka akan berpartisipasi secara aktif 

dalam setiap agenda yang dilaksanakan. Nilai sipakatau atau saling 

memanusiakan harusnya dilakukan dengan memandang masyarakat sama didepan 

pemerintah sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh mengandung 

unsur ketidakadilan. 

Sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi merupakan budaya yang telah 

melembaga dan dipercaya oleh masyarakat Bugis yang dapat sejalan dengan 

ajaran Islam, namun tergantung bagaimana upaya pemahaman masyarakat dalam 

penegakan nilai Sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi sesuai dengan tuntutan 

ajaran Islam.Selain itu falsafah saling memanusiakan yang berarti turut merasakan 

dan membantu orang yang mengalami penderitaan, karena manusia semuanya 

bersaudara baik antar pemerintah dan masyarakat.Apalagi pemerintah sebagai 
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seorang pemimpin dalam sebuah kelompok masyarakat tentunya memiliki peran 

penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa tanpa membeda-

bedakan. Dengan terbuktinya peran pemerintah dalam membangun keharmonisan 

dalam masyarakat maka hal tersebut akan mendorong keinginan masyarakat untuk 

lebih ikut serta dalam mengawal pemerintahan. Sesuai dengan firman Allah swt 

dalam Q.S Al-Hujurat/49: 10 sebagai berikut: 

ىَرۡكُىۡ  ََ ٍَ أَ  فأَصَۡهِحُىاْ بَيۡ
ىَة   َۡ ِِ ٌَ ؤۡيُِىُ ًُ ا ٱنۡ ًَ ََِِّۚ   ٌَ ى ًُ َِ َ نَعَهَّكُىۡ تسُۡ ىُاْ ٱلََّّ (٠١ وَٱتَّۡ  

Terjemahan: 

“Sesungguhnya orang-orang mu‟min adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah 

supaya kamu mendapat rahmat.”(Departemen Agama RI, 2015). 

 

Ayat sebelumnya secara implisit menyatakan bahwa setiap muslim adalah 

bersaudara agar tidak saling bermusuhan. Sudah menjadi kewajiban juga untuk 

mendamaikan umat Islam yang bertikai, dan mereka harus selalu takut kepada 

Tuhan agar mereka mendapatkan rahmat-Nya.Hal ini sangat erat kaitannya 

dengan budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi yang Diadopsi oleh 

Masyarakat Bugis Makassar. Siri 'na pacce mengajarkan bahwa sesama manusia 

harus merasa malu dan kasihan satu sama lain. Demikian saudara-saudara yang 

termuat dalam QS.Al-Hujurat / 46:10 diraih oleh masyarakat Bugis Makassar 

melalui filosofi budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi. 

Jika dikaitkan dengan pemerintah, menurut filosofi Siri dapat memberikan 

pesan bahwa setiap pemimpin (agen) harus merasa dipermalukan dalam 

menjalankan tanggung jawabnya.Dengan rasa malu, Anda bisa membangun 

organisasi (pemerintahan) dalam penerapan (good governance) dan kredibilitas 
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mereka dalam mendorong partisipasi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh 

Kepala Desa Seppang Bapak Samsu dibawah ini: 

“Insyaallah Nak, Kami disini pemerintah Desa Seppang akan berbenah 

mi sesuai dengan budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi untuk 

kasi liatki masyarakat kalo kita ini kodong berusaha maki terus untuk 

bertanggungjawab sebagaimana mestinya. Jadi kalojalanmi itu bisa maki 

panggil masyarakat untuk awasi ini pemerintah Desa dan mereka juga 

akan tau mi untuk apa saja itu uang dipake” (Wawancara dengan Bapak 

Samsu, 29 Juli 2021) 

 

Memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam rangkaian 

proses pembangunan sesuai dengan prinsip Sipakatau, Sipakainge dan 

Sipakalebbi termasuk dalam pengawasan merupakan wujud bergesernya 

paradigma pembangunan yang lama menuju suatu model pembangunan baru 

yakni pembangunan yang sehingga pembangunan berbasis masyarakat bukan 

hanya sebatas slogan melainkan suatu implementasi nyata reformasi 

pembangunan khususnya di Desa Seppang. 

3. Implementasi Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi dalam 

Meningkatkan Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

Terbentuknya pemerintahan yang baik khususnya di pemerintahan desa 

perlu memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat agar dapat menjalankan 

organisasi secara efektif. Pemerintah desa pada dasarnya memiliki hubungan yang 

lebih dekat dengan masyarakat dengan melihat struktur pemerintahan desa yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat (Ambat, 2020). Inilah yang 

membedakan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Meningkatnya 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 
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mampu memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengelola 

pemerintahan(Herli & Hafidhah, 2017). Kita harus menyadari bahwa peluang 

untuk memobilisasi partisipasi masyarakat tidak akan berarti banyak jika 

masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi. Ada beberapa 

karakteristik kapasitas yang terlibat, yaitu kemampuan untuk menemukan dan 

memahami peluang untuk pengembangan lebih lanjut, dan yang berkaitan dengan 

kemampuan untuk melaksanakan pengembangan yang dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.Mardikanto dalam (Theresia, 2015) 

Jelaskan bahwa dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi 

masyarakat sangat ditentukan oleh motivasi yang melatarbelakanginya, yang 

merupakan cerminan dari motif, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan yang 

dirasakan.minat. Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam 

masyarakat akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat 

pentingnya pesan yang disampaikan kepadanya. 

Sebenarnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana 

Desa di Desa Seppang sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Tokoh-tokoh 

yang ada di dalam masyarakat memang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi 

akan tetapi masyarakat pada umumnya tentu belum sepenuhnya bisa memahami 

dan mengerti alur proses dan mekanisme berkaitan dengan partisipasi mereka 

dalam hal pengawasan keuangan Desa. Sebagian besar tidak tahu dan bahkan 

tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi mereka 

adalah mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat 

karya yang didanai Dana Desa. 



97 
 

 
 

“Sebenarnya kalo untuk pengawasan dari masyarakat sudah maki 

berusaha untuk ikut serta. Tapi kan semua masyarakat nda bisa ikut serta, 

apalagi pemahamannya mereka masih kurang” (Wawancara dengan 

Bapak Irsan Ya‟kub, 29 Juli 2021) 

Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat untuk 

melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa utamanya berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa masih sangat minim meskipun telah diusahakan.Hal 

tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih kurang. Meski begitu 

masyarakat lain yang merasa telah ikut aktif mengawas pemerintah desa telah 

cukup puas atas kinerja yang dihasilkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

bapak Ahmad dibawah ini: 

“Saya seringji ikut untuk awasi ki ini kinerjanya desa, mulai ikut rapat, 

liat-liatki pembangunan yang dikerja dan memang ada hasilnya kayak 

jalanan itu hampir mi bagus semua” (Wawancara dengan Bapak Ahmad, 

29 Juli 2021) 

Relevansi dalam implementasi nilai-nilai sipakatau, spaikange dan 

sipakalebbi dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi 

secara langsung pengelolaan dana desa erat kaitannya dengan prinsip saling 

mengingatkan (sipakainge). Yang dimaksud dengan “sipakinge” adalah 

memberikan saran dan pandangan positif yang mengarah pada perbaikan perilaku 

atau kesalahan sehingga perbuatan buruk dapat dihindari atau dihentikan sebelum 

menimbulkan kerugian dan akibat yang dapat merugikan kepentingan masyarakat 

seperti penyalahgunaan keuangan desa.Dan bila hal ini tercapai, seharusnya 

pemerintah memberikan apresiasi berupa penghargaan yang sesuai kepada mereka 

agar ada semangat untuk menjaga kepercayaan dan menghindari penyalahgunaan 

yang terjadi. 
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Nilai sipakinge' merupakan nilai yang menegaskan bahwa manusia adalah 

manusia yang jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan yang 

disengaja maupun tidak disengaja.Bentuk budaya ini bisa berupa kritik atau 

saran.Kritik dan saran tersebut tentunya diperlukan untuk melakukan perbaikan 

atas kesalahan dan kekurangan yang telah dibuat.melakukan itu. 

Dengan adanya kontrol sosial yang baik melalui implementasi sipakainge 

berupa Peringatan, arahan dan nasehat kepada seseorang yang terindikasi 

melakukan tindakan penyelewengan keuangan desa dengan pengawasan 

masyarakat tentunya akan mempertimbangkan saran tersebut dan mengkajinya, 

atau paling tidak akan ada perbandingan pendapat atas baik tidaknya tindakan 

yang akan dilakukan dan akibat yang akan ditimbulkan.Hal tersebut sejalan 

dengan perintah Allah swt untuk senantiasa saling memberikan peringatan dalam 

kebaikan dalam Q.S Adz-zaariyaat/51: 55 dibawah ini: 

  ٍَ ؤۡيُِِي ًُ سَيٰ تَُفَعُ ٱنۡ ُۡ ٌَّ ٱنرِّ سۡ فَإِ ُِّ (٥٥وَذَ  

Terjemahan: 

“Dan berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi 

orang-orang yang beriman” (Departemen Agama RI, 2015) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa peringatan berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan 

hadits shahih berupa janji dan ancaman dari Allah hanya akan bermanfaat bagi 

hati orang-orang yang beriman. Penerima peringatan adalah 

tertanggung.Sedangkan orang yang tidak mendapat manfaat dari peringatan 

tersebut adalah orang yang tidak beriman, bisa jadi karena kehilangan iman atau 

kurangnya iman. Ayat ini menunjukkan bahwa peringatan berupa ayat-ayat Al-

Qur'an dan hadits shahih berupa janji dan ancaman dari Allah hanya akan 
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bermanfaat bagi hati orang-orang yang beriman. Penerima peringatan adalah 

tertanggung.Sedangkan orang yang tidak memanfaatkan peringatan tersebut 

adalah orang yang tidak beriman, bisa jadi karena imannya sudah hilang atau 

kurang iman.Jadi, lihatlah situasi Anda.Jika Anda mendengar peringatan para 

Ayatollah, ingatlah dan takutlah.Jika demikian, pujilah Tuhan karena itu 

menunjukkan iman Anda.Namun, jika peringatan hati Anda tidak terpengaruh, itu 

masih sulit, jangan salahkan siapa pun kecuali diri Anda sendiri. Anda harus 

segera kembali kepada Tuhan, untuk mendapatkan manfaat dari peringatan ayat-

ayat-Nya(Ad-Damsyiqy et al., 1991).  

Penyalahgunaan keuangan desa  dapat dicegah dengan membangun 

kepercayaan dan pengawasan yang ketat oleh masyarakat. Membangun karakter 

dan karakter yang kuat dengan mengakomodir nilai sipakatau yang berarti 

menghormati dan menghargai hak setiap orang tanpa membedakan status, ras, 

suku, dan agama, sipakalebbi berarti memberi pujian dan penghargaan pada 

tempatnya, dan sipakainge‟ berarti memberi nasihat, membangun.kritik dan 

teguran ketika seseorang melakukan kesalahan, dengan memasukkan nilai-nilai ini 

Ketiganya, yang akan membentuk pribadi yang kuat dan dewasa, malu 

menyalahgunakan sumber keuangan desa. Asimilasi nilai-nilai sipakalebbi, 

sipakatau dan sipakainge‟ dapat menjadi tameng minimal bagi diri sendiri dan 

masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan sumber keuangan desa.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dan 

diuraikanbab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yakni;  

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Seppang terbilang sudah 

bagus, sesuai dengan prinsip good governance dengan melakukan 

pertanggungjawaban yaitu adanyapertanggungjawaban langsungkepada 

pihak-pihak yang berkepentingandan adanya pelaporan dalambentuk 

papan informasih realisasi APBDesa. Pengelolaan pada tahap perencanaan 

telah berusaha menerapkan prinsip partisipasi masyarakat namun tidak 

semua masyarakat mau ikutserta dengan alasan masih belum mempercayai 

kinerja pemerintah dan mereka yang pada dasarnya kontra dengan 

pemerintah saat ini. Meski begitu pemerintah tidak membiarkan hal 

tersebut berlarut dibuktikan dengan upayamasyarakat dalam forum 

Musrenbangdes. Selain itu dalam proses musyawarah, pemerintah desa 

terbuka untuk menerima usulan masyarakatuntuk pembangunan di desa 

dan jugaterlibat langsungnya masyarakatdalam pelaksanaan pembangunan 

desa.  

2. Transparansi pengelolaan keuangan dana di Desa Seppang dilakukan 

pemerintah dengan menyediakan baliho, papan informasi serta rapat 

evaluasi mengenai kinerja pemerintahan secara terbuka dapat diakses oleh 
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siapapun sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan 

keuangan desa. Namun, beberapa masyarakat masih belum menganggap 

media informasi tersebut sebagai bukti transparansi pemerintah karena 

mereka berpendapat jika hal tersebut belum sepenuhnya mampu 

dipertanggungjawabkan melihat kinerja pemerintah tidak sesuai dengan 

banyaknya dana yang dikeluarkan. 

3. Implementasi nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi dalam 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Seppang 

dapat dilakukan melalui dua langkah. (1) Menjadikan sipakatau, 

sipakainge dan sipakalebbi sebagai nilai untuk meningkatkan 

pengendalian internal pemerintah desa. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan membangun komunikasi secara vertical dan horizontal yang baik 

dengan memandang semua orang sama tanpa ada sekat didalamnya 

(sipakatau), memberikan peringatan dan kritikan antar sesame aparat 

pemerintah (sipakainge) serta memberikan reward untuk meningkatkan 

kinerja aparat pemerintah (sipakalebbi).(2) Implementasi nilai Menjadikan 

sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi  untuk mendorong partisipasi 

masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan 

yang adil, jujur dan bijaksana sesuai pada prinsip sipakatau, sipakainge 

dan sipakalebbi   sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat 

yang pada akhirnya mendorong mereka untuk secara sukarela dalam 

berpartisipasi dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa 

Seppang 
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4. Nilai-nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi  dapat dijadikan sebagai 

strategi dalam meningkatkan dan mewujudkan transparansi pengelolaan 

keuangan desa. Hal tersebut bisa dilakukan melalui beberapa strategi. (1) 

Implementasi Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi dalam 

Mendorong Tersedianya Informasi yang Faktual Tentang Keuangan Desa. 

(2) Implementasi  NilaiSipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi  untuk 

Meningkatkan Informasi dan Kepercayaan Masyarakat tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Implementasi Nilai Sipakatau, 

Sipakainge dan Sipakalebbi dalam Meningkatkan Pengawasan Masyarakat 

dalam Pengelolaan Keuangan Desa.  

B. Saran 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari beberapa hal dan 

menganggap bahwa hal tersebut perlu dijalankan oleh beberapa pihak baik 

pemerintah,  masyarakat secara umum serta para akademisi untuk perbaikan 

kedepannya. Adapun saran-saran yang hendak diajukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada pemerintah, diharapkan kepada pemerintah Desa Seppang untuk 

kembali mengaktualisasikan Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi 

sebagai strategi dalam menumbuhkan good governance serta untuk 

membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. 

2. Kepada masyarakat, disarankan kepada masyarakat untuk memaknai 

kembali Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi dan menggunakan 

nilai-nilai tersebut untuk bersikap kooperatif terhadap program 
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pembangunan pemerintah desa dan aktif dalam melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan keuangan desa. 

3. Kepada akademisi, penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. 

Olehnya itu diharapkan kepada para akademisi untuk melakukan penelitian 

secara lebih mendalam dan membangun skema implementasi 

mengaktualisasikan Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi yang 

lebih terstruktur 
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Manuskrip 

1. Bagaimana Bentuk pengelolaan secara umum ? 

Kepala desa : menurut bapak kepala desa bentuk pengelolaan keuangannya secara umum 

itu sudah baik. Karena dalam hal pengelolaan dana desa mungkin semua desa di tuntut 

untuk transparan dan akuntabel oleh pemerintah pusat. Karena kita lihat dari 

pengelolaan,perencanaan, pelaporannya serta pertanggungjawabannya yang kita lakukan 

di desa ini.  

Bendahara desa : menurut bendahara nya bentuk pengelolaan di desa seppang sudah 

transparansi. Sesuai dengan pengelolaan,perencanaan,pelaporan dan pertanggungjawaban 

serta pelaksanaannya harus benar-benar di laporkan. Penerapan proses penganggarannya 

secara ekonomis,efektif dan efesien.  

2. Bagaimana bentuk transparansi kepada masyarakat.  

Bendahara: berbicara mengenai transparansi, kami selaku aparat desa sudah transparan 

dalam hal pengelolaan anggaran. Dimana dalam hal transpaansi itu kami memasang 

baliho- baliho di beberapa titik seperti di dpan kantor desa agar masyarakat mengetahui 

anggaran tersebut di gunakan untuk apa dan kemana. Karna seperti yang kita juga ketahui 

bahwa berbicara anggaran banyak orng sensitif dan bertanya-tanya anggaran desa 

sebenarya digunakan untuk apa, maka dari itu kami dari aparat desa memasang baliho 

atau spanduk. 

Masyarakat : menurut bapak andi syahrir pemerinth desa sudah melaukan transparan 

kepada masyarakat. Karena kalau dilihat sudah ada mi baliho yang di pasang di depan 

kantor desa. Jadi masyarakat juga tau mi kalau anggaran yang ada digunakan untuk apa. 

Supaya tidak ada lagi pikiran-pikiran negatifnya masyarakat mengenai penelolaan.  

Kepala desa :  kalau berbicara mengenai transparansi mungkin semua desa dianjurkan 

untuk transparansi kepada masyarakat, karena yang di hindari itu pikiran negatifnya 

masyarakat. Kita transparansi apabila anggarannya itu tersalur. Tapi sebelum kami 

menerima transfer dari pemerintah pusat sampai daerah, kita sudah memasang beberapa 

baliho, papan papan informasih tentang kegiatan program yang kita laksanakan di desa, 

nah transparansi yang paling mutlak di sini apabila anggarannya 100% maka kami 

mengundang masyarakat untuk menyampaikan BPD nya tentang penggunaan anggaran 

supaya mereka tahu. 

3. Bagaimana bentuk akuntabilitasnya kepada masyarakat. 

Bendahara : samaji tadi yang saya katakan mengenai transparansi. Cuman bedanya pada 

akuntabilitas lebih mengutamakan pertanggungjawaban dengan keputusan yang diambil. 

Agar keputusan yang kita ambil tidak merugikan masyarakat. Sehingga masyarakat juga 

bisa mengetahui mengenai hal hal apa yang kita lakukan kedepan untuk desa. 
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Masyarakat : bapak sudirman. Menurut pandangannya akuntabilitas yang ada di desa 

seppang ini sudah baik. Dengan pertanggungjawaban yang ada kepada aparat desa sudah 

menunjukan bahwa desa seppang ini sudah menjalankan apa yang di inginkan 

masyarakat, seperti transparannya anggaran, dan akuntabelnya. 

 

Kepala desa : jadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat itu, dari pertanggungjawaban 

bendaharanya yang selalu melakukan yang namanya tutup buku setiap akhir bulan. 

Semua pendapatan dicatat dan jjuga pengeluarannya.dan bendahara desa juga 

menerapkan prinip akuntabilitas dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan 

pengeluaran seuai dengan bukti yang lengkap. Hal ini yang harus diketahui oleh 

masyarakt. 

4. Masalah masalah apa yang pernah terjadi pada desa.  

Masyarakat : (Ahmad). Pernah terjadi tuntutan masyarakat mengenai anggaran. 

Mungkin karena belum mengetahui bahwa aparat desa sudah melakukan transparansi. 

Dulu masalah itu ada masyarakat yang protes tentang kenapa bantuan ke masyarakat yang 

kurang mampu tidak merata. Maksudnya ada masyarakat yang bisa dikatakan mampu 

tetapi menerima bantuan. Makanya ada dlu tuntutan mengenai hal tersebut. 

Masyarakat (subhan) kalau yang saya ketahui pernh juga terjadi kealahpahaman ke 

masyarakat mengenai pengelolaan anggaran. Tetapi alhadulillah bebrapa tahun ini sudah 

tida adaa lagi permaalahan mengenai hal itu. 

Masyarakat : (kahar) masalah yang pernah terjadi juga itu beberapa tahun lalu adanya 

ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan prosedur 

yang seharsnya.  

Bendahara: sejauh ini selama saya menjadi bendahara desa, saya tidak pernah 

mendapatkan masalah masalah mengenai pengelolaan anggaran. Alhamdulillah 

pengelolaan anggaran yang ada di desa seppang ini sudah baik tanpa adanya lagi masalah 

masalah. 

5. Bagaimana pandangan mengenai sipakalebbi, sipakainge,sipakatau mengenai 

pengellolaan keuangan. Apakah cocok atau bagaimana. 

Kepala desa : mengenai budaya sipakatau,sipakalebbi,sipakainge budaya yang sangat 

kental di desa kita. Adanya saling menghargai,menghormati, dan saling mengingatkan. 

Hal itulah yang cocok kita jadikan dan kaitkan dengan pengelolaan keuangan. Desa kita 

ini tidak terlepas dari budaya adat istiadat. 

Bendahara desa : kalau dari saya budaya sipakalebbi sipakatau sipakainge dalam 

pengelolaan keuangan desa sangat cocok atau bisa di jadikan poedoman untuk 

mencipakan pemerintahan yang lebih baik ke depannya, karena kita sebagai aparat desa 

ingin melihat desa kita untuk maju, nah dengan adanya budaya itu akan memberikan 
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pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian dalam mnjalankan tugas 

pertanggungjawaban desa. Sepengetahuan saya budaya 3s itu saling berpegangan, jika 

tenggelam saling memunculkan, dan jika keliru aling mengingatkan serta saling tolong 

menolong. 

Dusun (pak tomy dan pak sukiman) : mengenai sipakatau yang bisa dikatakan saling 

menghormati, sipakainge (mengingatkan) dan sipakalebbi (menghargai)  jadi kita sebagai 

pemerintah desa harus sejalan dengan masyarakat. Terutama pada pengelolaan keuangan 

desa secara otomatis pemerintah desa bertanggungjwab dalam menjalankan tugasnya 

masing masing sehingga hal hal yang bersifat positif bisa kita hindri melalui penerapan 

budaya itu.  

Ketua BPD (Andi syarif) : menurut saya sangat cocok. Sebagai suku bugis kita tidak 

terlepas dari budaya adat istiadat. Apalagi ini budaya bisa sekali di kaitakan dengan 

pengelolaan keuangan di desa kita. Apalagi kalau orang yang memeng mengerti betul arti 

dari dudaya 3s itu. Maka seseorang akan tabu,takut dan malu untuk melakukan sebuah 

kesalahan apalagi melakukan pelanggaran yang telah diatur oleh negara sesuai dengan 

peraturan perundang undangan.  

Masyarakat (subhan). Kalau dari saya budaya itu juga angat cocok di jadikan sebagai 

pengelolaan keuangan desa. Agar pemerintah kalau misal pemerintah ingin melakukan 

kesalahan, maka dia harus ingat bahwa ada nilai budaya yang harus di ingat. Kita juga 

sebagai masyarakat harus mengingatkan pemerintah, serta harus juga selalu saling 

menghormati dan menghargai satu sama lain. 

6. Kesesuaian antara budaya 3S dengan Transparansi dan akuntabilitas 

Kepala desa : jdi begini kita sebagai kepala desa betul betul menjalankan peraturan 

sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan tidak terlepas dari budaya adat istiadat 

kita, meskipun dessa kita tidak termaksud dalam desa adat. Tetpi kita disini tetap 

mempertahankan budaya yang telah diturunkan oleh leluhur kita. Jadi Setiap ada 

perencanaan yang akan kita bagun atau yang akan kita laksanakan, maka kami 

musyawarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dan dengan adanya juga budaya itu yang 

saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling menghormati maka kita jalin dan 

saling kalaborasi dengan masyarakat. Serta biasa juga mayarakat memberikan masukan 

kepada kita selaku aparat desa mengenai akuntabel serta transparansi nya kita di desa ini. 

Bendahara: kalau dari saya budaya 3s dengan transparansi dan akuntabel itu menurut 

saya dapat di pandang menjadi salah satu upayah untuk memenuhi kebutuhan saling 

menghargai, menghormati, mengingatkan  dan dapat memenuhi rasa tanggungjawab. 

setiap manusia ingin dipandang sebagaimana 

esensi dan ekstensi penciptaannya. Seperti Orang-orang yang terlibat di dalam desa ini 

meyakini bahwa adanya sikap saling memanusiakan dalam ruang lingkup pengelolaan 

dapat kita jadikan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan para aparat desa 
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terhadap regulasi desa sehingga secara tidak langsung visi misi desa akan lebih mudah 

tercapai.  

Kepala dusun : kesesuaian transparansi dan akuntabilitas dengan budaya sipakalebbi, 

sama dengan kaitan antara pengelolaan keuangan dengan budaya sipakatau, di mana 

budaya tersebut akan mempengaruhi psikologi manusia dalam menjalankan tanggung 

jawabnya di dunia kerja. Semakin tinggi tingkat sipakalebbi dalam lingkungan 

perusahaan akan berdampak pada terciptanya suatu tingkatan yang luar biasa dalam diri 

para pegawai, sehingga kinerja bisnis dapat terbantu. Kinerja desa meliputi peningkatan 

efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. 

Ketua BPD : kalau dari saya mungkin singkatji antara budaya sama transparansi atau 

akuntabilitas. Bisa skli ji kita sesuaikan apalagi di desa ini budayanya masih di 

perhatikan.Kalau dari desa meskipun hal itu budaya tidaya tidak hanya untuk masyarakat 

tetapi juga dengan aparat dan perangkat desa karena budaya itu dapat kita jadikan 

Apresiasi terhadap pelayanan di desa sebagaibentuk diwujudkannya dalam bentuk 

pemberian pelayanan terbaik.Apalagi kalau ada masyarakat ataupun dari pihak 

luar bertanya bagaimana transparansi nya di sini, nah jadi singkatji kita jawab, 

transparansi nya itu dsni dan akuntabilitasnya sudah baik, dan transparan, tidak 

ada bilang mauki sembunyi pengganggaran dari masyarakat.Apalagi ada di bilang 

kebudayaan salah satunya itu 3S. 

 

Masyarakat: (sebhan) : kesesuaian antara budaya 3s dengan transparansi dan 

akuntabilitas. karena budaya itu dapat memberikan perwujudan dalam hal 

penyelenggaran desa yang transparan, efektif dan efesien serta akuntabel.. kemudian 

masyarakat juga berhak memperoleh informasih mengenai proses anggaran, 

pengawasannya dan bagaimana evaluasinya di desa ini. Dengan adanya juga budaya itu 

keterbukaan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah desa serta 

dapat menilai kesesuaian harapan masyarakat kepada aparat desa atau pemerintah desa. 

Bukan saja hal itu kita juga masyarakat akan mendukung kinerja pemerintah desa.  
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