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ABSTRAK 

Nama  : Fahrul . H 

Nim  : 90400117053 

Judul :  Good Village Governance: Mencegah Fraud Pengelolaan Dana Desa 

Melalui Aplikasi Siskeudes (Studi Pada Kantor Desa 

Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi siskeudes 

sebagai upaya untuk mengatasi dan mencegah potensi perbuatan korupsi dan 

kecurangan terhadap kegiatan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good 

village governance. Penelitian ini dilakukan di Desa Barangmamase Kecamatan 

Galesong Selatan kabupaten Takalar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data 

primer yang diperoleh dari narasumber dan hasil observasi lapangan serta 

ditunjang dari data sekunder dengan menggunakan literatur lainnya. Metode 

pengumpulan data dilakukan mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka 

dan internet searching. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam 

peneltian ini yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi(conclusion draing/verification). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Barangmamase 

telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Aplikasi siskeudes yang diterapkan dalam sistem pemerintahan desa 

mampu mencegah dan mengatasi tindakan fraud atau kecurangan yang disebabkan 

oleh faktor tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi 

(rationalization), keahlian (competence) dan arogansi (arrogance). Serta dengan 

diterapkannya aplikasi siskeudes dalam pemerintahan Desa Barangmamase 

mampu mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang baik menuju konsep 

good village governance. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Good Village Governance, Fraud pengelolalan Dana Desa, 

Aplikasi Siskeudes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, hal tersebut 

ditunjukkan dengan diberlakuannnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (APBN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur serta 

mengembangkan kualitas dan potensi daerahnya sendiri. Tujuan utama 

diberlakukannya undang-undang desa untuk mendorong serta meningkatkan 

kemandirian desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa (Purnama & Widiastoeti, 2016). 

Tujuan desa untuk menjadi daerah yang otonom mengembangkan potensi 

daerahnya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk mewujudkannya. Dengan 

demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan 

jumlah tertentu untuk setiap desa guna mendukung dan membiayai program 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun nyatanya dengan adanya 

kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak serta merta tujuan yang ingin 

dicapai pemerintah terwujud bahkan terjadi penyelewengan terhadap dana desa 

tersebut. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester 1 

tahun 2021, anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan terjadi tindak 
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korupsi, peneliti ICW menyebutkan bahwa tokoh pejabat yang banyak melakukan 

tindakan korupsi pada semester 1 tahun 2021 dan ditetapkan sebagai tersangka 

tindak korupsi ialah aparat desa, yakni tercatat sebanyak 62 kasus korupsi yang 

dilakukan oleh aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi lebih 

marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 

pihak swasta (CNN Idonesia, 2021). 

Desa Barangmamase merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kabupaten Takalar, di mana desa ini memiliki wilayah yang cukup luas dan terdiri 

atas empat dusun, namun sarana dan prasarana desa belum memadai bahkan 

belum banyak tersedia untuk mendukung perkembangan potensi fisik maupun non 

fisik desa tersebut, seperti belum adanya fasilitas kesehatan yang memadai, 

fasilitas pendukung pendidikan seperti taman baca dan perpustakaan serta 

pengenalan teknologi komputer serta beberapa fasilitas lain yang seharusnya 

dibutuhkan di suatu desa seperti aula serba guna untuk sosialisasi dan kegiatan 

lainnya. sebagai mana diketahui tujuan dikeluarkannya kebijakan Alokasi Dana 

Desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa, karena potensi-

potensi tersebut dianggap sebagai modal dasar yang nantinya dikelola demi 

kepentingan dan perkembangan desa. Dalam beberapa situasi pengelolalan dana 

desa memang sangat rawan terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat sebagai agen 

of change yang mampu pendorong pembangunan desa menjadi lebih maju dan 

berkembang. Mengingat bahwa dahulu pembangunan desa hanya didukung  

dengan bantuan dana yang minim dan terbatas serta pengelolaannya bersifat 
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sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan daerah. Namun dengan adanya 

kebikajan Alokasi Dana Desa (ADD), jumlah dana yang dialokasikan ke desa 

terbilang cukup besar dan dikelola secara mandiri,  hal inilah yang mendorong 

muncul berbagai pertanyaan apakah pihak-pihak yang diamanahkan mampu 

mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan (Kholmi, 2016). 

Kasus-kasus penyelewengan anggaran dana desa semakin banyak terjadi 

kerena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga 

anggaran yang diharapkan untuk pembangunan desa banyak disalahgunakan oleh 

oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. Perbuatan penyelewengan anggaran 

pelu diwaspadai karena akan berdampak buruk bagi pelakunya baik di dunia 

maupun di akhirat kelak, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang 

diriwayatkan Muslim sebagai berikut: 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ يقَوُلُ مَنْ اسْتعَْمَلْناَهُ مِنْكُمْ علَىَ عَمَلٍ فَكَتمَْناَ ِم ِ صَلهى اللَّه خْيطًَا فَمَا فَوْقَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

قِياَمَةِ كَانَ غلُوُلًً يأَتْيِ بِهِ يَوْمَ  الْ   

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari 

kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan 

dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil 

daripada itu, maka hal itu termasuk ghulul (pencurian) yang pada hari 

kiamat akan ia bawa."( H.R Muslim: 3415). 

Hadis tersebut merupakan suatu peringatan keras bagi orang-orang yang 

diamanahkan tanggung jawab sebagai pemangku jabatan yang kemudian 

mengambil apa yang bukan menjadi haknya dengan cara korupsi dan manipulasi 

data sehinga mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan orang 

banyak. Penyelewengan dana desa juga sangat perlu diwaspadai karena akan 

sangat merugikan dan memiliki dampak besar terhadap kemajuan desa itu sendiri 
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(Abdullah & Samad, 2019). Untuk itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas 

dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan sejauh 

mana peran dari alokasi dana desa dalam program pembangunan desa, sehingga 

tujuan pengalokasian dana dari pemerintah pusat dan daerah bisa membantu 

program pembangunan desa dan tujuan pemerintah terwujud (Purnama & 

Widiastoeti, 2016). 

Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan dana 

desa. Mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 berasal dari pendapatan berupa transfer dana desa yang dianggarkan 

dalam APBN, transfer alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBD yang 

jumlahnya minimal 10% dari total dana transfer pemerintah pusat di luar Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan transfer bagi hasil pendapatan asli daerah (PAD) 

berupa hasil pajak daerah dan  retribusi daerah kabupaten/kota sebesar 10%. 

Dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut transparansi dan akuntabilitas 

menjadi dua kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(Rusmianto & Winkenali, 2016). 

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan atas semua tugas dan 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan 

desa pada dasarnya akan menghasilkan garis akuntabilitas antara masyarakat dan 

pemerintah guna mewujudkan good village governance (Sriwijayanti, 2018). 

Transparansi pengelolaan keuangan desa dipertegas pada UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap badan 

publik, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban menyajikan informasi 
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publik atas semua aktivitas yang dilakukannya (Nasution & Ramadhan, 2019). 

Akuntabilitas merupakan suatu keharusan untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan suatu pencapaian organisasi agar meraih misi dan 

keinginan yang telah dibentuk dengan pertanggung jawaban secara berkala 

(Iswahyudi et al., 2016). Menrut Dewi & Julianto (2020) Akuntabilitas dalam 

Pemerintah desa adalah bentuk keterlibatan kekuatan dari Pemerintah desa guna 

melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas perolehan hasil dari 

aktivitas-aktivitas dalam mengelola dana desa yang dilalukan dan ada hubungan 

yang erat pada persoalan pembangunan dan pemerintahan desa. 

Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah hambatan yang terjadi pada finansial 

yang mampu ditelusuri pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana 

Desa (DD) sekaligus elemen di dalamnya. 

Untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas demi 

mencapai good village governance serta memperkecil atau menghilangkan tindak 

penyalahgunaan dana desa, maka sistem informasi akuntansi sangat diperlukan 

untuk mengatasi hal tersebut. Adanya penyaluran dana desa yang jumlahnya 

cukup besar terhadap setiap desa, maka diperlukan kompetensi serta pengawasan 

yang ketat kepada setiap pemerintah dalam mengelolah keuangannya. Hal ini 

dilakukan agar mencegah terjadinya kecurangan yang notabenenya merupakan 

kekhawatiran dari pemerintah dan masyarakat desa (Saputra et al., 2019). Sistem 

informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam menunjang pemerintah desa 

menjalankan pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai prosedur sehingga 
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mempermudah proses pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan pusat 

serta kepada masyarakat desa. Hal tersebut disebabkan sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu komponen yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah 

dan menganalisa informasi keuangan sehingga menghasilkan informasi finansial 

yang relevan untuk keperluan pihak internal dan eksternal dalam mengambil 

keputusan yang tepat (Dewi et al., 2018). Menurut beberapa penelitian penerapan 

sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi akuntabilitas penngelolaan dana 

desa (Wahyuni et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem informasi 

akuntansi akan menciptakan pengelolaan dana desa yang sangat baik dan akan 

mencengah tindakan kecurangan (fraud) terhadap pengelolaan dana desa. 

Pengelolaan dana desa yang baik merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dalam tata pemerintahan desa, pengelolaan dana desa yang baik 

mampu memajukan negara, karena kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya 

sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Hal tersebut disebabkan karena pedesaan 

merupakan bagaian integral dari Negara Indonesia, yang dimana lebih dari 80 

persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia, 

dalam hal ini membangun desa berarti membangun sebagain besar penduduk 

Indonesia (Sumarsono & Purnomo, 2019). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Good Village Governance: Mencegah Fraud 

Pengelolaan Keuangan Dana Desa Melalui Aplikasi Siskeudes (studi pada 

Kantor Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten 

Takalar)”. 



7 
 

 
 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem informasi 

akuntansi yang diterapkan di Desa Barangmamase dalam mengelola dana desa, 

sebagaimana diketahui dana yang disalurkan ke setiap desa di Indonesia cukup 

besar, sehingga sistem informasi akuntansi sangat diperlukan untuk menciptakan 

trasparansi dan akuntabilitas guna mendorong pengelolaaan keuangan desa yang 

baik. 

Penelitian ini kemudian mencoba untuk menelusuri bentuk sistem 

informasi yang di terapkan di Desa Barangmamase dalam mengelola keuangan 

desa, lalu melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan bentuk sistem informasi 

yang diusulkan oleh pemerintah dalam pengelolaan desa, penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk mengukur seberapa penting peran Aplikasi Siskeudes dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Barangmamase.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi pengelolaan dana desa di Desa Barangmamse? 

2. Bagaimana Aplikasi Siskeudes dapat mencegah terjadinya fraud dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Barangmamase?  

3. Bagaimana pengelolaan dana desa berbasis Aplikasi Siskeudes mampu 

mewujudkan good village governance?  



8 
 

 
 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan dari hasil penelitian 

sebelumnya adalah hal yang sangat perlu serta dijadikan sebagai data pendukung. 

Menurut peneliti salah satu data pendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

terdahulu yang relavan dengan permasalah yang sedang dibahas. Dalam hal ini, 

penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar adalah terkait dengan masalah 

penerapan Aplikasi Siskeudes dalam mencegah fraud peneglolaan keuangan desa 

menuju good village governance . Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terdahulu: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul dan Nama 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Mufti Arief 

Afriansyah 

(2020) 

Pengaruh Sistem 

Keuangan Desa 

dan Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menggambarkan 

bahwa sistem 

keuangan desa 

memiliki pengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. bahwa sistem 

pengendalian 

intern pemerintah 

memiliki pengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. Sistem 

pengendalian 

intern pemerintah 

memberikan 

keyakinan 
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memadai terhadap 

proses 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

dalam pengelolaan 

dana desa sesuai 

dengan perundang-

undangan sehingga 

memenuhi kriteria 

akuntabilitas 

2. Cut Nadha 

Harafonna & 

Mirna 

Indriani 

Pengaruh Sistem 

Keuangan Desa 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Dengan 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Sebagai Variabel 

Intervening 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa sistem 

keuangan desa 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas. 

Pengelolaan 

keuangan tidak 

dapat menjadi 

variabel 

intervening untuk 

hubungan sistem 

keuangan desa 

dengan 

akuntabilitas. 

3 Siska 

Wahyuni, 

Novita 

Indrawati, 

Al Azhar L   

(2018) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Intern, Sistem 

Informasi 

Akuntansi, Dan 

Kompetensi 

Aparat Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa:  Studi 

Empiris Desa-

Desa Di 

Kabupaten 

Rokan Hulu 

Kuantitatif Hasil pengujian 

menjelaskan 

bahwa variabel 

sistem 

pengendalian 

intern memiliki t 

hitung (2,831) > 

ttabel (1,971) dan 

Sig (0,005) < 0,05 

yang berarti bahwa 

sistem 

pengendalian 

intern berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 
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alokasi dana desa 

Hasil pengujian 

menjelaskan 

bahwa variabel 

sistem informasi 

akuntansi memiliki 

thitung (2,943) > 

ttabel (1,971) dan 

Sig (0,004) < 0,05. 

Hal ini 

menunjukkan 

bahwa sistem 

informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

Hasil pengujian 

menjelaskan 

bahwa variabel 

kompetensi aparat 

memiliki terhitung 

(4,449) > ttabel 

(1,971) dan Sig 

(0,000) < 0,05. Hal 

ini menunjukkan 

bahwa Kompetensi 

Aparat 

berpengaruh 

terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

4 Ni Made 

Dwi Artini, 

Made Arie 

Wahyuni, & 

NyomanTris

na Herawati     

Analisis 

Akuntanbilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Melalui 

Pengimplementa

sian Sistem 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa Desa 

Tigawasa sudah 

melaksanakan 

penerapan prinsip-

prinsip 
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( 2018) Keuangan Desa 

(SISKEUDES) 

Dalam Konteks 

Disiplin Diri 

Pada Desa 

Tigawasa 

akuntabilitas pada 

pengelolaan 

keuangan desa 

melalui 

pengimplementasia

n SISKEUDES 

pada tahun 

anggaran 2017. 

  

E. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi pengelolan dana desa di Desa 

Barangmamase. 

2. Untuk menganalisis urgensi Aplikasi Siskeudes dapat mencegah 

terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan di Desa Barangmamase. 

3. Untuk menganalisis urgensi pengelolaan keuangan desa berbasis 

Aplikasi Siskeudes dalam mewujudkan good village governance. 

F. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 

beberapa manfaat, antara lain: 
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1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis yang diharapkan Penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

referensi terkait penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan 

keuangan desa. Dan mengedukasi pentingnya sistem informasi akuntansi dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintahan desa 

Penelitian ini dimaksudkan agar sistem informasi akuntansi yang 

baik dapat digunakan dalam mengelola keuangan desa untuk 

menciptakan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dimaksudkan agar pemerintahan desa mampu 

menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik dalam mengelola 

dana desa, sehingga masyarakat desa memperoleh haknya untuk 

mengetahui segala aktivitas pengelolaan desa berdasarkan informasi 

yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan desa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Stewardship (Stewardship Theory) 

Teori lain yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagian dari agency 

theory yaitu Stewardship theory. Teori ini mencerminkan keadaan dimana para 

manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih tertuju 

pada sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi. Teori 

tersebut mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara kesejahteraan dan 

keberhasilan organisasi. Kesejahteraaan organisasi mencerminkan maksimalisasi 

utilitas kelompok prinsipal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok pada 

akhirnya akan memaksimalkan kepentingan pribadi yang ada dalam organisasi 

tersebut (Jefri, 2018). 

Pertimbangan penggunaan stewardship theory sehubungan dengan 

penelitian masalah penelitian ini adalah karena manajemen sebagai stewards 

(pelayan/pelaksana). Stewardship theory beranggapan bahwa manajemen 

organisasi selaku “stewards/pelayan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, 

pandai dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas 

mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pemerintah desa 

selaku stewards, penerima tanggungjawab menyajikan informasi yang bermanfaat 

bagi organisasi dan pihak pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan cara diwakili (Iznillah et al., 2018). 
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B. Tecnology Acceptance Model (TAM) 

 Tecnolgy Acceptance Model merupakan teori dasar untuk menjelaskan 

dan memprediksi penerimaan seseorang individu terhadap teknologi informasi. 

Davis (1986) menyusun suatu model untuk menjelaskan penerimaan teknologi 

yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Dalam model ini, Davis 

menggunakan TRA sebagai grand theory dalam memformulasi TAM namun tidak 

mengadopsi semua komponen teori TRA. Davis hanya memanfaatkan unsur 

“Attitude” dan ’Belief” saja, sedangkan Normative Belief dan Subjective Norms 

tidak digunakannya. Persepsi kegunaan (Perceived usefulness) dan persepsi 

terhadap kemudahan penggunaan TI (Perceived ease of use) mempengaruhi sikap 

(Attitude) individu terhadap penggunaan TI, yang selanjutnya akan menentukan 

apakah ia berniat untuk menggunakan TI (Intention). Niat untuk menggunakan TI 

akan menentukan apakah orang itu akan menggunakan TI (Behavior). 

Dalam TAM, Davis (1986) menemukan bahwa persepsi kegunaan 

(usefulness) juga mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan TI tetapi tidak 

berlaku sebaliknya. Dengan demikian, selama individu merasa bahwa TI 

bermanfaat dalam tugas-tugasnya, ia akan berniat untuk menggunakannya terlepas 

apakah TI itu mudah atau tidak mudah digunakan. Menurut penelitian Davis et al 

(1989) menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap kemudahan dalam 

menggunakan TI berkorelasi dengan penggunaan TI saat ini dan keinginan untuk 

menggunakannya di masa yang akan datang. Menurut penelitian Sari (2019) 

Technology Acceptance Mode ladalah sebuah teori sistem informasi yang 
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dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mampu mengerti dan 

menggunakan sebuah teknologi informasi. 

C. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa  (SISKEUDES) 

Akuntansi merupakan fungsi pelayanan berfungsi untuk meyajikan 

infromasi bagi pengguna informasi kualitatif, selain itu sistem akuntansi 

diciptakan untuk mengumpulkan, menginput, mengolah, menyajikan data dan 

informasi keuangan. Informasi merupakan data yang sudah diwujudkan kedalam 

bentuk tertentu, agar berguna bagi pihak yang memerlukannya, dan diharapkan 

untuk mempunyai nilai yang nyata sebagai alat dalam proses pengelolaan data 

menjadi informasi (Murti, 2017). 

Sistem informasi terdiri dari sistem manual atau sistem komputerisasi 

menggunakan komputer (Murti, 2017). Fungsi sistem informasi adalah sebuah 

sistem yang mengandung sejumlah informasi tentang organisasi dan 

lingkungannya. Aktivitas mendasar dalam sistem informasi adalah input, proses 

dan output informasi yang diperlukan organisasi. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, maka semakin berdampak pada sistem informasi akuntansi, dimana 

aktivitas pengolahan data dan informasi akuntansi dialihkan dari pengolahan 

manual ke sistem komputer yang diharapkan dapat memudahkan dalam 

pengolahan data serta menghasilkan informasi akuntansi yang lebih akurat yang 

berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya (Elisabeth, 2019). 

Informasi akuntansi merupakan sebuah alat atau sarana untuk 

memudahkan manajer dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen agar dapat 
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tercapainya tujuan organisasi (Elisabeth, 2019). Sistem informasi akuntansi 

berperan untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan 

digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen internal, tak terkecuali 

transaksi nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi 

keuangan. Informasi akuntansi keuangan memiliki peranan penting dalam 

manajemen. Biasanya Sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem utama 

yaitu, Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System) yakni, 

sistem yang mendukung operasi bisnis terkait transaksi ekonomi yang dilakukan 

organisasi/instansi sehari-hari. Sistem Pelaporan Buku Besar/Keuangan (General 

Ledger system) dan Sistem Pelaporan Manajemen (Management Reporting 

System) (Nena, 2015). 

Teknologi informasi akuntansi publik mengalami peningkatan yang 

signifikan seperti penerapan sistem informasi pada pemerintah daerah yang 

dikenal dengan sistem informasi keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Keuangan dan Informasi Daerah yang 

telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2010, berisi 

sistem informasi keuangan daerah yang dilakukan dalam menerapkan prinsip 

tranparansi dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah (PP) mengusulkan tentang 

diterapkannya sistem informasi keuangan daerah oleh pemerintah daerah di 

daerahnya dengan menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah  

(Sahusilawane, 2015).  

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkerjasama dengan 
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Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengembangkan Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam rangka meningkatkan  kualitas  tata kelola 

keuangan desa yang dapat digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia 

dalam mengelola keuangan desa secara terintegrasi yang meliputi penganggaran, 

penatausahaan, akuntansi, dan pelaporannya. Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES) merupakan suatu bentuk perkembangan dari Sistem Informasi 

Akuntasi (SIA). Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa adalah untuk 

memudahkan dalam pelaporan keuangan dan untuk memudahkan dalam menata 

kelola keuangan desa secara optimal, serta sebagai alat tolak ukur pengelolaan 

keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang- undang 

(Martini et al., 2019). 

D. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk menentukan 

keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan 

keuangan desa dapat dikatakan baik apabila dalam pelaksanaanya berlangsung 

dengan efektif, efisien dan tepat sasaran (Murti, 2017). Pengelolaan keuangan 

desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah, dimana kepala 

desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, 

belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala desa 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Widiyarta et al., 2017). 
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Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Kepala desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam 

pengelolaan keuangan desa kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala 

seksi dan bendahara. Semua tentang pelaksanaan ini ditetapkan atau ditunjuk oleh 

kepala desa. Objek keuangannya meliputi pendapatan dan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan APBDesa (Latuconsina & Soleman, 2019). 

Selain itu pengelolaan dana desa juga diatur oleh Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang 

memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar 

normatif. Jadi, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang 

terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan yang memberikan kewenangan 

pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), dengan hal ini 

desa diharapkan lebih terbuka dan responsif terhadap proses pencatatan akuntansi 

dan manajemen keuangannya, agar desa dalam mengelola dan melaporkan 

laporan keuangaan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan 

secara tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber 

pendapatan dan pengelolaan pembelanjaan anggaran (Undap, 2019). Karena 

apabila pandangan dari banyaknya kasus-kasus yang terkait pelaksanaan 

pemerintahan desa di seluruh penjuru Indonesia hampir seluruhnya berada pada 
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ketidaktransparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di setiap desa 

(Sangki et al., 2017).  

Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpegangan pada 

prinsip-prinsip berikut: 1) pengelolaan keuangan direncanakan secara transparan 

dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dicantumkan 

dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi 

secara terbuka dan melibatkan semua elemen masyarakat desa, 2) semua kegiatan 

harus mampu dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, 3) 

informasi mengenai keuangan desa secara tranparan dapat diakses oleh 

masyarakat, 4) pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai prinsip hemat, terarah 

dan terkendali (Hanifah & Sugeng, 2015). 

Pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan sebagai perwujudan desa 

sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, 

mandiri dan demokratis. Sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyrakat yang adil, makmur dan 

sejahtera (Ardiyanti & Supriadi, 2018).  

E. Kecurangan (fraud) 

Kecurangan (fraud) merupakan salah satu objek utama dalam kasus 

pemanipulasian suatu informasi keuangan instansi maupun perusahaan. Fraud 

merupakan terminologi umum yang memilik banyak makna terkait kecerdikan, 

akal licik, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan 

sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan dirinya sendiri, biasaya berupa harta 
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kekayaan atau hak orang lain serta hal yang bersifat materi dengan cara melanggar 

aturan yang berlaku untuk memperolehnya sehingga orang lain menjadi korban 

penipuan (Wang et al., 2016). Fraud dilakukan seseorang dengan tujuan 

memperoleh materi berupa uang dan kekayaan yang dapat menghindarkan diri 

dari pembayaran pajak ataupun kepentingan pribadi atau usahanya, dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan fraud merupakan suatu 

tindakan yang berasal dari kecerdikan manusia yang direncankan dan dilakukan 

secara pribadi maupun berkelompok untuk mendapatkan keuntungan dari pihak 

lain dengan cara yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dan mengalami 

kerugian materi yang cukup besar (Anggraini et al., 2019). 

Untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan yang terjadi guna 

merumuskan suatu tindakan pencegahan ataupun tindakan penyelesaian terhadap 

tindakan fraud itu sendiri, maka perlu diketahui dahulu faktor apa saja yang 

menjadi penyebab utama yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan 

kecurangan atau fraud. Menurut teori fraud pentagon yang merupakan 

perkembangan dari teori fraud triangle, menyatakan bahwa ada setidaknya lima 

faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) 

(Faradiza, 2019). kelima faktor tersebut adalah: 

a. Tekanan (Pressure)  

Tekanan merupakan faktor yang timbul dalam diri seseorang berupa 

motivasi untuk melakukan serta menyembunyikan tindakan kecurangan. 

Tekanan yang dirasakan seseorang mampu mendorong orang tersebut untuk 
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melakukan tindakan fraud karena tekanan yang menghimpitnya biasanya 

merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus diselesaikan dalam 

waktu dekat, umumnya tekanan itu berasal tekanan ekonomi atau keuangan. 

b. Peluang atau Kesempatan (Opportunity) 

Peluang merupakan salah satu faktor yang sangat perlu diperhatikan, 

karena peluang merupakan keadaan dimana seseorang mampu melakukan 

tindakan kecurangan dan yakin bahwa tindakannya tersebut tidak akan 

diketahui atau dideteksi. Biasanya peluang ini muncul karena kurangnnya 

pengawasan terhadap bidang-bidang yang rentan terhadap tindakan 

kecurangan. 

c. Rasionalisasi (Rationalization) 

Rasionalisasi merupakan suatu sikap individu untuk membenarkan 

perilaku kecurangan yang dilakukannya, artinya individu tersebut menganggap 

bahwa tindakan kecurangan yang dia lakukan adalah benar menurutnya karena 

suatu alasan yang rasional meskipun secara aturan tetap salah. Misalnya 

seseorang melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi data 

keuangan dengan mark-up harga, hal tersebut dilakukan karena dia merasa 

pantas mendapatkan bayaran yang lebih karena telah bekerja dengan serius 

untuk memajukan perusahaan namun menurut dia upah atau gaji yang 

diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah dia kerjakan. 

d. Keahlian (Competence/Capability) 

Keahlian merupakan keterampilan yang dimiliki seorang individu untuk 

melakukan dan melaksanakan pekerjaaanya, hal tersebut berarti keahlian ini 
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merupakan faktor untuk trampil dalam mengabaikan kontrol internal guna 

melakukan tindakan kecurangan, dengan mengembangkan strategi 

penyembunyian dan pengamatan sehingga tindakannya tidak dapat diketahui.  

e. Arogansi (Arrogance) 

Arogansi merupakan sikap angkuh seorang individu yang bersifat 

superioritas atas hak yang dimiliki, sehingga individu merasa bahwa  

Pengendalian internal dan kebijakan serta aturan yang dibuat tidak berlaku 

untuk dirinya. 

Berbagai macam tindakan fraud yang berulangkali membuktikan adanya 

pemanipulasian pencatatan pada laporan keuangan serta penghapusan dokumen-

dokumen penting, dan mark-up yang dapat merugikan keuangan suatu organisasi. 

Hal yang menjadi indikator kecurangan ( fraud) dapat dilihat dari bentuk 

kebijakan yang secara sengaja dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk 

melakukan penipuan. Kecurangan ini memiliki berbagai bentuk seperti tendensi 

untuk dapat melakukan penyalahgunaan aset dan penyalahgunaan laporan 

keuangan (Chandra & Ikhsan, 2015). 

Laporan keuangan dalam sektor pemerintahan sangatlah erat dengan 

kepentingan publik, sehingga jumlah nominal yang tercantum di laporan 

keuangan haruslah menunjukkan angka yang sebenarnya. Adanya indikasi bahwa 

tindakan fraud tidak hanya dilakukan oleh pihak atasan, namun tindakan 

kecurangan juga dilakukan oleh pihak karyawan atau pegawai dari suatu instansi 

atau perusahaan. Hal tersebut menujukkan selama ada kesempatan atau peluang 

(opportunity) penyimpangan bisa terjadi diberbagai lapisan kerja organisasi. 
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Dalam hal mengatasi masalah tersebut instansi dan perusahaan harus mampu 

menerpakan internal control yang kuat untuk mendeteksi adanya tindakan fraud 

dalam pengelolaan informasi keuangan serta melakukan audit investigatif 

(Anggraini et al., 2019) 

F. Good Village Governance (GVG) 

Jumlah alokasi dana ke desa terbilang memiliki nominal yang cukup 

besar, banyaknya kasus penyelewengan dana serta kasus- kasus yang beragam 

terkait pengelolaan dana desa tentunya semakin menuntut tanggung jawab yang 

besar pula oleh aparat pemerintahan desa selaku pengelola dana. Hal tersebut 

mengharuskan aparat pemerintahan desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 

mengelola dana desa, dimana di akhir peneyelenggaran kegiatan peerintahan desa, 

dana yang dikelola harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuaan yang berlaku, sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan 

desa yang baik atau yang di sebut dengan Good Village Governance (Setiawan, 

2018). 

Good Village Governance (GVG) merupakan bentuk manajemen 

pembangunan desa yang menempatakan aparat desa sebagai tokoh utama 

pendorong pembangunan desa atau yang disebut dengan agent of change. 

Pemerintah desa disebut sebagai agen perubahan karena adanya bentuk perubahan 

yang dikehendaki melalui pelaksanaan program-program serta kegiatan 

pemerintan desa, sehingga aparat desa juga disebut agent of development yang 

mendorong pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa. 
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Good village governance merupakan hasil perkembangan dari good 

governance. Dimana apabila pemerintahan yang dijalankan berada pada level 

desa, maka konsep good village governance merupakan impian ideal suatu desa. 

Good village governance diartikan sebagai konsep tata kelola pemerintahan desa 

yang baik. GVG mengisyaratkan bahwa terwujudnya tata kelola pemerintahan 

yang baik tidak hanya menjadi tugas pemerintah desa melainkan beberapa pihak 

yang turut berperan dalamnya, pihak yang di maksud adalah masyarakat dan juga 

pihak swasta. Terlibatnya pihka-pihak tersebut dalam meujudkan pemerintahan 

yang baik merupakan salah satu bentuk partisipasi, karena usaha pembangunan 

yang dilaksanakan merupakan hasil kordinasi pemerintah, masyarakat dan pihak 

swasta, hal tersebut dimaksudkan agar sasaran pembangunan dan pemberdayaan 

sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa (Satriajaya, 2018). 

Good village governance merupakan konsep atau acuan yang dapat 

dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa. Acuan yang kemudian dapat 

dijadikan pedoaman untuk melakukan tata keloa yang baik adalah tiga prinsip 

Good Coorporate Governace (GCG) yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan 

partisipatif, hanya saja prinsip yang di terapkan berada pada level pemerintahan 

desa. Prinsip yang dimaksud adalah: 

a. Transparansi 

Transparansi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi kepada 

masyarakat dan kepastian tentang peraturan, ketetapan dan keputusan 

pemerintah. Transparansi juga di definisikan sebagai informasi yang andal, 

relavan, dan tepat waktu tentang kegiatan pemerintah (Miguel & Peña, 2018). 
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Transparansi dalam hal ini berarti bahwa semua anggota masyarakat berhak 

dan memiliki akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena 

menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat banyak (Kumalasari, 2017). Hal ini berarti bahwa 

informasi yang disampaikan harus lengkap, valid dan akurat, serta tepat waktu 

kepada pihak-pihak selaku pemangku kepentingan atas informasi tersebut. 

b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah keharusan terhadap tanggung jawab seorang 

pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta 

menyampaikan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada pemberi amanah 

(Tambuwun et al., 2018). Akuntabilitas merujuk pada proses yang diberikan 

kepada pajabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka 

telah bertindak sesuai aturan, berperilaku etis dan bertanggung jawab atas 

tugasnya (Gayatri et al., 2017). Dalam artian akuntabilitas menekankan 

bagaimana para pengelola berkewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat di percaya. 

c. Partisipatif 

Partisipatif merupakan prinsip bahwa setiap warga yang bersangkutan 

mempunyai hak untuk turut andil dalam setiap proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan 

tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung. 
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G. Kerangka Konseptual 

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang disebut sebagai 

level pemerintahan terendah yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk 

mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tanpa 

meninggalkan adat istiadat asli daerah tersebut. Sebagai daerah yang otonom desa 

diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan yang memiliki wewenang 

mengatur dan mengembangkan kualitas serta potensi-potensi yang dimiliki desa 

guna meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Jumlah alokasi dana yang di peroleh 

desa cukup besar, sehingga memungkinkan adanya tindak penyelewengan dana 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu desa dituntut 

untuk  mepertanggungjawabkan dana yang telah diberikan kepada pemerintah. 

Untuk mengawal pengelolaan dana desa guna menciptakan pengelolaan dana yang  

transparan dan akuntabel, pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi 

akuntansi keuangan desa guna menciptakan pengelolaan dana desa yang baik, hal 

tersebut diupayakan pemerintah agar terciptanya sistem pemerintahan desa yang 

bersih serta mencegah perbuatan fraud atau kecurangan dalam mengelola dana 

desa yang dapat menimbulkan banyak kerugian materi dan non materi.   
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Berikut ini merupakan kerangka pikir yang terdapat dalam penelitian ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Desa Barangmamase 

Aplikasi SISKEUDES 

Pengelolaan Dana Desa 

Tranparansi Akuntabilitas 

Pencegahan Fraud 

Pengelolaan Dana Desa 

Good Village Governance 
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 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan (field research) 

yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas 

mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian digunakan adalah jenis 

penelitian kualitatif,  yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian kualitatif 

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

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

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

memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan 

kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Azmi & Bahry, 2018). 

Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Afiyanti, 2008).  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 

memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, 

dan meneliti sejarah perkembangan (Atmaja, 2013). Alasan yang utama dari 

pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri sendiri untuk lebih 
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memahami bagaimana meninjau penerapan Aplikasi Siskeudes dalam mencagah 

fraud pengelelolaan keuangan desa untuk mewujudkan good village governance. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukaan di Kantor Desa Barangmamase yang beralamat di 

Kampung Parang, Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten 

Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Pendekatan studi kasus lebih menekankan pada pemberian ungkapan secara rinci 

dan mendalam terhadap suatu objek, peristiwa, atau kejadian tertentu guna 

memperoleh pengetahuan subjek. Penelitian dengan pendekatan studi kasus 

digolongkan menjadi tiga jenais penelitian dianataranya studi kasus sejarah 

oraganisasi, studi kasus observasional dan studi kasus sejarah hidup. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus observasional, dimana 

peneliti memusatkan perhatian pada penerapan Aplikasi Siskeudes sebagai upaya 

mencegah potensi tindakan fraud pengelolaan dana desa di Desa Barangmamase 

untuk mewujudkan good village governance.  

C. Jenis dan Sumber Data  

1.  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa 

data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian yang di-interview dan 

didokumentasikan. Menurut Indriantoro & Supomo (2013) data subjek adalah 
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jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik 

seseorang atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian (responden). 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber 

aslinya tanpa media perantara  (Indriantoro & Supomo, 2013). Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Elvani et al., 2016). 

Adapun sumber data primer penelitian diperoleh dari kepala desa, sekertaris desa 

dan bendahara desa selaku operator aplikasi. Sedangkan untuk sumber data 

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa dan data-data lain 

yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat 

mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. Berangkat 

dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

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

Kelima metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal. 

1. Wawancara  

Sugiyono (2014) mengatakan Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 
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mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau 

setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara yang 

digunakan adalah indepth interview sehingga peneliti menggunakan daftar 

wawancara yang telah dibuat. 

2. Dokumentasi 

Sugiyono (2014)  menjelaskan bahwa pada teknik ini, peneliti dimungkinkan 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang 

ada pada responen atau tempat. Proses mendokumentasikan data-data penelitian 

merupakan sebuah langkah untuk memback-up informasi yang telah didapatkan. 

Dokumentasi ini dapat berbentuk file foto, video, atau file rekaman wawancara 

yang dapat diakses dari server atau database yang dibuat sendiri atau terpublikasi 

di situs-situs yang kredibel. Selain itu, catatan-catatan kecil saat wawancara yang 

dibuat oleh peneliti juga dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dokumentasi. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun 

informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi-

informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, buku-

buku, ataupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk 

didalamnya alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 
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Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian kualitatif 

terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti 

interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape 

terlihat lebih banyak kata-kata daripada angka-angka. Oleh karena itu, data 

tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan. 

Proses analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tiga kegiatan 

analisis. Miles dan Huberman mengemukakan tiga kegiatan dalam analisis data. 

Pertama, tahap reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat 

dalam catatan tulisan lapangan yang berlangsung selama kegiatan penelitian 

dilaksanakan. Kedua, data display yaitu kegiatan dimana data yang berupa 

kumpulan informasi telah tersusun dalam bentuk teks naratif dan kejadian atau 

peristiwa itu terjadi di masa lampau. Ketiga, kesimpulan/verifikasi merupakan 

tahap akhir dalam analisis Miles dan Huberman. Kesimpulan menuntut verifikasi 

pleh orang lain dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan 

data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu 

dilakukan lagi reduksi data display data dan penarikan kesimpulan berikutnya.  

1. Reduksi Data 

Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang 

baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan–

catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data dapat dilakukan dengan jalan 

memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur 

yang digunakan sesuai dengan pokok permasalah yang telah diajukan pada 
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rumusan masalah dan data yang relevan atau sesuai dengan menganalisis secara 

cermat, sedangkan yang kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data perlu dilakukan dalam sebuah penelitian sebab, biasanya  

informasi-informasi yang didapatkan peneliti bersifat naratif, sehingga dibutuhkan 

penyederhanaan penyederhanaan namun tanpa mengurangi isi dari data yang 

didapatkan. Penyajian data dilakukan guna memungkinkan terjadinya penarikan  

kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penyajian data penerapan 

Fintech dengan penyajian disederhanakan atau dengan penyajian informasi-

informasi yang sederhana, namun tidak mengurangi isi dari informasi-informasi 

yang didapatkan, maksudnya adalah tujuan atau makna yang ada pada informasi 

tersebut tidak hilang ataupun dikurangi. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah 

diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan adalah salah satu usaha 

untuk menemukan atau memahami makna, alur, sebab akibat atau proporsi. Selain 

itu, analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga dapat dipahami 

karakteristik data tersebut. Suatu kesimpulan diperoleh berdasarkan pemikiran 

atau perkiraan. 

Melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkain kegiatan 

analisis yang terkait. Selanjutnya data dianalisis, dijelaskan dan diinterpretasikan 
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dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan fakta dilapangan, makna atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil dari substansinya. 

Berdasarkan keterangan diatas maka setiap tahapan proses dilakukan untuk 

mendapatkan keabsahan data dengan cara menelaan semua data yang ada dari 

berbagai sumber yang diperoleh dilapangan, dokumen atau melalui wawancara 

didukung oleh studi dokumentasi. Seperti yang dikatakan Miles dan Huberman 

bahwa proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik 

dianatara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama waktu 

penelitian. Kemudian, setelah dilakukan verifikasi data maka dapat ditarik 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yan disajikan dalam bentuk narasi. 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses pengelohan data. 

F. Uji Keabsahana Data 

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian sangat 

penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan 

metodologis terhadap penelitian sosial. Keabsahan data penelitian kualitatif 

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

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

(Purwaningsih, 2016). Alasan digunakannya empat uji ini adalah untuk menjamin 

kualitas data yang ditemukan di lapangan. Adapun penelitian ini hanya 

menggunakan dua uji yang paling sesuai, yaitu credibility dan dependability. 

1. Uji Kredibilitas 

 Uji kredibilitas disebut juga dengan uji validitas internal pada penelitian 

kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan kemampuan peneliti 
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untuk berbaur dengan responden dalam waktu lama dengan terus melakukan 

konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). Untuk mendapatkan data yang valid maka 

dapat dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi ini merupakan teknik yang 

mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna 

pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.  

a) Triangulasi Sumber data, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 

yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai 

dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan 

melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk 

dianalisis lebih lanjut.  

b) Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 

sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa menggunakan sumber 

data pendukung lainnya seperti berita-berita terkait aktivitas Pelaporan 

Keuangan di berbagai media (Susanto & Ainy, 2019). Tentu masing-

masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

2. Uji Dependabilitas 

 Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji dependabilitas. Uji ini 

merupakan ujian atau pertimbangan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. 
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Pertanyaan mendasar berdasarkan isu realibilitas adalah terkait konsistensi hasil 

temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dan dalam kurun waktu yang 

berbeda pula, tetapi dilakukan dengan metode dan interview script yang sama 

(Afiyanti, 2008). Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan 

tindakan terstruktur yang memungkinkan peneliti lain menemukan hasil yang 

sama terhadap penelitian serupa.  Adapun uji dependabilitas yang digunakan 

adalah uji konsistensi, yang dapat diukur dengan melihat apakah interview scripts 

yang digunakan peneliti dapat menghasilkan jawaban/hasil yang sesuai dengan 

topik atau pertanyaan yang diberikan (Syam, 2019). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Barangmamase 

1.  Sejarah Singkat Desa Barangmamase 

Desa Barangmamase merupakan salah satu desa dari dua belas desa yang 

ada di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Desa Barangmamase 

adalah desa bagian pemekaran dari Desa Bontomarannu yang ada di Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Pada tahun 1989 adalah awal dimana 

terbentuknya Desa Barangmamase dari pecahan Desa Bontomarannu yang pada 

waktu itu berhasil memilih Kepala Desa Barangmamase pada tahun 1990, tak 

lama kemudian melalui rapat dan mufakat bersama pemerintah membangun 

kantor Desa Barangmamase pada tahun 1993. Selain dari pada itu, pada tahun 

2006 pemerintah berhasil lagi menetapkan pemekaran wilayah Desa 

Barangmamase menjadi dua bagian yaitu Desa Barangmamase dan Desa Popo. 

Tak lama setelah pemekaran dilakukan, pemilihan Kepala Desa juga ditetapkan 

pada tahun 2006. 

2.  Visi dan Misi Desa Barangmamase 

Visi merupakan gambaran aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi 

cara-cara serta strategi untuk mencapainya. Dalam artian visi merupakan suatu 

rangkaian kata-kata yang didalamnya terkandung impian dan cita-cita atau nilai 

inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi yang efektif merupakan visi yang 

dapat membangkitkan isnpirasi. Desa Barangmamase sendiri mempunyai visi 

yakni “Terwujudnya Desa Barangmamase yang sejahtera, demokratis dan 
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bermartabat berlandaskan terdepan dalam pelayanan” yang kemudian dituangkan 

kedalam misi sebagai berikut: 

a.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih 

c.  Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) 

d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

e.  Meningkatkan penghayatan nilai kejujuran dan keagamaan 

3.  Kondisi Geografis Desa Barangmamase 

Secara geografis, Desa Barangmamase adalah salah satu desa yang 

terletak di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 

dengan luas wilayah sekitar 5.5 Km2. Jarak Desa Barangmamase yang menjadi 

pusat pemerintahan desa (Kantor Kepala Desa) ke Kecamatan: kurang lebih 1 Km, 

jarak Desa Barangmamase ke Kabupaten (Pusat Pemerintahan Kabupaten 

Takalar) kurang lebih 9 Km. Adapun batas-batas Desa Barangmamase secara 

administrasi yakni: 

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Popo 

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Bontokassi 

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Bontomarannu 

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Tindang Kabupaten Gowa   

Secara keseluruhan, luas Desa Barangmamase sekitar 5.5 Km2. Luas desa 

tersebut meliputi empat dusun di dalamnya, yakni Dusun Popoloe, Dusun 

Barangmamase, Dusun Kampung Parang dan Dusun Untia. Secara umum keadaan 
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topografi Desa Barangmamase adalah daerah dataran rendah, sehingga hampir 

60% dari luas wilayah desa merupakan lahan persawahan. 

Gambar 4.1 

Peta administrasi Desa Barangmamase 

 

 
 Sumber : Kemendagri, (https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/) 

 

Seperti kebanyakan wilayah desa-desa yang ada di Indonesia umumnya, 

Desa Barangmamase juga beriklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan 

dan musim kemarau. 

4.  Data Penduduk  

Jumlah penduduk Desa Barangmamase sesuai dengan data dari kantor 

Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten takalar tebaru 

tahun 2021 adalah jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 697 dengan jumlah 

individu sebanyak 2.413 jiwa. 

Tabel 4.1  

Jumlah Jiwa 

 

 

No. 

 

Nama Dusun 

Jenis Kelamin 

LK PR Jumlah 

1. Untia 126 141 267 

https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/
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2. Kampung Parang 277 276 553 

3. Barangmamase 378 400 778 

4. Popoloe 411 404 815 

 Total 1.192 1.221 2.413 

Sumber : Data kantor Desa Barangmamase  

5.  Struktur Organisasi Pemerintahan desa 

Struktur organisasi merupakah salah satu komponen dalam suatu 

lembaga atau organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi atau pemerintah. Struktur organisasi memberikan 

gambaran serta mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun sebuah 

orgnisasi, dimana setiap sumber daya manusia yang berada dilingkup sebuah 

organisasi tersebut masing-masing memiliki posisi serta fungsi yang sesuai 

dengan posisi yang ditempati SDM tersebut. 

Suatu instansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika memilki 

struktur organisasi yang baik didalamnya. Instansi pemerintahan yang memiliki 

kerjasama yang baik dengan para aparaturnya akan mencapai prestasi dalam 

menciptakan kinerja yang efektif, dimana dalam organisasi fungsi-fungsi yang 

terkandung didalamnya seperti pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab 

telah diuraikan secara jelas dalam struktur organisasi, sehingga setiap aparatur 

memahami tugas mereka masing-masing. 

Struktur organisasi pemerintahan Desa Barangmamase Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar menekankan pada pemisahan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab secara tegas dan jelas untuk masing-masing 
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aparatur desa. Berikut gambaran jelas struktur oraganisasi pemerintahan Desa 

Barangmamase: 

Gambar 4.2 

Struktur Pemerintahan Desa Barangmamase 
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6.  Data Ketersediaan Fasilitas Umum 

Desa barangmamase juga memiliki beberapa fasilitas umum yakni: 

Tabel 4.2 

Data Ketersediaan Fasilitas Umum 

 

No Kategori Jumlah Keterangan 

1 Tempat ibadah 5 - Mesijd 

2 Fasilitas pendidikan 4 
- Sekolah PAUD (3) 

- Sekolah Dasar (1) 

3. Fasilitas Kesehatan 5 
- Posyandu (4) 

- Pustu (1) 

 Sumber: Data kantor Desa Barangmamase 

7.  Pemanfaatan Lahan dan Perekonomian 

Letak Desa Barangmamase yang berada di daerah dataran rendah dan 

kondisi tanah yang subur menjanjikan bertani sebagai sumber mata pencaharian 

utama desa Barangmamase, sehingga sebagain besar luas wilayah Desa 

Barangmamase terdiri atas persawahan warga desa. Produksi beras di Desa 

Barangmamase terbilang cukup besar selain sebagai sumber makanan pokok 

penduduk didesa, beras yang dihasilkan juga dijual untuk memperoleh 

penghasilan, kondisi tanah yang bagus mendukung produksi beras hingga 

mencapai tiga kali panen dalam setahun. Selain bertani masyarakat desa juga 

bermata pencaharian sebagai perternak sapi, dan hewan ternak lainnya. Tak hanya 

itu sebagian masyarakat juga mata pencaharian lain yang tak kalah penting dari 

petani yakni sebagai pedangang hingga ke pegawai negeri sipil. 
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B. Pembahasan 

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Barangmamase Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar 

Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan hasil desa, APBD dan 

APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan 

desa di danai dari APBDes, bantuan pemerintah daerah, dan bantuan dari 

pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD, sedangkan 

penyelenggaran pemerintah pusat yang diselenggarakan pemerintah desa di danai 

oleh APBN. Dalam mengelola keuangan, sistem pengelolaan keuangan yang di 

terapkan di desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yakni mulai 

tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam pemerintahan desa, kepala desa 

merupakan pemerintah desa yang diberi wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan pemerintahan desanya dan melaksanakan tugas dari pemrintah 

pusat dan daerah serta sebagai kepala pemerintahan pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa dan mewakili desa dalam kepemilikan kekayaan desa 

yang dipisahkan. 

Dana desa merupakan amanah yang diberikan kepada desa untuk di 

kelola dengan baik, pengelolaan dana desa yang baik tentunya harus sesuai 

dengan peraturan yang ada sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 pasal 71 tentang keuangan desa yang menyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan desa itu merupakan semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatau berupa uang dan barang yang 
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berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dana desa juga 

tentunya harus dikelola berdasarkan asas pemerintahan yang baik yakni 

pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib terhadap 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Desa Barangmamase merupakan salah satu desa yang memiliki sumber 

daya alam yang cukup besar, dimana jika dikelola secara baik maka hasil dari 

potensi desa tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat desa. Dengan adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa 

Barangmamase tentunya dapat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa 

untuk menjadikannya sebagai target dari dana desa yang telah diterima dari 

pemerintah pusat. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan serta menunjang 

berbagai potensi yang dimiliki Desa Barangmamase itu sendiri. Pada tahun 2020 

Desa Barangmamase menerima dana desa sebesar Rp. 1.115.105.000,00. Jumlah 

tersebut merupakan angka diperoleh dari laporan keuangan desa, berdasarkan 

pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Yusuf selaku kepala Desa 

Barangmamase; 

“Ihh kalo jumlahnya itu saya tidak tau persis berapami, karna kalo 

niali-nilai saya tidak terlalu hafal, kalo saya tidak salah itu sekitaran 

satu milyarmi lebih.” (Yusuf, Kepala Desa Barangmamase) 

 

Kemudian hal tersebut diperkuat dan diperjelas oleh pernyataan yang 

dipaparkan oleh Ibu Hasriani selaku Bendahara di Desa Barangmamase 

menyatakan bahwa; 

“Dana desa yang kita terima untuk tahun 2020 itu sebesar Rp. 

1.115.105.000,00. Itu hanya dana desa yahh, eee secara keseluruhan 
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pendapatan desa itu untuk tahun 2020 terbagi tigai ada dana desa, 

alokasi dana desa dan ada juga hasil pajak retribusi daerah yang kalo 

dijumlahkanki seluruhanya itu sebesar Rp. 2.011.104.135,00.” 

(Hasriani, Bendahara Desa Barangmamase)  

 

Dana Desa (DD) adalah salah satu pendapatan desa yang pengelolaannya 

terintegrasi dengan APBDes, karena jumlah dana yang cukup besar, program-

program yang didanai oleh DD disusun dan direncanakan melalui musyawarah 

besar yang melibatkan para aparat desa dan tokoh-tokoh serta masyarakat desa 

yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(MUSREMBANGDES).  Musrembangdes merupakan forum musyawarah yang 

membahas usulan-usulan kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan keuangan 

desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah tersebut 

melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan juga menentukan 

program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang akan 

dilaksanakan di desa tersebut, sehingga benar-benar program yang dihasilkan 

dalam musyawarah tersebut merupakan apirasi/kebutuhan masyarakat yang 

menjadi prioritas penggunaan dana desa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan bapak Yusuf selaku kepala Desa Barangmamase yang mengatakan 

bahwa; 

“Aaa ini yang kita lakukan sekarang, di awal tahun memang diharapkan 

bahwa pembangunan yang terjadi di didesa itu memang di rencanakan 

dari awal. Dan perencanaannya itu adalah masyarakat sehingga 

tertuang dalam suatu kegiatan musyawarah desa yang tentunya setelah 

itu dianalisis dan kita melihat sebagaimana apa yang dilewati dengan 

prosedur verifikasi dan sebagainya, sehingga itu yang dilaksanakan di 

desa selama satu tahun.” (Yusuf, Kepala Desa Barangmamase) 

 

Segala bentuk program perencanaan yang didanai oleh dana desa harus 

benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang 
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didanai oleh dana desa merupakan program yang menjadi prioritas kebutuhan 

masyarakat desa yang dilaksanakan untuk mencapai efektivitas tujuan utama dana 

desa tersebut disalurkan oleh pemerintah kabupaten. Di samping itu secara umum 

mekanisme arah penggunaan dana desa dalam perencanaa pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat telah direncanakan agar pemanfaatan dana tersebut 

mampu mencapai tujuan dan sasaran yang didasarkan pada skala prioritas yang 

ditetapkan dalam musrembang tingkat desa.  

Hasil dari musyawarah yang dilaksanakan oleh aparat desa dan 

masyarakat yang disebut Musrembangdes , kemudian dirincikan dan tentu saja 

tetap mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah daerah soal 

penggunaan anggaran desa, kemudian dituangakan dalam RAPDes. Adapun 

rincian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber 

dari dana desa yang dirincikan pada tabel dibawah ini . 

Tabel 4.3 

Program Pelaksanaan Pembangunan Desa 

 

No Nama Program Anggaran 
Sumber 

Dana 

1 
Penyelenggaraan 

Paud/TK/TPA/Madarasah 

Non Formal 

Rp.33.000.000 DD 

2 
Pemeliharaan sarana 

prasarana TK/TPA 
Rp.10.000.000 DD 

3 
Penyelenggaraan pos 

kesehatan Desa 
Rp. 54.000.000 DD 

4. Penyelenggaraan Posyandu Rp.33.847.500 DD 

5 Penyuluhan dan Pelatihan Rp.17.000.000 DD 

6 Pembangunan/peningkatan/ Rp.3.501.500 DD 
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pengadaan Sarana prasarana 

Polindes 

7 
Pemeliharaan 

monumen/Batas Desa 
Rp.10.000.000 DD 

8 
Pembangunan/peningkatan/ 

pengerasan jalan lingkungan 
Rp.274.021.000 DD 

9 
Pembunagan air limbah 

(Draenase) 
Rp.23.035.000 DD 

10 
Penyelenggaraan Informasi 

Publik desa ( Baliho, Poster 

dan lain-lain) 

Rp.12.800.000 DD 

11 

Pembuatan dan pengelolaan 

jaringan/instalansi 

komunikasi dan informasi 

local 

Rp. 9.000.000 DD 

12 
Pembuatan lampu tenaga 

surya 
Rp.35.000.000 DD 

13 
Pemeliharaan penerangan 

jalan 
Rp.2.500.000 DD 

 

 

Tabel 4.4 

Program Pemberdayaan Masyarakat 

No Nama Program Anggaran 
Sumber 

Dana 

1 

Peningkatan Produksi 

Tanaman Pangan  

(Alat produksi/pengelolaan/ 

penggilingan) 

Rp.60.800.000 DD 

2 
Bantuan Peralatan Mesin 

Pompanisasi 
Rp.20.800.000 DD 

3 
Bantuan Bibit Tanaman 

Rambutan 
Rp.40.000.000 DD 

4 Bantuan Hewan ternak (sapi) Rp.62.500.000 DD 
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5 
Peningkatan Kapasitas 

Perangkat desa 
Rp.30.000.000 DD 

6 Peningkatan Kapasitas BPD Rp.8.000.000 DD 

7. 
Penanganan, penanggulanagn 

keadaan darurat 
Rp.38.050.000 DD 

8 
Penanganan, penanggulanagn 

keadaan darurat (Silpa) 
Rp.18.948.0000 DD 

9. 
Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) 152 KK 
Rp.410.400.000 DD 

 

Pengelolaan terhadap keuangan desa haruslah dilakukan secara efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. Dana desa merupakan sumber utama 

pendapatan sebuah desa yang jumlah cukup besar dan merupakan amanah yang 

besar pula bagi desa dari pemerintah, oleh karena itu dana tersebut harus 

dipertanggungjawbakan secara transparan kepada masyarakat dan juga pemerintah 

selaku pemberi dana desa tersebut. Transparansi merupakan hal yang sangat 

penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk menjaga amanah 

dari masyarakat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil 

berbagai keputusan penting yang akan berdampak bagi masyarakat itu sendiri. 

Sebagai bentuk pemerintahan yang baik, pemerintah harus mampu 

menyediakan informasi yang lengkap dan detail terhadap apa yang dikerjakannya. 

Dengan adanya transparansi informasi, memungkinkan kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh dan mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan 

serta pengelolaan dana desa, dimana dalam informasi tersebut memuat segala hal 

tetang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai mana yang 
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disampaikan bapak Yusuf selaku Kepala Desa Barangmamase dalam wawancara 

terkait transparansi sebagai berikut; 

“Eee saya pikir yang apa namanya yang menentukan transparan dan 

tidaknya itu kembali lagi pada masyarakat. Tapi prosedur yang kita 

lewati adalah disamping yang saya sampaikan tadi bahwa 

perencanaan dari awal yang dilakukan oleh masyarakat, lalu kita 

hitung sedemikian rupa dan dituangkan kedalam RAPBDes dan itu 

yang dilaksanakan, setalah kita muat dalam suatu bentuk baliho 

memperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah, tahun ini yang 

sementara berjalan, ini tahun kemarin dan itu ada jelas disitu 

masyarakat meliat, yaa begitu transparan.” (Yusuf, Kepala Desa 

Barangmamase) 

Pernyataan bapak Yusuf selaku Kepala Desa di Desa Brangmamase 

terkait transparansi juga di dukung dengan pernyataan yang di sampaikan Ibu 

Hasriani selaku Bendahara Desa Barangmamase dalam wawancara terkait 

Transparansi sebagai berikut; 

“Iya akhir tahun dimusyawarahkan lagi, laporan pertanggung 

jawaban akhir tahun, laporan pertanggung jawaban kayak realisasi 

itu yang saya pasang didepan ini, laporan realisasi anggaran tahun 

2020 yang baliho itu, itu sudah dimusyawarah ditransparansikan 

bahwasanya ini yang realisasi tahun ini, sisa anggaran ini sekian 

begitu.” ( Hasriani, Bendahara Desa Barangmamase). 

Dari pernyataan diatas, dari sisi transparansi pengelolaan dana desa, di 

Desa Barangmamase telah memberikan informasi yang terbuka dan transparan 

kepada masyarakat terkait program-program apa saja yang dijalankan dalam satu 

tahun yang dananya bersumber dari dana desa. Hal ini berarti bahwa pengelolan 

dana desa di Desa Barangmamase telah mengamalkan dan menerapkan prinsip 

pemerintahan yang baik yakni prinsip transparansi dan akuntabilitaas yang baik. 
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Tabel 4.5 Pengelolaan Dana Desa di Desa Barangmamase 

No Prinsip Pengelolaan Dana Desa 

1 Transparansi a. Melibatkan masyarakat sebagai 

tokoh utama dalam merencanakan 

program-program kegaiatan 

pembangunan dan pemberdayaan 

yang di danai dengan DD melalui 

Musrembangdes 

b. Menyampaikan rincian anggaran 

yang telah digunakan atas program-

program yang di rencanakan dalam 

musyawarah dalam sebuah papan 

informasi yang memungkin 

masyarakat memperoleh akses yang 

mudah untuk mengetahui informasi 

pengelolaan dana desa. 

2 Akuntabilitas a. Melaksanakan musyawah 

pertanggung jawaban laporan akhir 

tahun terkait pengelolaan dana desa 

b. Akuntabilitas secara vertikal dalam 

bentuk kegiatan 

pertanggungjawaban pengelolaan 

dana desa 

c. Akuntablitas secara horizontal dalam 

bentuk laporan pertanggung jawaban 

pengelolaan dana desa 

 

Prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi oleh pelakasanaan kegiatan 

terkait program yang didanai dengan dana desa di Desa Barangmamase, sehingga 

diharapkan tanggapan dan umpan balik yang baik dari masyarakat terkait 

pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menyatakan 

bahwa pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang diberikan amanah oleh 

masyarakat harus dapat dipercaya dengan bertindak sesuai dengan kepentingan 
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publik, dalam artian memprioritaskan kepentingan orang banyak dalam hal ini 

masyarakat desa, serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk 

menjamin kesejahteraan masyarakat desa. 

2. Relevansi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Mencegah Fraud 

Pengelolaan Dana Desa 

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan di bidang teknologi dan 

informasi semakin pesat, hal tersebut mendorong perkembangan aktivitas manusia 

yang kini memanfaatkan era digital untuk mempermudah pekerjaannya. Dahulu 

sebelum memasuki era digital semua perkejaan dan aktivitas masyarakat dunia 

dilakukan secara manual yang menyebabkan penyelesaiannya memakan banyak 

waktu dan biaya. Namun dengan di era digital ini semua pekerjaan dapat 

dikerjakan secara efektif dan efisien. Adanya inovasi yang terdapat pada teknologi 

digital memberikan kemudahan dan manfaat yang dapat dirasakan setiap individu 

dalam menyelesaikan pekerjaannya diberbagai bidang baik dalam bidang 

ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi 

masyarakat mampu membuat, mengubah, mengolah, menyimpan infomasi dengan 

mudah serta menyebarluaskan informasi secara cepat dan efisien dan tentunya 

memiliki kualitas informasi yang baik dan akurat. Hal ini sejalan dengan teori  

Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa pengguna 

teknologi dalam hal ini masyarakat menerima dan menggunakan teknolgi karena 

adanya kemudahan dalam penggunaannya serta teknologi tersebut berguna untuk 

mempermudah tugas-tugas serta pekerjaannya. 
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Munculya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan 

sebuah inovasi teknologi digital yang ditujukan untuk aparat pemerintahan desa 

dalam membantu perkejaan mereka. Siskeudes merupakan aplikasi yang dibagun 

oleh BPKP bersama Kementrian Dalam Negeri dengan tujuan meningkatkan 

kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Dengan ditransformasikannya sistem pengelolaan keuangan dari 

manual ke sistem komputrisasi berbasis aplikasi diharpakan mampu membuat 

tugas pemerintahan desa menjadi efektif dan efisien serta mampu mewujudkan 

tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Munculnya berbagai kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan 

oleh aparat desa di berbagai wilayah di Indonesia juga merupakan salah satu 

tujuan diciptakannya Aplikasi Siskeudes.  Minimnya pengetahuan SDM 

perangakat desa dalam hal keuangan desa serta lemahnya dokumentasi 

administrasi dalam dokumen perencanaan desa menjadikan dana desa yang cukup 

banyak tersebut tidak terkelola dengan sebagaimana mestinya, sehingga 

mengakibatkan banyaknya tindakan korupsi dan manipulasi data keuangan 

terhadap dana desa tersebut. 

Aplikasi Siskeudes merupakan inovasi teknologi yang di bangun untuk 

mengawal pengelolaan dana desa serta dirancang untuk mencegah tindak korupsi 

dan kecurangan terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa. Berdasarkan fraud 

pentagon theory terdapat lima faktor utama yang menjadi penyebab korupsi 

ataupun tindakan kecurangan, sehingga diciptakannya Aplikasi Siskeudes harus 

mampu mengatasi kelima faktor utama penyebab kecurangan tersebut agar 
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aplikasi ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi 

masalah tindakan kecurangan yang dilakukan aparat pemerintahan desa. Menurut 

Teori fraud Pentagon lima faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya 

tindakan korupsi dan kecurangan adalah tekanan, kesempatan/peluang, 

rasionalisasi, keahlian dan arogansi. 

a. Tekanan ( Presurre) 

 Setiap individu tentunya selalu ingin menjalani kehidupan dengan 

normal, normal dalam arti setiap individu menjalani hidup dengan tenang tanpa 

adanya gangguan, hidup dengan sesuai keinginan dan hidup dengan damai tanpa 

ada beban. Namun pada kenyataannya banyak hal-hal yang terjadi dalam 

kehidupan seseorang yang menyebabkan mereka harus mampu bertahan dalam 

berbagai kondisi agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan normal. 

Tekanan merupakan faktor yang menjadi pembentuk kehidupan seseorang. 

Tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup seseorang mampu membentuk watak, 

karakter sekaligus menentukan bagaimana orang tersebut bereaksi atau bertindak 

di kemudian hari. 

Beragam bentuk tekanan yang dialami setiap individu dalam 

kehidupannya mendorong mereka untuk menentukan tindakan apa yang harus 

dilakukan. Misalnya tekanan ekonomi atau finansial menggambarkan kehidupan 

seseorang dengan adanya kesulitan perekonomian, dan pemenuhan kebutuhan 

serta urusan lain berkaitan finansial yang harus diselesaikan, hal tersebut 

mendorong seseorang untuk berfikir bentuk tindakan apa yang harus dilakukan 
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agar semua urusan ekonomi tersebut dapat terselesaikan dengan segera. Kemudian 

tekanan sosial yang menggambarkan keinginan suatu individu untuk mencapai 

kesetaraan sosial/status sosial dengan memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki, memiliki sifat gengsi yang tinggi yakni ingin 

mendapat pengakuan dari orang lain dengan cara meninggikan gaya hidup. Tak 

hanya dalam bidang ekonomi dan sosial, tekanan juga dirasakan dalam 

lingkungan pekerjaan, tekanan tersebut biasaya dirasakan dengan adanya aturan 

yang tidak sesuai dengan kesejahteraan pegawai, adanya perintah dari atasan 

untuk memenuhi target, pegawai dituntut untuk bekerja keras dengan upah yang 

minim dan tekanan lainnya. 

Berbagai macam tekanan dalam hidup akan memotivasi seseorang untuk 

menentukan tindakan final yang menjadi pilihan untuk menghadapi tekanan dalam 

hidup. Ada beberapa bentuk perilaku individu dalam menghadapi tekanan dalam 

hidupnya, ada yang menghadapi dengan rasa putus asa dan kehilangan arah, ada 

yang mampu bertahan namun pada akhirnya tumbang dengan masalah yang tiada 

habisnya, dan ada juga yang mampu menjadikan tekanan dalam hidupnya menjadi 

tantangan sehingga iya mampu melewati semuanya. Namun melihat dari 

kenyataan kebanyakan individu tak mampu menghadapi tekanan hidup yang di 

alami sehingga memotivasi mereka untuk terjun ke perilaku yang menyimpang. 

Banyaknya kasus penyelewenagan dana yang terjadi pada pengelolaan 

dana desa mendeskripsikan bahwa adanya tekanan yang dialami para aparat desa 

yang mendorong mereka untuk berani melakukan tindakan korupsi. Tekanan 

finansial, tekanan sosial dan tekanan terkait kesejahteraan para aparat desa 
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menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan korupsi oleh aparat desa. Bentuk 

kecurangan yang dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan untuk 

mengambil dana yang cukup besar demi kepentingan pribadi. Lemahnya sistem 

pelaporan keuangan di tingkat pemerintahan desa menjadikan oknum-oknum 

mampu melakukan tindakan korupsi ditambah dengan banyaknya tekanan hidup 

yang menghimpit sehingga mereka berani dan leluasa bertindak negatif dengan 

mengabaikan amanah yang diberikan kepada mereka untuk mengelola dana desa 

demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Menurut beberapa penelitan faktor tekanan mempengaruhi tindakan 

kecurangan terhadap laporan keuangan (Faradiza, 2019). Hal ini berarti jika 

sistem pelaporan keuangan di desa belum baik maka akan tetap terjadi tindakan 

fraud atas dana desa. Sehingga untuk mengatasi faktor penyebab aparat desa 

melakukan tindakan korupsi berupa tekanan, pemerintah desa harus 

mengembangkan sistem pelaporan yang baik. Oleh sebab itu Aplikasi Siskeudes 

diciptakan selain untuk mengawal dana desa, aplikasi tersebut bertujuan 

memperbaiki sistem pelaporan keuangan desa dengan menciptakan pelaporan 

yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Berdasarkan temuan dilapangan, dalam penelitian ini mengemukakan 

hadirnya Aplikasi Siskeudes ke sistem pemerintahan Desa Barangmamase mampu 

mengatasi faktor tekanan yang mendorong aparat untuk melakukan tindak 

korupsi.  Aplikasi Siskeudes ini dianggap mampu membatasi gerak para aparat 

desa untuk melakukan tindakan kecurangan dan manipulasi data karena apabila 

operator desa telah menginput data terkait rencana pengelolaan dana atau 
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RAPBDes, maka data tersesebut tidak dapat d ubah lagi karena data tersebut telah 

dikunci oleh admin pemerintah pusat kabupaten daerah, sehingga dana yang 

diterima harus direalisasikan seusai dengan rencana yang diinput  ke dalam 

aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hasriani; 

“Tidak karna itu dana sudah diaplikasikan masuk sekian, tarolah 

dana desa kan tarolah satu milyar itu sudah masuk, tinggal kita yang 

caranya didalam tinggal kita yang merinci apa-apa saja ee 

dibelanjakan kemana, dibidang mana, terbaca dipelaporan. tapi 

tergantung orangnya jugaji kalau dia mau ini maui curang. kalo saya 

tidak bisaka iya, nda taumi kalo yang lain iya bela haha, karena itu 

kan haruski ada juga anu dari pak desa, maksudnya kita melapor 

harus ada persetujuan pak desa. Kecuali kalo perubahan maksudnya 

eee kegiatan ya mau di ubah itu bisa, kalo anggaran tidak bisa karena 

sudah terbaca di aplikasi.” (Hasriani, Bendahara Desa 

Barangmamase). 

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat  oleh Ibu Nurul selaku 

Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa; 

“Tidak bisaki manipulasi data, seperti yang saya bilang tadi tidak 

bisa karna kan untuk mengambil uang tersebut kan harus jelas, mau 

diapakan dulu ini uang, untuk kegiatan apa, tidak bisa langsung 

semerta merta kita langsung ke kabupaten menarik uang semaunya. 

Yah kalo manipulasi data keuangan kayak mark up, adasih yang 

begitu cuma kan seperti yang saya bilang tadi akan diperiksa sama 

inspektorat nah kapan disitu barang tersebut mark up atau tidak 

sesuai penganggaranya kita kembalikan. Karenakan iya ada di 

perbub itu satuan harga, tapi adaji juga biasanya yang itu to’ lari dari 

perbub tapi ujung-ujungnna nakasi kembaliji lagi, begituji, ya kalo 

faktor keadaan biasa yang bikin harga naik, ya resikonyami itu desa 

biasanya yang bersifat seperti itu kepala desa yang ini, yang 

tanggulangi karna kan di pelaporan segituji. Yaa begitu atau kepala 

desa yang memohon mungkin sama penjualnya seginiji kasian 

kukasi masuk di anggranku.” (Nurul, Sekretaris Desa 

Barangmamase) 

Hadirnya Aplikasi Siskeudes dalam pemerintahan Desa Barangmamase 

mampu mencegah tindakan fraud yang disebabkan oleh faktor tekanan. Karena 
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dengan adanya Aplikasi Siskeudes sistem pelaporan dijalankan secara sistematis 

sesuai dengan transaksi yang ada sehingga output yang dihasilkan berupa 

dokumen penatausahaan serta laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Sehingga hal tersebut tidak memungkinkan aparat desa 

untuk melakukan manipulasi terhadap data keuangan karena data yang diinput 

berupa realisasi dana kedalam aplikasi harus sesuai dengan data rancangan 

anggaran yang telah dinput dan dikunci oleh pemerintah kabupaten.  

b. Peluang/kesempatan (Opportunity) 

Peluang merupakan situasi dimana seseorang yakin bahwa adanya 

kondisi yang memungkinkan seseorang tersebut melakukan sesuatu hal yang 

mereka inginkan. Dalam hal kecurangan, peluang diartikan sebagai situasi dimana 

memungkinkan seseorang melancarkan tindakan kecurangannya untuk 

memperoleh keuntungan yang diinginkan tanpa diketahui atau dideteksi oleh 

perusahaan. Jika dalam perusahaan terdapat banyak peluang atau celah untuk 

dapat melakukan tindakan kencurangan maka perusahaan tersebut akan hancur. 

Karena peluang yang ada akan mendorong karyawan atau suatu pihak untuk 

melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh keutungan yang cukup besar 

tanpa diketahui orang lain. 

Banyaknya peluang yang hadir dalam oprasional perusahaan akan 

mendorong tindakan kencurangan meskipun para pelaku kecurangan tidak 

memiliki tekanan hidup. Tindakan kecurangan tidak hanya akan dipicu oleh 

tekanan hidup atau niat seseorang melainkan tindakan fraud akan tercipta jika 
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terdapat peluang besar yang memungkinkan mereka memperoleh profit yang 

besar. Sebagian besar manusia memiliki sifat serakah meskipun kesejahteraannya 

sudah terpenuhi. Manusia serakah pasti menginginkan sesuatu yang lebih, 

sehingga dengan banyaknnya peluang yang dilihat memungkinkan mereka untuk 

melakukan tindakan kecurangan demi menguntungkan dirinya sendri. 

Berbagai faktor-faktor dalam perusahaan maupun instansi lain yang 

memungkinkan peluang untuk melakukan fraud itu muncul. Situasi kerja yang 

kurang kondusif, SOP berjalan tidak kondusif, lemahnya SPI kerap menjadi 

beberapa penyebab terciptanya peluang. Bahkan hubungan kekeluargaan yang 

teramat sangat akrab dalam suatu instansi atau perusahaan membuka peluang 

besar untuk melakukan tindakan fraud, hal tersebut disebabkan karena hubungan 

kekeluargaan yang sangat akrab tidak akan menimbulkan fikiran atau kecurigaan 

terhadap seseorang yang dianggap keluarga untuk melakukan tindakan fraud. 

Muncul asumsi bahwa tindakan fraud dilakukan oleh seseorang yang 

telah lama bekerja di suatu perusahaan atau instansi, hal ini disebabkan karena dia 

telah mengetahui seluruh alur oprasional perusahaan dan celah-celah dari sistem 

kerja perusahaan yang memungkinkan dia melakukan tindakan fraud tanpa 

ketahuan. Namun tidak selamnya hanya pegawai lama yang melakukan tindakan 

kecurangan, ada juga karyawan baru yang melakukan tindakan fraud, ini 

menggambarkan bahwa tidak mesti status karyawan itu lama atau baru, tergantung 

dari pribadi masing-masing selama mereka menemukan peluang dari lemahnya 

sistem pengendalian internal perusahaaan, maka mereka mampu melakukan 

tindakan fraud tersbut. 
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Seperti halnya yang terjadi di desa, banyaknya kasus korupsi yang 

ditemukan disebabkan oleh banyaknya peluang yang muncul dari sistem 

pengelolaan dana desa. Lemahnya dokumentasi adminsitrasi, kurangnya 

pemahaman SDM perangkat desa, lemahnya sistem pengendalian internal di desa 

mengakibatkan banyaknya peluang besar para aparat desa melakukan fraud. 

Hadirnya Aplikasi Siskeudes menjadi inovasi teknologi yang menggantikan 

proses pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dari manual menjadi sistem 

komputerisasi. Aplikasi Siskeudes diharapkan mampu mengatasi faktor penyebab 

tindakan fraud pengelolaan desa dengan hilangnya peluang-peluang yang 

diciptakan dari sistem kinerja desa sebelum hadirnya aplikasi tersebut. Aplikasi 

ini dirancang untuk menghilangkan peluang-peluang yang memungkinkan 

berbagai pihak untuk melakukan kecurangan, karena aplikasi dilengkapi dengan 

sistem pengendalian internal, sistem pelaporan mengikuti perundang-undangan 

yang berlaku, proses penginputan data sesuai dengan transaksi yang ada dan 

Aplikasi Siskeudes mengelola seluruh sumber dana dan menghasilkan laporan per 

masing-masing sumber dana serta masing-masing data dalam aplikasi saling 

terhubung. 

Berdasarkan temuan dilapangan hadirnya Aplikasi Siskeudes ke sistem 

pemerintahan Desa Barangmamase mampu mengatasi peluang-peluang yang 

muncul akibat lemahnya sistem pemerintahan desa baik dari segi pengelolaan, 

pelaporan dan sistem pengendalian internal. Aplikasi Siskeudes mampu mengatasi 

peluang yang memungkinkan sesorang melakukan tindakan fraud, karena 

Aplikasi Siskeudes bertujuan memperbaiki sistem pelaporan keuang desa yang 
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dilengkapai dengan sistem pengendalian internal sehingga laporan yang 

dihasilkan sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku dan sifat 

data yang telah diinput bersifat permanen dan tidak serta merta dapat diubah oleh 

pihak desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Yusuf selaku Kepala Desa 

Barangmamase yang menyatakan bahwa; 

“eee untuk sementara saya melihat eee sangat tidak mungkin ada 

peluangnya, kecuali dipelaksanaannya yah di actionnya itu kalo dia 

mau melakukan suatu kecurangan maka itu bisa saja tapi akan 

terlihat, akan terlihat dan itu akan menjadi bulan-bulanan, koreksi 

dari masyarakat, koreksi dari tim ee audit misalnya itu akan 

menemukan itu.”(Yusuf, Kepala Desa Barangmamase)  

 Kemudian pernyataan terkait Aplikasi Siskeudes mampu mengatasi 

masalah kecurangan berkaitan dengan munculnya peluang didukung oleh Ibu 

Hasriani selaku Bendahara Desa barangmamase yang menyatakan bahwa; 

“Tidak adami peluang itu, bagaimana caranya kalo ketahuan disitu 

diaplikasi, terbaca, terbaca semua disitu karena apa lagi kan kita 

mengikut ke rekening Koran. Terbaca disitu kalo kita pada saat 

menginput di penatausahaan itu kita mengacu kerekening koran. 

Ketahuan disitu harus ada sesuai, sinkron antara pelaporan yang di 

aplikasi dengan yang ada di rekening koran karena ada semua disitu 

laporan keuangan bank apa, di aplikasi. 100 rupiah saja itu di 

aplikasi ketahuan, karena kita sinkronkan, adakan di aplikasi itu ada 

laporan kayak eee kas tunai, kas bank terbaca. Kalo di kas tunai itu 

kan pasti dana tertinggal di bendahara, nah otomatis kalo kita 

sinkronkan di rekening koran dengan di aplikasi eee pelaporan bank, 

na tidak sinkron, terbaca disitu bilang oh ada ini yang tertinggal di 

bendahara. Begituji.”(Hasriani, Bendahara Desa Barangmamse) 

Hadirnya Aplikasi Siskeudes dalam sistem pemerintahan Desa 

Barangmamase mampu mengatasi peluang-peluang terjadinya tindakan 

kecurangan. Hal ini disebabkan aplikasi tersebut memilki data yang terhubung 

atau tersingkron satu sama lain, sehingga apabila ada data yang berbeda atau tidak 
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sinkron maka akan terlihat melalui aplikasi. Selain itu aplikasi siskeudes juga 

mencatat semua transaksi dan merekam seluruh bukti transaksi yang ada, dengan 

begitu dokumentasi administrasi menjadi semakin baik dan akurat. Terlebih lagi 

semua data yang di input kedalam aplikasi diawasi langsung oleh admin pusat 

sehingga apabila ada kejanggalan/ketidaksesuaian data maka akan terlihat oleh 

admin pusat. Hal ini menyebabkan kesempatan atau peluang-peluang untuk 

berbuat kecurangan semakin kecil bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi 

kesempatan untuk memanipulasi data pelaporan karena semua data harus sinkron 

dan sesuai transaksi yang ada.  

c. Rasionalisasi (Rationalization) 

Rasional merupakan suatu pola pikir individu yang cenderung bertindak 

dan bersikap berdasarkan nalar dan logika yang dimilikinya. Hal tersebut berarti 

bahwa rasionalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan dari 

dorongan pemikiran logika yang dimiliki terkait suatu keadaan yang dialami. 

Dalam ruang lingkup tindakan fraud/kecurangan, rasionalisasi diartikan sebagai 

suatu sikap individu membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan 

berdasarkan logika, artinya sikap kecurangan tersebut dapat diterima atau 

dianggap perbuatan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. Hal ini menjelaskan 

bahwa seseorang melakukan tindakan fraud bukan karena keinginannya sendiri, 

melainkan sesorang melakukan tindakan fraud tersebut berdasarkan pemikiran 

atau suatu alasan yang rasional terkait keadaan yang dialami suatu individu 

tersebut meskipun secara aturan perbuatan itu salah. 
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Rasionalisasi mampu mendorong seseorang yang awalnya tidak ingin 

melakukan fraud pada akhirnya terdorong untuk melakukannya, hal tersebut 

terjadi karena keadaan yang dialami seseorang dalam lingkungan pekerjaannya 

membuat mereka berfikir dengan logika yang menyebabkan mereka merasa 

bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah benar serta keuntungan yang 

diperoleh dari perbuatan tersebut adalah hak yang pantas diterima oleh individu 

tersebut. Sebagai contoh alasan rasional yang digunakan sebagai pembenaran atas 

tindakan fraud adalah pekerjaan yang begitu banyak dan sulit namun tetap bisa 

diselesaikan dengan baik oleh seorang pegawai tersebut namun upah yang 

diterima tidak sebading dengan kerja keras yang telah dilakukannya, sehingga hal 

ini mendorong pegawai tersebut untuk melakukan tindakan fraud dengan 

pemikiran yang rasional bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindakan 

kecuranannya adalah haknya yang seharusnya jadi miliknya karena atas kerja 

keras yang dilakukan sehingga perusahaan tetap berjalan dengan baik dan 

memperoleh keuntungan yang besar. 

Berbagai bentuk alasan rasional yang dijadikan pembelaan atas tindakan 

fraud yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satu alasan 

rasional yang sering menjadi pembelaan utama adalah rendahnya gaji/upah yang 

diterima sedangkan pekerjaan yang dilakukan sangat berat yang menyebabkan 

perusahaan/organisasi maupun instansi memperoleh keuntungan yang besar. 

Kesejahteraan pegawai, pengetahuan/kompetensi SDM, peraturan yang berat, 

serta tugas dari posisi atau jabatan yang dimiliki pegawai juga kerap menjadi 
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alasan yang rasional untuk melakukan pembelaan atas tindakan fraud yang 

dilakukan.  

Dalam ruang lingkup pengelolaan dana desa, banyaknya kasus korupsi 

dan kecurangan yang dilakukan aparat desa menggambarkan banyak faktor yang 

menjadi penyebab kecurangan tersebut. Di samping faktor adanya tekanan dan 

peluang, faktor rasionalisasi menjadi salah satu penyebab utama adanya kasus 

kecurangan tersebut. Alasan rasional yang dijadikan pembelaan atas kasus 

kecurangan para aparat desa adalah minimnya kesejahteraan parat pemerintah 

desa. Para aparat desa merasa berhak untuk menerima lebih dari gaji mereka atas 

tugas dan posisi yang dimiliki sehingga tindakan kecurangan tersebut benar 

menurutnya meskipun salah secara peraturan. Namun berdasarkan temuan 

dilapangan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa faktor kesejahteraan para 

aparat desa di Desa Barangmamase telah tercukupi sehingga, alasan minimnya 

kesejahtraan desa tidak dapat dijadikan pembelaan atas suatu tindakan 

kecurangan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Nurul selaku Sekretaris 

Desa Barangmamase yang menyatakan; 

“Kesejahteraan para aparat desa yaa Alhamdulillah telah terpenuhi 

semua sesuai dengan aturan yang ada”(Nurul, Sekretaris Desa 

Barangmamase) 

Faktor lain yang menjadi alasan untuk pembenaran tindakan kecurangan 

aparat desa adalah beratnya pekerjaan terkait pengelolaan dan pelaporan dana 

desa.  Namun faktor ini dapat diatasi dengan dirilisnya Aplikasi Siskeudes. 

Dimana Aplikasi Siskeudes merupakan sistem keuangan berbasis aplikasi desa 

yang berfungsi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan dana desa. Fitur-
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fitur yang tersedia dalam aplikasi dibuat sederhana dan mudah digunakan 

sehingga dengan sekali input data sesuai dengan transaksi yang terjadi, dapat 

menghasilkan ouput berupa dokumen penatausahaaan dan laporan yang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Penggantian sistem pengelolaan dan 

pelpaoran dana desa dari manual ke sistem otomatis melalui aplikasi dapat 

mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kapasitas para aparat desa. 

Penelitian ini menemukan bahwa dengan hadirnya Aplikasi Siskeudes 

dalam pemerintahan Desa Barangmamase mempermudah pekerjaan para aparat 

desa dalam mengelola dan melaporkan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa 

alasan yang rasional terkait pekerjaan yang berat dalam mengelola dan 

melaporkan dana desa tidak dapat dijadikan sebagai pembelaan atas tindakan 

fraud, karena hadirnya aplikasi ini selain bertujuan untuk mengawal transparansi 

pengelolaan dana desa, aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas 

perangkat desa serta membantu meraka dalam mengelola dan melaporkan dana 

desa yang diamanhkan kepada mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak 

Yusuf bahwa; 

“Aplikasi sis apa siskeudes, sistem keuangan desa aaa saya pikir itu 

sangat mendukung desa, karna di samping pelaporannya yang 

sistematis tidak dapat lagi acak-acakan. Karna kita memang bergerak 

dari suatu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Yaa sehingga 

sangat membantu kita disitu.” (Yusuf, Kepala Desa 

Barangmamase) 

Kemudian pernyataan terkait hadirnya Aplikasi Siskeudes mempermudah 

pekerjaan pihak desa ditambahkan oleh Ibu Nurul selaku Sekretaris desa yang 

menyatakan bahwa; 
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“eee mempermudah bagi yang sudah hafal mati menggunakan 

aplikasi ini hahaha, iya mempermudah sih kalo menurut saya karena 

kita kan tinggal pilih-pilih saja bagian-bagiannya. Kalo dulu itu  

haihh susah sekali, karena ditulis dulu teus dibawa naik’ lagi bolak 

balikki, jdi kalo inikan ta’ satu kali jalanji ceritanya, kita disini kerja-

kerja sampai diacckan semua pihak desa, tokoh masyarakat apa, 

dibawa naikmi kunci. Tidak adami lagi  bilang turun lagi ganti dulu 

anu anu anu nah.” (Nurul, Sekretaris Desa Barangmamase) 

Kemudian pernyataan diatas didukung oleh Ibu Hasriani selaku 

bendahara desa yang menyatakan bahwa; 

“iye mempermudah, karna ada semuami di dalam, kita tinggal 

mengisi, tinggal nilai kita anu, adakan pilihan adaji juga pilihannya 

di dalam, nda sama dulu waktu manual ooo siksa, mana lagi BKU, 

pajak, kan ee kita bayar pajak yah. Itu pajak semua itu adai di 

aplikasi kita tinggal ee memilih PPh 22, PPh 23 tingal klik,klik,klik 

sudah muncul bilang sekian nilainya. Waktu manual deh menghitung 

kayak PPN itu ee dibagi sekian, ini tidak kalo aplikasikan langsungji 

klik di klik PPN ee sudah muncul nilainya sekian dibayar jadi 

keterbantuan, bagus.”(Hasriani, Bendahara Desa Barangmamase) 

Dirilisnya Aplikasi Siskeudes dalam sistem pemerintahan Desa 

Barangmamase dapat dikatakan mampu mengatasi masalah kecurangan berkaitan 

dengan faktor rasionalisasi. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi ini 

alasan- alasan rasional yang menjadi pembelaan untuk membenarkan tindakan 

fraud para aparat desa dapat diatasi. Dengan adanya Aplikasi Siskeudes sistem 

pengeloaan dan pelaporan dana desa menjadi sistematis sehingga mempermudah 

tugas para aparat desa. Disamping kesejahtraan para aparat desa telah terpenuhi, 

dengan adanya aplikasi meringankan beban para aparat desa dalam bekerja 

sehingga diharpakan para aparat desa meningkatkan kinerja mereka sehingga dana 

yang diamanahkan kepada mereka dapat mencapai tujuan yang dinginkan untuk 

mensejahterakan masyarakat desa. 
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d. Keahlian (Competence) 

Keahlian merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang dalam suatu 

ilmu pengetahuan atau berbagai bidang tertentu. Keahlian seseorang dapat 

diperoleh dari proses belajar melalui seseorang maupun lembaga pendidikan atau 

lembaga pelatihan. Orang yang memiliki suatu keahlian dibidang tertentu akan 

disebut sebagai seorang ahli dalam bidang itu, sebagai contoh seseorang yang 

memiliki keahlian dalam berbahasa asing disebut dengan ahli bahasa. Kata ahli 

disini menunjukkan bahwa tingkatan kemahiran yang dimiliki seseorang sudah 

mencapai level tertinggi dalam satu bidang tersebut. Sehingga orang yang disebut 

ahli ini biasanya akan memperoleh gelar atas kemampuannya terhadap suatu 

bidang dan dia dapat menurunkan keahliannya kepada seseorang atau banyak 

orang melalui lembaga pendidikan atau pelatihan. Namun dari sudut padang lain 

keahlian juga dapat disebut sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mengisi peran yang dijalani dalam kehidupannya. Hal ini berarti peran/profesi 

yang dimiliki sesorang medorong seseorang untuk memiliki keahlian yang 

diperlukan untuk mengisi atau menjalankan perannya, Sehingga tidak menutup 

kemungkinan seseorang memiliki lebih dari satu keahlian. Keahlian yang dimiliki 

seseorang bervariatif sesuai dengan peran yang dipilihnya, keahlian tersebut dapat 

diperoleh melalui lembaga pendidikan dan pelatihan maupun secara otodidak 

melaui berbagai media. 

Dalam dunia kerja, selain keahlian utama berbagai keahlian pendukung 

lainnya akan sangat berguna untuk menjalankan peran dalam dunia kerja. 

Keahlian seseorang yang bervariatif dapat membawa dampak positif dan negatif. 
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Banyak oraang yang sukses dan maju karena meraka mampu memaksimalkan 

keahalian yang dimiliki untuk hal yang positif. Namun banyak juga yang 

menjadikan keahlian tersebut untuk hal yang negatif dengan alasan-alasan 

tertentu. Sehingga dampak negatif dari perbuatan tersebut berupa kerugian materi 

maupun non materi yang merugikan banyak orang. 

Keahlian merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus korupsi 

atau kecurangan. Hal ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki seseorang 

menjadikan mereka mampu untuk menyusun strategi untuk melakukan dan 

menyembunyikan tindakan kecurangan yang dilakukan agar tidak diketahui atau 

dideteksi oleh orang lain. Faktor ini memerlukan perhatian yang besar, karena 

faktor ini menjadikan seseorang mampu mengabaikan atau menghindarkan 

dirinya dari sistem pengendalian internal serta mampu mengontrol situasi soasial 

untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Sehingga faktor keahlian ini tidak 

hanya menjadi penyebab kasus kecurangan dalam perusahaan namun juga 

menjadi faktor penyebab kasus kecurangan pada lembaga organisasi dan instansi. 

Terkait dana desa, berbagai macam kasus penyelewengan atas dana desa 

yang terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak hanya faktor tekanan, 

peluang, serta rasionalisasi yang menjadi penyebab kasus kecurangan tersebut 

melainkan adanya faktor keahlian yang menunjang faktor-faktor lainnya. Keahlian 

aparat desa dalam memenafaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki sistem 

pemerintahan desa serta keahlian dalam mengendalikan situasi sosial menjadikan 

aparat desa tersebut mampu melakukan strategi penggelapan yang baik untuk 



68 
 

 
 

 

menyembunyikan tindakannya dan mempengaruhi orang agar bekerjasama 

dengannya. 

Untuk mengatasi tindakan-tindakan korupsi terhadap pengelolaan dana 

desa, pada tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPKP 

membangun aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan tujuan mengawal 

transparansi pengelolaan desa dan memperbaiki kelemahan-kelemahan desa 

terkait sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan desa serta pengendalian 

intenal desa. Aplikasi Siskeudes ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para 

aparat desa dan mempermudah pekerjaan mereka karena dalam aplikasi ini 

terdapat banyak fitur-fitur yang disediakan terkait pengelolaan dan pelaporan dana 

desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Hadirnya aplikasi ini sebagai inovasi terbaru untuk menggantikan sistem 

yang lama digunakan dalam pemerintahan Desa Barangmamase dalam mengelola 

keuangan. Sebelum Aplikasi Siskeudes ini ada, pengelolaan keuangan dan 

penatausahaan di desa menguras banyak tenaga para aparat desa karena harus 

menghitung, menginput, menyusun dan memverifikasi serta melaporkan data satu 

persatu. Dengan adanya Aplikasi Siskeudes hal tersebut dapat diatasi karena data 

yang di input ke aplikasi ini akan terolah secara otomatis menempati bidang-

bidangnya dan semua datanya sinkron satu dengan yang lainnya. Dengan 

banyaknya kemudahan yang disediakan dalam Aplikasi Siskeudes, namun 

menjalankan aplikasi ini tidaklah mudah. Banyaknya fitur dan sub bidang data 

yang dimiliki aplikasi ini menjadikannya terlihat sangat rumit untuk dioperasikan, 

sehingga pemerintah pusat mengadakan pelatihan khusus pada para operator 
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aplikasi untuk memahami dan mengoperasikan Aplikasi Siskeudes ini. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Yusuf selaku Kepala Desa 

Barangmamase bahwa; 

“ee aplikasi itu sebenarnya dari awalnya memang ee terlihat bahwa 

karna ini barang yang baru, tetapi upaya pemerintah daerah dan 

kecamatan itu setiap, konsen setiap tahunnya melakukan pelatihan 

yaah, yang di apa namanya yang dilakukan terus dalam pesertanya 

kita ini terlibat selaku peserta bendahara, BPD, kepala desa yang 

terlibat disitu dilatih betul. Dan sekarang memang sangat membatu 

kita disitu.” (Yusuf, Kepala Desa Barangmamase) 

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Nurul selaku Sekretaris Desa 

Barangmamase yang menyatakan bahwa; 

“Lumayan sih, eee sebenarnya tidak terlalu kalo sudah terbiasa, 

cuma kalo masi awal agak-agak rumit juga dijalankan ini aplikasi. 

Pelatihannya dilakukan satu kali satu tahun harus ada, karena setiap 

tahunkan ada pembaruan-pembaruan lagi dalam aplikasi, namanya 

juga aplikasi harus diupdate, ada ditambahkan kah atau ada yang 

dikurangi dalam aplikasi itu, jadi setiap tahun dilaksanakan pelatihan 

Aplikasi Siskeudes.” (Nurul, Sekertaris Desa Barangmamase) 

Sehingga dalam penelitian ini ditemukan bahwa hadirnya aplikasi ini 

merupakan salah satu tindakan pencengahan sekaligus mengatasi masalah korupsi 

terhadap dana yang dikelola desa. Dengan adanya Aplikasi Siskeudes ini faktor 

keahlian yang menjadi salah satu penyebab tindakan kecurangan dapat diatasi 

karena aplikasi ini merupakan sistem baru yang diterapkan didesa, sehingga para 

aparat desa tidak mampu menguasai aplikasi tersebut sepenuhnya. Pelatihan- 

pelatihan yang diberikan kepada operator aplikasi bukan bertujuan untuk 

membuat mereka ahli untuk mengotak-atik aplikasi, melainkan pelatihan tersebut 

bertujuan untuk menambahkan wawasan operator untuk memahami isi aplikasi 

serta cara untuk mengoperasikan aplikasi tersbut dengan benar. Hal ini sesuai 
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dengan yang disampaikan Ibu Hasriani selaku Bendahara Desa Barangmamase 

sekaligus Operator Aplikasi Siskeudes yang menyatakan bahwa; 

“Iya pelatihan dulu, ini pelatihannya kemarin itu satu minggu di 

Makassar waktunya aplikasi baru, kita dikasi anu pada saat itu 

pokoknya semua di aplikasi, dilatih begitu mengisi, mengisi 

aplikasi.”(Hasriani, Bendahara Desa Barangmamase) 

Aplikasi Siskeudes ini jelas membatasi gerak para aparat desa yang ingin 

melakukan korupsi dengan memanipulasi data, karena aplikasi ini adalah sistem 

yang baru, para aparat desa maupun operator sulit untuk menemukan celah untuk 

memanipulasi data dalam aplikasi tersebut. Hal tersebut disampaikan Ibu Nurul 

selalaku Sekretaris Desa Barangmamase yang menyatakan bahwa; 

“Tidak mungkin, tidak bisa dimainkan itu aplikasi, tidak bisa orang 

baku atur kerjasama begitu, bilang ehh kasi anumi ini kasi anumi itu. 

Tapi kalo menurutku yang nakal-nakal begitu kalo di dalam 

siskeudes itu sendiri nda, karna agak bigung sebenarnya kalo orang 

yang baru liat itu aplikasi, agak bingung, iya karna banyak fitur-fitur, 

bidang-bidang, bagian-bagian, masukki dulu dibidang masuk lagi 

bagian-bagain aihh pokoknya kalo orang yang ini aihh susah, nda na 

tau mau naapakan itu aplikasi.” (Nurul, Sekertaris Desa 

Barangmamase) 

 Terlebih lagi data yang diinput kedalam aplikasi dipegang dan diawasi 

langsung oleh pemerintah pusat kabupaten daerah yang menyebabkan data yang 

diinput oleh operator desa tidak dapat diubah-ubah. Sehingga para aparat desa 

tidak akan mampu melakukan manipulasi data karena jika ada yang berusaha 

memanipulasi data, sistem aplikasi akan eror atau mengalami masalah dan data 

yang di input tidak akan muncul jika tidak sesuai data awal yang diinput dan 

dipegang oleh admin kabupaten daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Aplikasi 

Siskeudes telah mampu mengatasi tindakan kecurangan yang disebabkan oleh 
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faktor keahlian para aparat desa untuk memanfaatkan kelemahan sistem 

pemerintahan yang diterapkan desa. 

e. Arogansi (arrogance) 

Arogansi berasal dari kata arogan yang berarti sombong dan angkuh. 

Arogansi merupakan sikap angkuh dan sombong yang dimiliki seseorang yang 

menganggap dirinya lebih dalam hal apapun dibandingkan orang lain. Seseorang 

yang memiliki sifat arogan akan memiliki perasaan superioritas atau menganggap 

dirinya menempati posisi yang lebih tinggi dari pada orang lain yang 

menyebabkan seseorang ini akan menjadi keras kepala dan sangat sulit untuk 

menerima kritik dan saran dari orang lain meskipun kritikan dan saran tersebut 

adalah benar. seseorang yang memiliki sifat arogan akan menganggap orang lain 

rendah sehingga dia tidak perlu menerima masukan dari orang lain karena merasa 

dirinya lebih mampu untuk mengatasi suatu hal. 

Arogansi merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kecurangan. 

Posisi atau jabatan yang ditempati serta keterampilan yang dimiliki seseorang 

merupakan faktor penunjang besarnya sikap arogansi yang dimiliki setiap orang. 

Meskipun sikap arogan merupakan bawaan diri seseorang namun dengan adanya 

jabatan yang tinggi dan kemampuan yang tinggi, seseorang akan lebih cenderung 

bersikap arogansi. Hal tersebut disebabkan karena mereka merasa pantas untuk 

bersikap arogan dengan posisi dan kemampuaan yang mereka miliki. Dalam ruang 

lingkup fraud arogansi menggambarkan sikap sombong dan angkuh seseorang 

yang menganggap bahwa dirinya mampu melakakukan tindakan kecurangan dan 
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jika kecurangan tersebut terjadi pelaku ini akan mampu bebas dengan mudah. Hal 

ini berarti pelaku fraud yang memiliki sikap arogansi menganggap dirinya mampu 

untuk berbuat kecurangan dengan posisi/jabatan dan keahlian yang dimiliki yang 

menyebabkan sistem pengendalian internal dan kebijakan suatu organisasi atau 

perusahaan tidak akan berlaku untuk dirinya. 

Selain tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan keahlian yang dimiliki 

seseorang, motivasi yang mungkin berlaku untuk beberapa atau semua jenis 

penipuan adalah arogansi (ego). Pelaku kecurangan yang memiliki ego yang kuat, 

keyakinan yang besar bahwa tidak akan terdeteksi ketika melakukan perbuatan 

kecurangan atau percaya bahwa dia bisa dengan mudah keluar dari masalah jika 

ketahuan, keyakinan dan kesombongan seperti ini yang dapat mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan tindakan fraud karena ego yang medorong untuk 

sukses dengan segala cara serta tujuannya hanya mementingkan dirinya sendiri. 

Banyaknya tindakan korupsi atau kecurangan yang terjadi kebanyakan 

pelakunya memiliki posisi yang tinggi di suatu perusahaan maupun instansi. 

Selain memiliki posisi yang tinggi para pelaku juga memiliki pendidikan yang 

tinggi, kebanyakan para pelaku memiliki gelar yang cukup panjang yang 

menunjukkan mereka adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi. Hal tersebut 

seolah menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki 

pendidikan yang tinggi mampu melakukan tindakan kecurangan atau korupsi. 

Meskipun dianggap sebagai seeorang yang terdidik tetap saja mereka adalah 

manusia biasa yang memiliki sifat dan karakter yang mendorong mereka untuk 

bertindak ke depannya. Seseorang yang memiliki sifat arogansi cenderung 
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terjerumus dalam perbuatan yang negatif, karena arogansi merupakan gangguan 

kepribadian yang dimiliki seseorang dimana mereka memiliki sifat empati yang 

kurang terhadap orang lain dengan begitu mereka percaya bahwa mereka lebih 

unggul atau unik, dan mereka cenderung memiliki pandangan yang berlebihan 

tentang pencapaian dan kemampuan mereka sendiri (Abdullahi & Mansor, 2015). 

Dalam kasus pengelolaan dana desa, tidak sedikit tindakan korupsi dan 

kecurangan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertinggi di desa 

salah satunya adalah kepala desa. Di berbagai media banyak diberitakan yang 

terjerat kasus korupsi dana desa kebanyakan pelakunya adalah kepala desa. Tidak 

hanya kepala desa, sekertaris, bendahara dan staf pemerintahan desa juga kerap 

jadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa. Hal ini menunjukkan arogansi yang 

dimiliki seseorang akan didukung dengan posisi yang mereka tempati karena 

mereka merasa dengan posisi yang dimiliki mereka mampu melakukan tindakan 

kecurangan tanpa ada kecurigaan dari berbagai pihak karena posisi/jabatan 

tersebut dianggap sebagai posisi yang tidak mungkin untuk melakukan korupsi 

dan kecurangan. 

Melihat banyaknya kasus tindakan korupsi dan kecurangan yang 

dilakukan aparat desa terhadap dana desa, BPKP bersama Kementerian Dalam 

Negeri membangun Aplikasi Siskeudes pada tahun 2015. Aplikasi Siskeudes ini 

dirancang dengan tujuan untuk mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa 

mengingat dana desa yang diberikan kepada setiap desa cukup besar jumlahnya 

dan sangat rawan untuk terjadi penyelewangan terhadap dana tersebut dengan 

memanfaatkan berbagai kelemahan yang dimiliki sistem pemerintahan desa. 
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Berdasarkan temuan di lapangan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

dengan diterapkannya Aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desa di sistem 

pemerintahan Desa Barangmamase mampu mengatasi faktor tindakan korupsi dan 

kecurangan  yang disebabkan oleh faktor arogansi. Hal tersebut karena aplikasi ini 

dirancang untuk meningkatkan kapasitas para aparat desa untuk mengelola dana 

desa dengan merealisasikan dana sesuai dengan rancangan anggaran yang telah 

dibuat dalam musyawarah pembangunan desa. Dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan mampu menuntun para aparat desa untuk bekerja lebih baik lagi sesuai 

dengan tugas mereka untuk mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bapak Yusuf selaku Kepala Desa Barangmamase yang 

menyatakan bahwa; 

“Jadi di sistimnya toh sistem pelaporannya, pengelolaannya, 

pengelolaan keuangannya ini, yaa itu saya bilang kalau di aplikasi 

ini tidak bisa, yang biasanya kepala desa bermasalah ketika sudah 

melakukan dari apa yang diperintahkan ini. kalo 10 sak dia kasi 2 

sak 3 haha itu maksudnya, tapi dalam pengelolaan dalam aplikasi 

nda bisa, terlihat ditolak kalo dia mau apa ini kan namanya aplikasi. 

Jadi istilahnya ini aplikasi menuntun kepala desa untuk  bisa lebih 

bekerja dengan baik. Tetapi penentu segalanya yah, ini salah satu 

bagian daripada bagaimana kepala desa bisa bekerja dengan baik, ya 

membantu.”(Yusuf, Kepala Desa Barangmamase) 

Aplikasi siskeudes sangat berpotensi membatasi sifat arogansi para 

aparat desa, hal tersebut disebabkan setiap data RPJMDes dan RAPBDes yang 

dinput kedalam aplikasi adalah hasil musyawarah masyarakat desa dalam 

Musrembangdes. Setelah data tersebut diinput ke aplikasi, data tersebut tidak 

dapat di ubah lagi oleh siapa pun di pemerintahan desa karena data tersebut telah 

dipegang dan dikunci oleh admin kabupaten yang menjadi acuan dasar dalam 

aplikasi untuk menegelola dan melaporkan dana desa yang dikelola oleh desa. 
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Sehingga apabila aparat desa memasukkan program-program pembangunan fiktif 

atau transaksi fiktif maka aplikasi dengan otomatis tidak akan menampilkan 

datanya karena tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat. Hal ini 

sesuai dengan yang pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hasriani selaku 

Bendahara desa dan operator Aplikasi Siskeudes yang menyatakan bahwa; 

“Iyya betul ta’sinkronki datanya, nda tau juga secara otomatiski, 

biasanya kita tidak input di ini di kegiatan terus kita input di 

penganggaran itu tidak bisa, tidak terbacai. Sama juga kayak eee 

kayak ee apayah penatausahaannya pelaporannya, trus kita tidak eee 

lupaka posting itukan tidak terbaca nilai, haruski posting. jadi kalo 

dilupai begitu haruski lagi buat laporan perubahan, kalo sudah ada 

perubahan haruski di anu lagi di konfirmasi di admin, anuji juga nda 

sulitji juga bagusji keterbantuanki.”(Hasriani, Bendahara Desa 

Barangmamase) 

Pernyataan diatas sinkron dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu 

Nurul selaku sekretaris desa yang menyatakan bahwa; 

“Jadi kita disini dimasukkan itu toh RAPBDes dan RPJM nya semua 

segala macam itu dalam kegiatan nah setelah menurut kita di desa 

sudah wah bagus sudah acc dan diokekan pak desa tinggal dibawa ke 

kabupaten, kabupaten melihat semua itu sudah oke tidak ada lagi 

kendala dikunci. Nah itumi yang menjadi eee rencana kerja kita 

kedepannya. Tidak bisami lagi diganti maupun diganti harus pki 

menunggu. Karena tidak bisa langsung, kalo seumpama toh kita ee 

ada satu kegiatan yang dikasi masuk, terus ee kegiatan itu taro lah itu 

tidak ini, sulit atau pak desa tidak mau laksanakan itu, nah tidak 

boleh langsung dikasi keluar begitu saja, harus menunggu dulu kan 

setiap tahun itu ada perubahan anggran, nah dalam perubahan 

anggranpi itu baru kita bisa ini, ganti lagi apa yang kita mau kasi 

masuk.”(Nurul, Sekertaris Desa Barangmamase) 

Diterapkannya Aplikasi Siskeudes merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah korupsi terhadap dana desa dengan mengatasi kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki sistem pemerintahan desa barangmamase. Aplikasi Siskeudes ini 

juga berfungsi sebagai sistem pengawasan secara langsung oleh pemerintah 
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kabupaten karena data yang diinput operator desa kedalam aplikasi dipegang oleh 

admin pusat kabupaten sehingga para aparat desa tidak dapat mengubah dan 

mengganti program kegiatan, sehingga hal ini dapat membatasi sifat arogansi 

aparat desa serta membatasi gerak mereka untuk melakukan manipulasi data 

keuangan. 

Pemerintahan merupakan sebuah amanah dan tantangan besar yang 

diberikan oleh Allah SWT sebagai bentuk ujian terhadap hambanya dalam hidup 

menuju tingkatan hamba yang baik. Dibuatnya Aplikasi Siskeudes sebagai sebuah 

inovasi baru yang kemudian diimplementasikan ke sistem pemerintahan desa 

untuk mengatasi masalah pengelolaan dana desa bertujuan untuk membantu para 

aparat desa menjaga amanah yang diberikan kepada mereka dengan menjaga 

akuntabiltas dan transparansi mereka dalam mengelola dana desa. 

Peneliti menganggap bahwa Aplikasi Siskeudes telah mampu mengatasi 

tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalitzation), 

keahlian (competence) dan arogansi (arrogance) yang merupakan faktor penyebab 

potensi terjadinya tindakan kecurangan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini 

dapat dilihat bagaimana pengetahuan informan terkait Aplikasi Siskeudes serta 

bagaimana peran Aplikasi Siskeudes dalam sistem pemerintahan Desa 

Barangmamase yang dikemukan oleh informan. Pemerintah Desa Barangmamase 

menganggap aplikasi ini merupakan upaya pencegahan yang sangat efektif untuk 

mengatasi masalah kecurangan yang terjadi diberbagai desa terkait pengelolaan 

dana desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Desa 
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Barangmamase, utamanya Bapak Yusuf selaku Kepala Desa Barangmamase yang 

menyatakan; 

“aaa di aplikasi ini untuk sementara kita tidak melihat 

kekurangannya. Karna eee seperti itulah bahwa di aplikasi itu 

memang tergambar semua disitu sangat jelas, nah seandainya ada 

keinginan-keinginan untuk melakukan kecurangan maka serta merta 

dia tergambar terlihat disitu, dan begitu sudah istilahnya sudah 

diprogramkan, tidak bisa lagi diotak atik karna sifatnya permanen 

iyyah. sehingga tidak mungkin ada kesempatan karena kalo hasilnya 

lalu missal kita apa-apain, pasti outputnya akan berlainan, semua 

otomatis terbaca.”(Yusuf, Kepala Desa Barangmamase) 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa betapa pentingnya Aplikasi 

Siskeudes untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan desa. Karena apabila 

aplikasi ini telah diterapkan secara menyeluruh keseluruh desa di Indonesia, maka 

kasus korupsi dan kecurangan terhadap laporan keuangan desa akan teratasi serta 

akan mendorong para aparat desa untuk lebih meningkatkan kinerjanya. 

Tabel 4.6 

Relevansi penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam mencegah Fraud 

Pengelolaan dana desa 

No Faktor Fraud Aplikasi Siskeudes 

1 Pressure  

(Tekanan) 

a. Realisasi dana harus sesuai dengan data 

RAPBDes yang diinput ke dalam aplikasi 

b. Sistem pelaporan yang sitematis sesuai 

transaksi yang ada sehingga output yang 

dihasilkan berupa dokumen dan laporan 

yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

2 Opportunity 

(Kesempatan) 

a. Aplikasi dilengkapi sistem pegendalian 

internal 

b. Semua data dalam aplikasi singkron antara 

data satu dengan data yang lainnya 

c. Data yang diinput di awal berupa RPJMDes 
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dan RAPBDes dipegang oleh admin 

kabupaten pusat 

3 Rationalization 

(Rasionalisasi) 

a. Fitur-fitur aplikasi dibuat sederhana dan 

user friendly untuk menyikapi keadaan desa 

yang bervariasi sehingga mudah digunakan 

dalam pengelolaan dana desa 

b. Aplikasi siskeudes mempermudah dan 

mengurangi beban aparat desa dalam 

mengelola dana desa 

4 Competence 

(Keahlian) 

a. Aplikasi siskeudes merupakan inovasi baru 

yang menggantikan sistem lama yang 

dijalankan pemerinah desa sehingga 

membutuhkan pelatihan untuk bisa 

menjalankan aplikasi tersebut 

b. Aplikasi dilengkapi dengan banyak fitur dan 

fungsi sehingga membuat aplikasi terlihat 

rumit bagi pengguna baru. 

c. Data utama yang menjadi acuan dalam 

aplikasi diawasi admin kabupaten pusat 

5 Arrogance  

(Arogansi) 

a. Kinerja aparat desa berpacu pada RAPBDes 

hasil musyawarah yang diinput kedalam 

aplikasi 

b. Data aplikasi yang tak dapat diubah secara 

langsung oleh siapapun di pemerintahan 

desa 

Sumber : Fraud pentagon theory (Faradiza, 2019) 

3. Pengelolaan Dana Desa berbasis Aplikasi Siskeudes dalam 

mewujudkan Good Village Governance (GVG) 

Tata kelola sebuah pemerintahan yang baik dan bersih merupakan impian 

yang sangat penting bagi suatu negara, hal ini dikarenakan dengan terlaksananya 

tata kelola pemerintahan yang baik maka nilai-nilai yang diinginkan masyarakat 

terkait pembangunan yang berkelanjutan serta keadilan sosial yang menyeluruh 

terhadap masyarakat akan tercipta. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik 
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disebut dengan istilah good governance. Namun apabila pemerintahan tersebut 

berada dalam level wilayah desa, maka lahirlah konsep yang disebut good village 

governance yang merupakan cita-cita ideal yang diharapkan oleh seluruh 

masyarakat di suatu desa. Implikasi posistif yang diterima dalam menerapkan 

konsep good village governance dalam sebuah pemerintahan desa adalah 

terwujudnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, 

professional dan akuntabel sehingga program-program yang dilaksanakan terkait 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana secara efektif dan 

efisien ( Sari & Majid, 2021). 

Suatu desa yang menerapkan konsep good village governance wajib 

menerapkan prinsip-prinsip good village governance dalam sistem pemerintahan 

desa berupa pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan 

partisipatif. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi sistem keuangan desa yang 

dibentuk oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal 

pengelolaan dana desa. Selain aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengawal 

desa, aplikasi ini juga dirancang untuk mencegah dan mengatasi masalah korupsi 

dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan diterapkannya Aplikasi 

Siskeudes dalam pemerintahan desa diharapkan mampu mengatasi masalah 

korupsi dan kecurangan sehingga mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan 

bersih, sehingga prinsip-prinsip good village governance berupa sistem 

pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dapat terwujud melalui 

penerapan Aplikasi Siskeudes. 
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a. Transparansi 

Ditinjau dari sisi transparansi, pemerintah Desa Barangmamase memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait seluruh 

kegiatan dan kinerja desa terhadap pengelolaan dana desa baik itu kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Apabila desa mampu 

memberikan informasi yang transparan terkait pengeloaan keuangan desa maka 

dapat dikatakan desa dapat melaksanakan atau mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik atau yang dikenal dengan istilah good village governance.  

Konsep tranparansi dalam hal ini berarti bahwa semua anggota 

masyarakat desa berhak dan memiliki akses yang sama untuk mengetahui proses 

anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama 

dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak (Kumalasari, 2017). 

Aplikasi Siskeudes memiliki peran penting untuk mendorong transparannya 

informasi pengelolaan keuangan desa, karena aplikasi ini akan menghasilkan 

output laporan kegiatan persumberdana dan jumlah realisasi anggaran setiap 

kegitan. Sehingga output dari aplikasi tersebut yang kemudian dimusyawarahkan 

dan dimuat dalam sebuah baliho besar yang di pasang  di depan kantor desa agar 

seluruh masyarakat dapat melihat realisasi dana dan jenis kegiatan yang didanai. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Hasriani selaku Bendahara Desa 

Barangmamase yang menyatakan bahwa; 

“Iyya infromasi yang dihasilkan aplikasi adalah bernar, makanya 

ditransparansikan, setiap akir tahun itu dilaporkan realisasi 

penggunaan dana dalam satu tahun, itumi masuk disini di pasang di 

baliho, terbaca disitu bahwa sekian silpa tahun 2020 silpa sekian itu 
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masuk di tahun berjalan, masuk lagi di eee APBDes berikutnya, 

dianggarkan lagi kembali kalo ada sisa.” (Hasriani, Bendahara 

Desa Barangmamase) 

Bentuk transparansi dengan adanya papan informasi yang diletakkan di 

depan kantor desa agar masyarakat desa maupun masyarakat luar bisa mengetahui 

informasi pengelolaan keuagan desa, dimana di papan informasi tersebut terlihat 

sumber dana dan pendapatan yang diperoleh desa serta program apa saja yang 

telah dilakukan dan jumlah dana yang direaliasikan untuk membiayai program 

yang dilaksankan dalam satu tahun. Hal tersebut mendukung prinsip transparansi 

yang merupakan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat 

mengetahui dan mengakses informasi dengan bebas. Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan Sekertari Desa Barangmamase yang mengatakan; 

“Nassami transparan karna kan eee aplikasi ini kan seperti yang saya 

bilang tadi itukan ada papan transparansi dan semua itu mencakupmi 

juag semua turun itu dan termasukmi juga itu siskeudes, adami 

dalam situ perincian penggunaan dananya itu.”(Nurul, Bendahara 

Desa Barangmamase) 

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

adanya Aplikasi Siskeudes mendukung transparannya informasi keuangan dalam 

sistem pemerintahan desa. Aplikasi tersebut menghasilkan output laporan 

perbidang kegiatan dan sumber dananya. Sehingga memenuhi prinsip transparansi 

berupa informasi keuangan yang terbuka dan akurat yang mendorong 

pemerintahan desa menuju konsep good village governance.  

b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan cita-cita pemerintah untuk melaksanakan 

prinsip good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. 
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Pemerintahan yang baik merupakan kondisi dimana pemerintahan yang mampu 

mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik. Dalam ruang lingkup desa, 

pemerintahan yang diisyaratkan dalam konsep good village governance ialah 

pemerintahan desa yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

masyarakat desa. Secara prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah 

untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan tindakan-tindakan 

yang dilakukan kepada pihak yang berhak untuk menerima pertanggungjawaban 

tersebut. 

Terkait masalah pengelolaan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk 

mampu mempertanggungjawabkan dana yang diamanahkan untuk dikelola kepada 

pihak pemberi dana dan pihak yang menjadi tujuan dana tersebut yakni 

masyarakat desa. Apabila pemerintah desa mampu memberikan 

pertanggungjawaban atas dana yang dikelola maka desa tersebut dapat dikatakan 

memenuhi prinsip akuntabilitas menuju konsep good village governance. 

Diterapkannya Aplikasi Siskeudes dalam sistem pemerintahan desa bertujuan 

untuk membatu aparat desa utuk bisa mempertanggungjawabkan dana yang 

dikelola. 

Aplikasi Siskeudes memiliki banyak fitur program yang berfungsi untuk 

merinci setiap kegiatan yang dilakukan desa berdasarkan rencana anggaran awal 

yang kemudian dirincikan biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 

transaksi. Sehingga output yang dihasilkan melaui aplikasi siskeudes ini dapat 

dipertanggungjawabkan oleh pihak desa, disamping data aplikasi ini dipegang 

oleh admin pusat pemerintah daerah, data yang berada dalam apikasi terhubung 
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satu sama lain, hal ini berarti bahwa data yang diinput harus sesuai dengan 

RAPDes yang diinput di awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa output dari 

aplikasi ini dapat dipertanggungjawabkan aparat desa karena output aplikasi 

tersebut merupakan bukti rekapan kegiatan dan rincian dana yang telah dikelola 

oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Hasriani selaku 

Bendahara Desa Barangmamase yang menyatakan bahwa; 

“Iya output dari aplikasi bisa dipertanggungjawabkan. Karna 

memang itu sudah di anu di atas, admin ada adamin jadi bisa 

dipertanggungjawabkan, setiap akhir tahun itu di ambil 

laporannya.”(Hasriani, Bendahara Desa Barangmamase) 

Kemudian pernyataan di atas didukung oleh Ibu Nurul selaku Sekretaris 

Desa Barangmamase yang menyatakan bahwa; 

“Iya sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan, karena kita kan print 

outji juga keluar jadi setiap tahun kan diperiksa sama inspektorat itu. 

Setiap tahun memeriksa laporan-laporan, jadi sudah pasti bisami 

dipertanggungjawabkan apalalagi kan ditunjang dengan adanya 

memang bukti bahwasanya kita, tarolah ada kegiatan nah ada 

pelaporannya aa pelaporannya jugakan diaplikasi juga, di aplikasi itu 

di print diliat inspektorat, diliat buktinya oke.”(Nurul, Sekertaris 

Desa Barangmamase) 

Dari pernyataan di atas menunjukkan Aplikasi Siskeudes memiliki peran 

yang penting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa, selain laporan 

tersebut memuat laporan kegiatan realisasi dana yang kemudian 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, output dalam Aplikasi 

Siskeudes juga berfungsi sebagai bahan audit atau pemeriksaan dari inspektorat 

yang dapat dipertanggungjawabkan pemerintah desa, hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan Bapak Yusuf selaku Kepala Desa Barangmamase yang menyatakan 

bahwa;  
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“Iyyah outputnya bisa dipertanggungjawabkan, jadi selama ini apa 

yang ee kita kerjakan kita lakukan betul-betul di samping dia 

memang bisa dipertanggungjawabkan ee bisa transparan, dan terlihat 

memang sangat membantu dalam pelaporan sehingga dalam kurun 

waktu ini pemeriksaan yang dilakukan baik dari pemeriksa yang 

sifatnya fungsional katakanlah inspektorat apa itu sangat 

membantu.”(Yusuf, Kepala Desa Barangmamase) 

Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

aplikasi siskeudes mampu mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan keandalan 

informasi keuangan yang dihasilkan. hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa 

menggunakan Aplikasi Siskeudes mampu mendorong sistem pemerintahan desa 

menuju konsep good village governance. 

c.  Partisipasi masyarakat 

Proses pembangunan desa dilaksanakan atas proses partisipasi 

masyarakat dalam rangka mewujudkan prinsip responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat sehingga masayarakat akan merasa bahwa semua kegiatan 

pembangunan berdasarkan kebutuhan dan keiniginan masyarakat. sesuai prinsip 

partisipatif itu sendiri yaitu mendorong setiap masyarakat yang ada di suatu desa 

agar menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat berupa kritk dan saran 

secara langsung atau tidak langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan terkait pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. 

Implementasi program-program yang direncanakan terkait dana desa yang 

dikelola di Desa Barangmamase dibuat berdasarkan partisipasi masyarakat dalam 

musyawarah desa, dalam musyarawah tersebut masyarakat turut serta berpatispasi 

dalam mengemukan kritik dan saran terkait perencanaan untuk kegiatan 

pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. 



85 
 

 
 

 

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun pemberdayaan 

masyarakat sangatlah penting dikarenakan partisipasi masyarakat tidak hanya 

terlibat dalam pengambilan keputusan, namun masyarakat juga bertugas untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah serta potensi yang dimiliki masyarakat desa. 

Tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan 

pembangunan, maka program di desa tidak akan berjalan dengan lancar maupun 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya aplikasi siskeudes 

partisipasti masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan perencanaan 

desa. Karena data yang di input ke dalam Aplikasi Siskeudes adalah data yang 

permanen dan tidak dapat diubah secara langsung. Data aplikasi berupa RPJMDes 

dan RAPBDes merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat Desa 

Barangmamase, dimana masyarakat ikut serta dalam menyusun perencanaan 

pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrembangdes). Dalam musyawarah tersebut berfungsi untuk mengetahui 

kebutuhan prioritas masyarakat desa yang menghasilkan berupa program-program 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas untuk 

dilaksanakan di desa yang dananya berasal dari pendapatan yang diperoleh desa 

dari berbagai sumber. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Bapak Yusuf 

selaku Kepala Desa Barangmamase; 

“aaa ya seperti itulah bahwa kita harapkan masyarakat itu terlibat 

secara aktif, sehingga kita pemerintah ini sifatnya mengarahkan yah, 

tapi yang menentukan daripada apa yang kita ingin laksanakan itu 

adalah masyarakat. Karna kita melihat menjadi skala prioritas mereka , 

apa yang dibutuhkan mereka itulah yang kita kerjakan.”(Yusuf, 

Kepala Desa Barangmamase) 

 



86 
 

 
 

 

Pernyataan tersbut didukung oleh Ibu Hasriani selaku Bendara Desa 

Barangmamase sekaligus operator Aplikasi Siskeudes yang menyatakan bahwa; 

“Dimusyawarahkan dulu, apa-apa saja yang bisa kita kerjakan kalo 

persoalan nilai kita sesuaikan anggaran yang ada, sesuaikan anggran 

yang ada berapa, masyarakat Cuma eeee dia maksudnya anu eee 

kegiatan apa saja yang prioritas, persoalan anggran kita di desa yang 

aturki, bagaimanaaa apakah eeee kemampuan desa berapa bisa 

dianukan disitu. Lagian ada juknis dari kabupaten ada perbupnya itu 

setiap menyusun APBDes, ada perbub dari kabupaten juknis 

namanya, pedomannya kayak eee dana desa diperuntukkan untuk ini 

ini ini ADD ini ini ini bgtu, jadi kita liatmi hasil musyawarah apa-

apa saja yang diprioritaskan di masyarakat itumi yang kita kasi 

masuk di rancangan. kemudian dimasukkan ke Aplikasi Siskeudes.” 

(Hasriani, Bendahara Desa Barangmamase) 

 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 

partisipatif ini telah diterapkan oleh pemerintah Desa Barangmamase, pemerintah 

desa menganggap bahwa kebutuhan masyarakat merupakan prioritas yang harus 

didahulukan sesuai dengan visi misi pemerintahan desa. Sehingga para pemerintah 

desa dapat mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik berdasarkan konsep 

good village governance. 

Tabel 4.7 

Aktualisasi Prinsip Good Village Governance Melalui Aplikasi Siskeudes 

 

No Prinsip GVG Aktualisasi 

1 Transparansi a. Output aplikasi yang dimuat dalam papan 

informasi anggaran keuangan desa yang 

memuat informasi secra terbuka terkait 

realisasi anggaran desa. 

b. Output aplikasi yang menunjukkan 

kegiatan yang diprogramkan dan 

dijalankan yang dananya bersumber dari 

dana desa. 
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2 Akuntabilitas a. Output aplikasi yang memberikan 

informasi rincian anggaran dana desa yang 

digunakan disetiap program-program 

kegiatan desa yang didanai dengan dana 

desa. 

b. Output aplikasi yang memuat dokumen 

dan laporan keuangan berserta bukti 

transaksi yang valid. 

3 Partisipatif a. Data utama yang menjadi acuan dalam 

aplikasi berupa RPJMDes dan RAPBDes 

dinput berdasarkan hasil musyawarah 

bersama masyarakat desa. 

 

Adapun tujuan utama dari konsep good village governance yaitu 

terwujudnya sistem pemerintahan yang menjamin kegiatan dan kepentingan 

publik secara adil dan seimbang dengan melibatkan kerjasama antara pihak yang 

satu dengan pihak yang lainnya, pihak yang dimaksud adalah para aparat desa dan 

masyarakat desa. Apabila Aplikasi Siskeudes diterapkan secara menyeluruh 

keseluruh desa di Indonesia, maka akan tercipta sistem pemerintahan yang baik 

sesuai dengan konsep good village governance, sebagaimana diketahui setiap 

tahunnya Aplikasi Siskeudes ini diupdate yang tidak menutup kemungkinan 

bertambahnya fitur-fitur baru yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan desa 

dengan baik. Sehingga para aparat desa mampu menginput data secara real time 

dan terwujud efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya dalam operasional 

pemerintahan desa. Dengan hadirnya aplikasi ini juga mampu melahirkan SDM di 

desa yang menguasai penggunaan teknologi informasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penggantian sistem pengelolaaan 

keuangan desa dari manual menjadi sistem komputerisasi berbasis aplikasi. 

Perubahan ini tentu memiliki alasan dan dampak positif yang ditimbulkan dalam 

pengelolaan keuangan desa. Sehingga berdasarkan hal tersebut selanjutnya digali 

lebih dalam untuk mengetahui dampak dari diterapkannya aplikasi dalam sistem 

pengelolaan keuangan  mulai dari perencanaan hingga output yang dihasilkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penerapan 

Aplikasi Siskeudes dalam mencegah tindakan fraud terhadap pengelolaan dana 

desa menuju sistem pemerintahan yang baik menurut konsep good village 

governance.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat dan 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti dapat menarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Pengelolaan dana desa di Desa Barangmamase, ditinjau dari prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Desa Barangmamase telah 

menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam 

perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan maupun dalam 

pengelolaan dana desanya. 
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2. Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam sistem pengelolaan dana desa yang 

diterapkan oleh Desa Barangmamase telah mampu mengatasi potensi 

terjadinya tindakan fraud berdasarkan analisis fraud pentagon theory. 

3. Penerapan Aplikasi siskeudes telah mendukung penerapan prinsip-prinsip 

good villange governance. Sehingga aplikasi siskeudes mampu 

mendukung pelaksanaan ketiga prinsip pemerintahan yang baik yakni 

transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang mendorong sistem tata 

kelola pemerintahan Desa Barangmamase menuju konsep good village 

governance. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Suatu penelitian tentu tidak luput dalam berbagai kekurangan dan 

hambatan. Maka dari muncul berbagai keterbatasan-keterbatasan di luar kuasa 

peneliti. Berdasarkan hal tersebut, keterbatasan penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada saat kondisi wabah penyakit menular terjadi 

yakni wabah covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah 

menerapkan kebijakan social distancing yang membatasi ruang gerak 

peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir. 

2. Jumlah informan yang dimiliki peneliti hanya 3 orang, tentunya masih 

belum cukup atau kurang menggambarkan keadaan yang lebih detail 

terkait aplikasi siskeudes. 
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C. Implikasi Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan implikasi atau dampak 

yang positif bagi pihak-pihak yang bekaitan dengan topik yang diteliti. Adapun 

implikasi penelitian: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah desa untuk 

menerapkan aplikasi siskeudes dalam sistem pemerintahan desa, bukan 

hanya pemerintah Desa Barangmamase, tetapi juga seluruh pemerintah 

desa yang ada di Indonesia demi mewujudkan sistem pemerintahan desa 

yang bersih  sesuai dengan konsep good village governance. 

2. Peneliti selanjutnya diharapakan dapat menggali informasi lebih banyak 

dari banyak narasumber yang kemudian bisa dikaitkan dengan konsep 

budaya atau nilai ke Islaman. 
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LAMPIRAN 

MANUSKRIP WAWANCARA 

Informan ke 1 

Muh. Yusuf S.Pd, M,Ap ( Kepala Desa Barangmamase) 

1. Berapakah jumlah dana desa yang diterima Desa Barangmamase? 

= Ihh kalo jumlahnya itu saya tidak tau persis berapami, karna kalo niali-

nilai saya tidak terlalu hafal, kalo saya tidak salah itu sekitaran satu 

milyarmi lebih. 

2. Bagaimana pengetahuan bapak terkait aplikasi siskeudes? 

= Aplikasi sis apa siskeudes, sistem keuangan desa aaa saya pikir itu 

sangat mendukung desa, karna disamping pelaporannya yang sistematis 

tidak dapat lagi acak-acakan. Karna kita memang bergerak dari suatu 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Yaa sehingga sangat membantu 

kita disitu. 

3. Apakah program-program yang di rencanakan desa telah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat? 

= Aaa ini yang kita lakukan sekarang, di awal tahun memang diharapkan 

bahwa pembangunan yang terjadi di didesa itu memang di rencanakan dari 

awal. Dan perencanaannya itu adalah masyarakat sehingga tertuang dalam 

suatu kegiatan musyawarah desa yang tentunya setelah itu dianalisis dan 

kita melihat sebagaimana apa yang dilewati dengan prosedur verifikasi 

dan sebagainya, sehingga itu yang dilaksanakan didesa selama satu tahun. 

4. Apakah pemerintah desa bersinergi aktif dengan masyarakat dalam 

merencanakan program- program desa? 

= aaa ya seperti itulah bahwa kita harapkan masyarakat itu terlibat secara 

aktif, sehingga kita pemerintah ini sifatnya mengarahkan yah, tapi yang 

menentukan daripada apa yang kita ingin laksanakan itu adalah 

masyarakat. Karna kita melihat menjadi skala prioritas mereka , apa yang 

dibutuhkan mereka itulah yang kita kerjakan. 

5. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Barangmamase telah transparan 

kepada masyarakat? 

= Eee saya pikir yang apa namanya yang menentukan transparan dan 

tidaknya itu kembali lagi pada masyarakat. Tapi prosedur yang kita lewati 

adalah disamping yang saya sampaikan tadi bahwa perencanaan dari awal 

yang dilakukan oleh masyarakat, lalu kita hitung sedemikian rupa dan 

dituangkan kedalam RAPBDes dan itu yang dilaksanakan, setalah kita 

muat dalam suatu bentuk baliho memperlihatkan kepada masyarakat 

bahwa inilah tahun ini yang sementara berjalan, ini tahun kemarin dan itu 

ada jelas disitu masyarawakat meliat, yaa begitu transparan. 

6. Apakah aplikasi siskeudes tersebut mudah untuk di oprasikan atau 

sebaliknya? 
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= ee aplikasi itu sebenarnya dari awalnya memang ee terlihat bahwa karna 

ini barang yang baru, tetapi upaya pemerintah daerah dan kecamatan itu 

setiap, konsen setiap tahunnya melakukan pelatihan yaah, yang di apa 

namanya yang dilakukan terus dalam pesertanya kita ini terlibat selaku 

peserta bendahara, BPD, kepala desa yang terlibat disitu dilatih betul. Dan 

sekarang memang sangat membatu kita disitu. 

7. Apakah output yang dihasilkan aplikasi siskeudes dapat 

dipertanggungjawabkan? 

= Iyyah outputnya bisa dipertanggungjawabkan, jadi selama ini apa yang 

ee kita kerjakan kita lakukan betul-betul disamping dia memang bisa 

dipertanggung jawabkan ee bisa transparan, dan terlihat memang sangat 

membantu dalam pelaporan sehingga dalam kurun waktu ini pemeriksaan 

yang dilakukan baik dari pemeriksa yang sifatnya fungsional katakanlah 

inspektorat apa itu sangat membantu. 

8. Apakah dengan diterapkannya  Aplikasi Siskeudes memungkinkan 

sesorang atau pihak desa melakukan kecurangan berupa manipulasi data? 

= Aa di Aplikasi ini untuk sementara kita tidak melihat kekurangannya. 

Karna ee seperti itulah bahwa diaplikasi itu memang tergambar semua 

disitu sangat jelas, na seandainya ada keinginan-keinginan untuk 

melakukan kecurangan maka serta merta dia tergambar terlihat disitu, dan 

begitu sudah istilahnya sudah diprogramkan, tidak bisa lagi diotak atik 

karna sifatnya permanen iyyah. 

9. Apakah dengan adanya Aplikasi Siskeudes masih mungkin seseorang 

memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan? 

= Tidak mungkin ada, karna kalopun output atau hasilnya lalu kita akan 

apa namanya di apa-apain yaa pasti berlainan, yaa berlainan otomatis 

terbaca. 

10. Apakah dengan adanya Aplikasi Siskeudes, seseorang memiliki peluang 

melakukan tindakan kecurangan beupa manipulasi data keuangan untuk 

memenuhi kebutuhannya atau tekanan hidupnya? 

=  eee untuk sementara saya melihat ee sangat tidak mungkin ada 

peluangnya , kecuali di pelaksanaannya yah di actionnya itu kalo dia mau 

melakukan suau kecurangan maka itu bisa saja tapi akan terlihat, akan 

terlihat dan itu akan menjadi bulan-bulanan koreksi dari masyarakat, 

koreksi dari tim ee audit misalnya itu akan menemukan itu. 

11. Menurut bapak apakah Aplikasi Siskeudes ini mampu mencegah tindakan 

fraud pengelolaan dana desa serta memperbaiki kinerja aparat desa? 

= Jadi di sistimnya toh sistem pelaporannya, pengelolaannya, pengelolaan 

keuangannya ini, yaa itu saya bilang kalau di aplikasi ini tidak bisa, yang 

biasanya kepala desa bermasalah ketika sudah melakukan  dari apa yang 

diperintahkan ini. kalo 10 sak dia kasi 2 sak 3  haha itu maksudnya, tapi 

dalam pengelolaan dalam aplikasi nda bisa, terlihat ditolak kalo dia mau 

apa ini kan namanya aplikasi. Jadi istilahnya ini aplikasi menuntun kepala 

desa untuk  bisa lebih bekerja dengan baik. Tetapi penentu segalanya yah, 

ini salah satu bagian daripada bagaimana kepala desa bisa bekerja dengan 

baik, ya membantu. 
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Informan ke 2 

Nurul Magfirah (Sekretaris Desa Barangmamase) 

1. Apakah pengelolaan dana desa sudah transparan kepada masyarakat? 

= Sudah transparan karena kita setiap tahunnya tuh bikin papan 

transparansi memang, jadi di dalam papan transparansi itu kita rincikan 

uang dana desa ini untuk apa-apa saja , ada didepan situ bisa diliat 

sebentar toh papan transparansinya 

2. Apakah Kesejahteraan para aparat desa telah terpenuhi? 

= Kesejahteraan para aparat desa yaa Alhamdulillah telah terpenuhi semua 

sesuai dengan aturan yang ada 

3. Apakah aplikasi siskeudes ini sulit untuk dijalankan? 

= Lumayan sih, eee sebenarnya tidak terlalu kalo sudah terbiasa, Cuma 

kalo masi awal agak-agak rumit juga di jalankan ini aplikasi. Pelatinnya 

dilakukan satu kali satu tahun harus ada, karena setiap tahunkan ada 

pembaruan-pembaruan lagi dalam aplikasi, namanya juga aplikasi harus di 

update, ada ditambahkan kah atau ada yang dikurangi dalam aplikasi itu, 

jadi setaip tahun dilaksanakan pelatihan aplikasi siskeudes.  

4. Apakah data rancangan seperti RAPBDes Dan RPJMDes diinput kedalam 

aplikasi secra manual dan dipegang oleh admin kabupaten pusat? 

= Jadi kita disini dimasukkan itu toh RAPBDes dan RPJM nya semua 

segala macam itu dalam kegiatan nah setelah menurut kita di desa sudah 

wah bagus sudah acc dan diokekan pak desa tinggal dibawa ke kabupaten, 

kabupaten melihat semua itu sudah oke tidak ada lagi kendala dikunci. 

Nah itumi yang menjadi eee rencana kerja kita kedepannya. Tidak bisami 

lagi diganti maupun diganti harus pki menunggu. Karena tidak bisa 

langsung, kalo seumpama toh kita ee ada satu kegiatan yang dikasi masuk, 

terus ee kegiatan itu taro lah itu tidak ini, sulit atau pak desa tidak mau 

laksanakan itu, nah tidak boleh langsung dikasi keluar begitu saja, harus 

menunggu dulu kan setiap tahun itu ada perubahan anggran, nah dalam 

perubahan anggranpi itu baru kita bisa ini, ganti lagi apa yang kita mau 

kasi masuk.  

5. Apakah Output yang dihasilkan Aplikasi Siskeudes dapat dipertanggung 

jawabkan? 

= Iya sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan, karena kita kan print outji 

juga keluar jadi setiap tahun kan diperiksa sama inspektorat itu. Setiap 

tahun memerikasa laporan-laporan, jadi sudah pasti bisami 

dipertanggungjawabkan apalalagi kan ditunjang dengan adanya memang 

bukti bahwasanya kita tarolah ada kegiatan nah ada pelaporannya aa 

pelaporannya jugakan diaplikasi juga, di aplikasi itu di print diliat 

inspektorat, diliat buktinya oke. 

6. Apakah dengan adanya aplikasi siskeudes masih ada kesempatan atau 

peluang para aparat desa untuk bersekutu melakukan manipulasi data 

keuangan? 

= Tidak mungkin, tidak bisa dimainkan itu aplikasi, tidak bisa orang baku 

atur kerjasama begitu, bilang ehh kasi anumi ini kasi anumi itu. Tapi kalo 
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menurutku yang nakal-nakal begitu kalo didalam siskeudes itu sendiri nda, 

karna agak bigung sebenarnya kalo orang yang baru liat itu aplikasi, agak 

bingung, iya karna banyak fitur-fitur, bidang-bidang, bagian-bagian, 

masukki dlu dibidang masuk lagi bagian-bagain aihh pokoknya kalo orang 

yang ini aihh susah, nda natau mau naapakan itu aplikasi.   

7. Bagaimna aplikasi siskeudes menjamin informasi yang dihasilkan itu 

transparan pada masyarakat? 

= Nassami transparan karna kan eee aplikasi ini kan seperti yang saya 

bilang tadi itukan ada papan transparansi dan semua itu mencakupmi juag 

semua turun itu dan termasukmi juga it siskeudes, adami dalam situ 

perincian penggunaan dananya itu. 

8. Apakah hadirnya aplikasi siskeudes ke sistem pemerintahan desa 

mempermudah tugas para aparat desa terkait pengelolaan dana desa? 

= Ee mempermudah bagi yang sudah hafal mati menggunakan aplikasi ini 

hahaha, iya mempermudah sih kalo menurut saya karena kita kan tinggal 

pilih-pilih saja bagian-bagiannya. Kalo dulu itu  haihh susah sekali, karena 

ditulis dulu teus dibawa naik’ lagi bolak balikki, jdi kalo inikan ta’ satu 

kali jalanji ceritanya, kita disini kerja-kerja sampai di acc kan semua pihak 

desa tokoh masyarakat apa dibawa naik kunci. Tidak adami lagi  bilang 

turun lagi ganti dulu anu anu anu nah 

9. Apakah mungki terjadi tindakan manipulasi data dalam aplikasi ini dengan 

alasan rasional pelaku Kurang paham menggunakan Aplikasi Siskeudes? 

= Tidak karna aplikasi ini kan tidak sembarang yang pegang, karna kan ee 

telah dilakukan pelatihan dulu sebelumnya. Kan sebenarnya kalo yang 

seperti itukan nantinya di aplikasi itu terbaca sendri, jadi tidak bisa 

dimanipulasi itu aplikasi karnakan setiap kita melakukan apapun dalam 

aplikasi itu pasti terbaca kalo tidak tau pakeki itu aplikasi otomatiskan data 

tidak terbaca 

10. Apakah dengan adanya aplikasi siskeudes masih memungkinkan pelaku 

kecurangan melakukan aksinya karena terhimpit kebutuhan hidup? 

= Tidak bisaki manipulasi data, seperti yang saya bilang tadi tidak bisa 

karna kan untuk mengambil uang tersebut kan harus jelas, mau diapakan 

dulu ini uang, untuk kegiatan apa, tidak bisa langsung semerta merta kita 

langsung ke kabupaten menarik uang semaunya. Yah kalo manipulasi data 

keuangan kayak mark up, adasih yang begitu Cuma kan seperti yang saya 

bilang tadi akan diperiksa sama inspektorat nah kapan disitu barang 

tersebut mark up atau tidak sesuai penganggaranya kita kembalikan. 

Karenakan iya ada di perbub itu satuan harga, tapi adaji juga biasanya 

yang itu to’ lari dari pebub tapi ujung-ujungnna nakasi kembaliji lagi, 

begituji, ya kalo faktor keadaan biasa yang bikin harga naik, ya 

resikonyami itu desa biasanya yang bersifat seperti itu kepala desa yang 

ini, yang tanggulangi karnakan di pelaporan segituji. Yaa begitu atau 

kepala desa yang memohon mungkin sama penjualnya seginiji kasian 

kukasi masuk di anggranku. 
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Informan ke 3 

Hasriani ( Bendahara Desa Barangmamase/ Operator Aplikasi Siskeudes) 

1. Berapakah Jumlah dana desa yang diterima Desa Barangmamase? 

= Dana desa yang kita terima untuk tahun 2020 itu sebesar Rp. 

1.115.105.000,00. Itu hanya dana desa yahh, eee secara keseluruhan 

pendapatan desa itu untuk tahun 2020 terbagi tigai ada dana desa, alokasi 

dana desa da nada juga hasil pajak retribusi daerah yang kalo 

dijumlahkanki seluruhanya itu sebesar Rp. 2.011.104.135,00. 

2. Dalam merancang RAPBDes apakah dilakukan pihak desa saja atau 

melibatkan masyarakat? 

= Dimusyawarahkan dulu, apa-apa saja yang bisa kita kerjakan kalo 

persoalan nilai kita sesuaikan anggaran yang ada, sesuaikan anggran yang 

ada berapa, masyarakat Cuma eeee dia maksudnya anu eeekegiatan apa 

saja yang prioritas, persoalan anggran kita di desa yang aturki, 

bagaimanaaa apakah eeee kemampuan desa berapa bisa dianukan disitu. 

Lagian ada juknis dari kabupaten ada perbupnya itu setiap menyusun 

APBDes, ada perbub dari kabupaten juknis namanya, pedomannya kayak 

eee dana desa diperuntukan untuk ini ini ini add ini ini Ini bgtu, jadi kita 

liatmi hasil musyawarah apa-apa saja yang diprioritaskan di masyarakat 

itumi yangkita kasi masuk di rancangan. Kemudian dimasukkan ke 

Aplikasi Siskeudes. 

3. Apakah hasil laporan pengelolaan dana desa tahun di musyawarhakan 

kepada masyarakat? 

= Iya akhir tahun dimusyawarahkan lagi, laporan pertanggung jawaban 

akhir tahun, laporan pertanggung jawaban kayak realisasi itu yang saya 

pasang didepan ini, laporan realisasi anggaran tahun 2020 yang baliho itu, 

itu sudah dimusyawarah ditransparansikan bahwasanya ini yang realisasi 

tahun ini, sisa anggaran ini sekian begitu..  

4. Apakah benar kita tidak dapat mengakses aplikasi siskeudes jika data yang 

di masukkan tidak sesuai?  

= Iyya betul ta’singkronki, nda tau juga secara otomatiski, biasanya kita 

tidak input di ini di kegiatan terus kita input di penganggaran itu tidak 

bisa, tidak terbacai. Sama juga kayak eee kayak ee apayah 

penatausahaannya pelaporannya, trus kita tidak eee lupaka posting itukan 

tidak terbaca nilai, haruski posting. jadi kalo dilupai begitu haruski lagi 

buat laporan perubahan 

5. Jadi jika ada kesalahan atau lupa posting data haruskah membuat laporan 

perubahan dan dikonfirmasi ke admin pusat? 

= Iyya, kalo sudah ada perubahan haruski di anu lagi di konfirmasi di 

admin, anuji juga nda sulitji juga bagusji keterbantuanki bagusji 

6. Apakah Output  dari aplikasi siskeudes ini sudah pasti dapat 

dipertanggung jawabkan? 
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= Iya output dari aplikasi bisa dipertanggungjawabkan, karna memang itu 

sudah di anu diatas, admin ada adamin jadi bisa dipertanggung jawabkan, 

setiap akhir tahun itu di ambil laporannya. 

7. Apakah mungkin aparat desa bersekutu untuk melakukan tindakan 

manipulasi data laporan dengan alasan tidak tahu? . 

= Tidak bisa, tidak apalagi ini ada kudengar nanti ada aplikasi baru, di 

update lagi, kudengar ini ada nanti bisa ee terakses langsung di kabupaten 

pada saat kita bikin laporan langsung terakses. 

8. Apakah ada pelatihan dalam menjalankan aplikasi siskeudes, dan 

bagaimana bentuk pelatihannya? 

= Iya pelatihan dulu, ini pelatihannya kemarin itu satu minggu di Makassar 

waktunya aplikasi baru, kita dikasi anu pada saat itu pokoknya semua 

diapliaksi, dilatih bgtu mengisi, mengisi aplikasi. 

9. Apakah mungkin ada kesempatan pihak-pihak desa dapat melakukan 

manipulasi data? 

= Tidak adami peluang itu, bagaimanacaranya kalo ketahuan disitu 

diaplikasi, terbaca, terbaca semua disitu karena apa lagi kan kita mengikut 

ke rekening Koran. Terbaca disitu kalo kita pada saat menginput di 

penatausahaan itu kita mengacu kerekening Koran. Ketahuan disitu harus 

ada sesuai , singkron antara pelaporan yang di aplikasi dengan yang ada 

direkening Koran karena ada semua disitu laporan keuangan bank apa, di 

aplikasi. 100 rupiah saja itu di aplikasi ketahuan, karena kita singkronkan, 

adakan di aplikasi itu ada laporan kayak eee kas tunai, kas bank terbaca. 

Kalo di kas tunai itu kan pasti dana tertinggal dibendahara, nah otomatis 

kalo kita singkronkan direkening Koran dengan di aplikasi eee pelaporan 

bank na tidak singkron, terbaca disitu bilang oh ada ini yang tertinggal di 

bendahara. Begituji. 

10. Apakah informasi yang di hasilkan aplikasi sudah sangat benar dan valid 

tanpa ada yang disembunyikan? 

= Iyya infromasi yang dihasilkan aplikasi adalah bernar, makanya 

ditransparansikan, setiap akir tahun itu dilaporkan realisasi penggunaan 

dana dalam satu tahun, itumi masuk disini di pasang di baliho, terbaca 

disitu bahwa sekian silpa tahun 2020 silpa sekian itu masuk di tahun 

berjalan, masuk lagi di eee APBDes berikutnya, dianggarkan lagi kembali 

kalo ada sisa. 

11. Apakah aplikasi siskeudes ini mempermudah pekerjaan aparat desa? 

= Mempermudah, karna ada semuami didalam, kita tinggal mengisi, 

tinggal nilai kita anu, adakan pilihan adaji juga pilihannya didalam, nda 

sama dulu waktu manual ooo siksa, mana lagi BKU, pajak kan ee kita 

bayar pajak yah. Itu pajak semua itu adai di aplikasi kita tinggal ee 

memilih PPh 22, PPh 23 tingal klik,klik,klik sudah muncul bilang sekian 

nilainya. Waktu manual deh menghitung kayak PPN itu ee dibagi sekian, 
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ini tidak kalo aplikasikan langsungji klik di klik PPN e sudah muncul 

nilainya sekian dibayar jadi keterbantuan, bagus. 

12. Apakah dengan adanya aplikasi siskeudes memungkinkan pihak desa 

melakukan kecurangan karena adanya tekanan hidup? 

= Tidak karna itu dana sudah di aplikasikan masuk sekian, tarolah dana 

desa kan tarolah satu milyar itu sudah masuk, tinggal kita yang caranya 

didalam tinggal kita yang merinci apa-apa saja ee dibelanjakan kemana, 

dibidang mana. Terbaca dipelaporan. Tergantung orangnya juga kalau dia 

mau ini. kalo saya tidak bisaka iya nda taumi kalo yang lain iya bela haha, 

karena itu ka haruski ada juga anu dari pak desa, maksudnya kita melapor 

harus ada persetujuan pak desa. Kecuali kalo perubahan maksudnya ee 

kegiatan ya mau di ubah itu bisa, kalo anggran tidak bisa karena sudah 

terbaca di aplikasi. 
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