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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 dal  d De د

 żal  ż zet (dengan titik diatas) ذ

 ra  r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s  Es س

 syin  sy  es dan ye ش

 ṣad  ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad  ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa  ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa  ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ apostrof keatas„ ع

 gain  g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 lam  l El ل

 mim  m Em م

 nun  n En ن

 wau  w We و

 ha  h Ha ه

  hamzah  ‟ apostrof ء

 Ya y Ye ي
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Huruf (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟).  

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Aarab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ـَ

 Kasrah I I ـَ

 ḍammah U U ـَ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يْ ـَ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

وْ ـَ  fatḥah dan wau Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 

 

 Hsd Huruf 

Nama Huruf Latin Nama 

ى.َ.ǀا.َ..  fatḥah dan alif atau yā’ 

yā’ 

Ā a dan garis di atas 

ىـَ  kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 

وـَ  ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 
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4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, tranliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( َـ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Jika huruf ي dengan ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي), maka transliterasinya seperti huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا   (alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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7. Hamzah  

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

  Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
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bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah: 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam  

swt. = subḥānahū wa ta’ālā  

QS .../...: 4= QS al-Baqarah/2: 4 

HR = Hadist Riwayat 

H = Hijriah 

M = Masehi   

DPD = Departemen Pengembangan Daerah 

K.H. = Kiai Haji  

KKI = Kelompok Kajian Islam 

LP2DE = Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah dan Ekonomi 

NU = Nahdatul Ulama 

SDM = Sumber Daya Manusia 

STIBA = Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab 
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YPWI = Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah 

YWI = Yayasan Wahdah Islamiyah 
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ABSTRAK 

Nama    : Aslan Efendi 

Nim    : 30600117112 

Judul :Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Terhadap 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 

Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba) 

 

Skripsi ini membahas “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Terhadap 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Terhadap Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumpa). Yang membahas tentang peran pemerintah kelurahan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah, serta penggunaan dan 

pengalokasian anggaran kelurahan yang didapatkan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena pengelolaan alokasi anggaran kelurahan menyangkut 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  Dengan landasan teori yang 

digunakan yaitu politik anggaran dan collaborative governance. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa  pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Tanete dilaksanakan dengan cara pemerintah melakukan 

kolaborasi dengan masyarakat dari tahap perencanaaan, tahap pelaksanaan hingga 

pada tahap pengawasan. Adapun faktor determinan yang mempengaruhi 

terlaksananya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

Tanete yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu; 

Sinergitas perangkat Kelurahan Tanete dan partisipasi. Sedangkan faktor penghambat 

yaitu: Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, karakter 

masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Terhadap 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Terhadap Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumpa). Studi ini akan memfokuskan pembahasan terkait judul penelitian 

dengan beberapa poin penting yaitu, peran pemerintah Kelurahan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, dan penggunaan serta pengalokasian anggaran Kelurahan 

yang didapatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih 

melakukan pembangunan. Dalam pembukaan UUD 1945 telah disebutkan 

bahwasannya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah “Untuk membentuk 

suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan 

berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
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permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.
1
 

Dalam rangka mengimplementasikan amanat UUD 1945. Maka pemerintah 

membuat kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 

2014 yang sebelumnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai bentuk upaya 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.
2
 Otonomi 

daerah adalah hak dan atau wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah 

untuk mengurus pemerintahan secara mandiri dan menjamin hak-hak masyarakat 

yang berada pada daerah tersebut.
3
  

Otonomi daerah merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi yang 

dilaksanakan sejak tahun 2000. Hal ini dilakukan agar proses pengembangan, 

pemberdayaan dan pelayanan masyarakat secara cepat dan efektif dapat dilakukan. 

Karena pada hakekatnya salah satu fungsi dari pemerintahan adalah melaksanakan 

penertiban, pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik 

dari segi ekonomi, sosial maupun politik.
4
  

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari otonomi daerah dan pelaksanaan 

prinsip demokrasi di Indonesia, maka untuk mendukung pembangunan dan pelayanan 

masyarakat sampai ke daerah terpencil dan unsur pemerintahan daerah terbawah. 

                                                             
1
Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2017). 

Hal.55. 
2
Sakinah Nadir, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. Hal. 3. 
3
Yulia Devi Ristanti, Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi 

Daerah, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Volume 2 No.2 April 2017. Abstrak. 
4
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum 

Administrasi Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002). Hal 127. 
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Pemerintah melalui peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur 

kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang secara luas 

dan nyata.
5
 Selain itu untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam melakukan 

pembangunan di daerah maka pemerintah pusat memberikan penyediaan dana 

anggaran daerah dan kelurahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004.
6
 

Implementasi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menuntut 

pemerintah daerah untuk kemudian memberikan kesetaraan ataupun keadilan dalam 

melakukan pelayanan publik atau pemenuhan hak masyarakat tanpa terkecuali baik 

dari segi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Seperti yang difirmankan Allah swt., 

dalam QS. An-Nisa’/4:58. 

وا الْْمََاواَتِ إلِىَٰ أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْهَ الىَّاسِ أنَْ  َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنَِّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعًا بصَِيرً  ا يعَِظكُُمْ بهِِ ۗ إنَِّ اللََّّ َ وعِِمَّ اتحَْكُمُىا باِلْعَدْلِ ۚ إنَِّ اللََّّ  

Terjemahnya : 

 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

 

 Ayat diatas memerintahkan kepada para pemangku jabatan atau pemerintah 

untuk menjalankan wewenang atau menetapkan hukum dengan adil, meskipun 

                                                             
5
Achmad Namlis, Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Universitas Islam Riau. Hal.41-42. 
6
Zainuddin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo dkk, Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malawale Kabupaten Soppeng, Universitas Muhammadiyah 

Sorong. Hal 44. 
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kepada orang atau suatu kelompok yang tidak sejalan dengannya. Karena keadilan 

mendekatkan kepada ketaqwaan. Kemudian, penguasa mestilah menyadari bahwa 

kepemimpinan yang dijalankan tidak semata-mata disaksikan oleh masyarakat, tapi 

bahkan Allah pun menyaksikan seorang penguasa dalam melaksanakan tugasnya. 

Di era pemerintahan presiden Joko Widodo, telah diciptakan inovasi 

pembangunan yang bernama Nawa Cita yang didalamnya terdapat 9 program 

pembangunan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di masa pemerintahan 

presiden Joko Widodo. Program yang paling fundamental dari Nawa Cita ialah 

membangun dari daerah. Hal ini merupakan kelanjutan dari pemberian hak otonomi 

kepada pemerintah daerah untuk mencapai kesamaan dan pemerataan pembangunan 

sehingga terciptanya kesejahtaraan sosial di tingkat daerah. Inovasi tentang 

membangun dari daerah sebenarnya telah hadir sejak awal kemerdekaan, namun 

penerapannya baru dapat dilakukan sejak era reformasi seiring dengan 

dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah. Dengan menguatkan pembangunan 

di daerah maka akan mengakibatkan percepatan pembangunan dan mewujudkan cita-

cita nasional. Tercapainya kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah juga akan 

berdampak pada kesejahteraan nasional secara universal.
7
 

Kelurahan merupakan wilayah terkecil dari satuan komunitas pemerintahan 

negara Indonesia yang dipimpin Lurah sebagai unsur penyelenggara kekuasaan dan 

                                                             
7
 I Wayan Sutrisno, Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Anggaran Daerah. Jurnal 

Cakrawati Vol. 01, No. 02, 2018, h. 36. 
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pelaksana undang-undang dibawah Kecamatan.
8
 Pembentukan dan penentuan 

wilayah kerja Kelurahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No 73 tahun 2005.
9
 Sedangkan tugas Kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa, tugas 

kelurahan yakni, melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan 

masyarakat, menyelenggarakan ketentrataman dan ketertiban umum, pelayanan 

masyarakat, pembinaan lembaga masyarakat, pemeliharaan fasilitas dan pelayanan 

umum.
10

 

Kemudian, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan 

Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan 

peningkatan kemampuan pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di 

Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan 

melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan, Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana kelurahan dan Dana 

Operasional Kelurahan kepada Kelurahan pada setiap tahun anggaran.
11 

                                                             
8
Daniel Filterianto Robial, Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan 

Kepemerintahan Yang Baik (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tabuna Kabupaten 

Sangihe). Skripsi Ilmu Pemerintahan. Hal. 7. 
9
Siti Aida Faradisha, Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2017. Hal.39. 
10

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49854/pp-no-73-tahun-2005.  
11

 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162127/perbup-kab-bulukumba-no-8-tahun-2020 
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Dalam konteks alokasi anggaran Kelurahan, salah satu karakteristik yang 

menjadi parameter dalam perimbangannya yaitu dari segi karakteristik wilayah, 

dengan memperhatikan setidaknya 7 identifikasi untuk memperkirakan Dana Bagi 

Hasil (DBH), yakni sebagai berikut :
12

 

1) Populasi, bahwa memperhatikan jumlah populasi penduduk merupakan cara 

yang tepat untuk memberikan bantuan fiscal kepada suatu kelurahan. Karena 

dengan ini maka dapat diperkirakan dengan akurat jumlah yang dibutuhkan 

oleh suatu daerah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, 

dengan menggunakan parameter populasi penduduk, maka alokasi anggaran 

kelurahan dapat dilaksanakan dengan objektif dan tepat sasaran. 

2) Basic Equal Share, tahap ini merupakan proses dalam perimbangan keuangan 

dengan memprhatikan kebutuhan dasar minimu kelurahan.  

3) Poverty, merupakan ukuran untuk melihat persentase kemiskinan suatu 

daerah. Indeks kemisikinan kemudian memberikan petunjuk untuk 

memberikan pelayanan dan ukuran kesejahteraan masyarakat suatu daerah. 

Dengan memperhatikan poin ini maka akan menjamin proses alokasi 

anggaran yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat. 

4) Land Area, merupakan daerah yang termasuk luas dan harus mengeluarkan 

biasa administrasi lebih banyak untuk mendukung pelaksanaan pelayanan 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Alokasi anggaran berdasarkan 

                                                             
12

Arief Zubaidy dkk, Perencanaan Anggaran Kelurahan Berbasis Karakteristik Wilyah, 

Jurnal Pangripta, Vol 1. No. 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang. 
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karakteristik land area akan membantu untuk memenuhi biaya terkait dengan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

5) Fiscal Responsibilty, Merupakan proses dimana ukuran pertanggung jawaban 

ataupun penghargaan atas semua usaha yang telah dilakukan. Dalam konteks 

alokasi anggaran, proses ini memerlukan praktik ekonomi dan anggaran yang 

tepat untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial dari 

pemerintah. 

6) Development Factor, ialah parameter yang ditawarkan oleh beberapa pihak 

pembuat kebijakan pada bidang DBH. Development Power merupakan proses 

untuk melihat pembangunan sosial seperti, kemiskinan, pendidikan dan 

kesehatan masyarakat.  

7) Personel Emolunent Factor, merupakan proses yang telah diamati tentang 

kesulitan dalam proses transfer anggaran yang disebabkan oleh kerumitan 

pada sector birokrasi pemerintahan.  

Pengelolaan anggaran Kelurahan menjadi sangat penting dalam mengukur 

kinerja lurah dalam menjalankan program Kelurahan. Pada dasarnya, pemberdayaan 

masyarakat memang masih menjadi masalah yang kompleks baik di daerah maupun 

secara nasional. Padahal dalam defenisinya pemberdayaan merupakan upaya untuk 

pengembangan/mengembangkan hingga sampai pada tahap mensejahterahkan 

masyarakat. Selain itu, pemberdayaan juga merupakan proses atau kegiatan 
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penguatan suatu kelompok masyarakat lemah ataupun orang-orang yang mengalami 

masalah kemiskinan.
13

  

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pemberdayaan adalah adanya 

peningkatan terhadap kualitas keadaan masyarakat pedalaman baik dari aspek 

pengetahuan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri serta 

partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap persoalan ekonomi, politik dan social.
14

 

Pada awal dicetuskannya pemberdayaan masyarakat dalam sistem otonomi daerah, 

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi untuk meningkatkan potensi dan 

kualitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15

 Pengelolaan adalah 

bentuk kegiatan yang berupa perencanaan ataupun pertanggung jawaban terhadap 

seluruh program pemerintah Kelurahan yang dilaksanakan.
16

 

Dalam melakukan pengelolaan dan mengatur Alokasi Anggaran Kelurahan 

yang diberikan, perlu diketahui bahwasannya instansi Kelurahan diharapkan 

mengedapankan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan teknokratik. Kemudian, 

untuk mencapai suatu kualitas pemberdayaan masyarakat yang baik maka dibutuhkan 

kinerja yang maksimal pula dari aparat Kelurahan, selain itu juga dibutuhkan adanya 

hubungan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah Kelurahan sebagai pelaksana 

                                                             
13

Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 

2011. 
14

Siti Aida Faradisha, Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2017. Hal.29. 
15

Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 

2011. 
16

Siti Aida Faradisha, Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2017. Hal.22. 
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kebijakan dalam melakukan pembangunan di daerah terbawah pada Kabupaten. Hal 

ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai implementasi dari cita-cita 

bangsa Indonesia dan prinsip otonomi daerah yakni bebas dan mandiri. Kemandirian 

dan kebebasan yang dimaksud adalah dalam ikatan kesatuan yang lebih besar dan 

universal.
17

 

Adanya perimbangan keuangan kepada pemerintah Desa yang diatur dalam 

UU No 6 Tahun 2014 bahwa pemberian dana Desa berjumlah 1 sampai 2 milyar 

dengan tiga bentuk sistem perimbangan keuangan yaitu: Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memperkuat 

kapasitas fiskal suatu Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.
18

 Mengenai alokasi 

anggaran Kelurahan. Hal ini menarik untuk diteliti karena masih menimbulkan tanda 

tanya di beberapa kalangan masyarakat yang ada di Kelurahan Tanete, adanya 

ketidakjelasan informasi tentang anggaran Kelurahan menjadi penyebab utamanya. 

Padahal sejak pertama kebijakan otonomi daerah dikeluarkan untuk 

menciptakan kemandirian, kebebasan, dan pembangunan yang berbasis pada 

masyarakat. Akan tetapi, fakta bahwa kepedulian dan tindakan responsive dari 

pemerintah daerah yang masih belum sesuai harapan tidak dapat dielakkan. Hal ini 

                                                             
17

Mukti, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Jurnal Vol. 20 No. 2 November 2018. Universitas Muslim Indonesi, Makassar 2018. 
18

Arief Zubaidy dkk, Perencanaan Anggaran Kelurahan Berbasis Karakteristik Wilyah, 

Jurnal Pangripta, Vol 1. No. 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang. 
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terbukti dari partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan kebutuhan sosial 

masyarakat juga yang belum merata terpenuhi.
19

 

Kelurahan Tanete termasuk salah dari sekian banyak Kelurahan yang 

melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan kepada penduduknya. Akan 

tetapi, faktanya masih banyak masyarakat yang kurang merasakan kinerja pemerintah 

baik dari pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, banyaknya 

populasi masyarakat yang tingkat kepekaan terhadap pemerintahan termasuk rendah. 

Sehingga menimbulkan polemik pada pemerintahan lurah. Maka untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat baik segi ekonomi dan sosial diperlukan suatu inovasi dan 

terobosan baru dari pemerintah agar supaya tercapainya proses kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana mestinya. 

Fenomena Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat memang masih berada dibawah standart kualitas dalam 

pelaksanaannya, adanya beberapa hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan 

menjadi faktor penyebabnya. Maka dari itu, peneliti memilih judul penelitian tentang 

Alokasi Anggaran Kelurahan untuk mengetahui beberapa hal yaitu, jumlah dan 

pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan, hambatan yang ditemukan, partisipasi 

masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah, serta untuk mengukur kualitas dan 

pelaksanaan pemerintahan yang baik pada tingkat daerah paling bawah.  

                                                             
19

 Mukti, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Jurnal Vol. 20 No. 2 November Universitas Muslim Makassar. 2018.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hasil uraian diatas, maka untuk menuju pada 

pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam, maka rumusan masalah yang dipilih 

yaitu : 

1. Bagaimana Bentuk Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan 

Tanete Pada Pengelolaan Anggaran Menyangkut Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat  ? 

2. Apa Faktor Determinan Yang Dialami Oleh Pemerintah Kelurahan Tanete 

Dalam Melaksanakan  Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :  

1. Untuk Mengetahui Bentuk Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat 

Dalam Pengelolaan Anggaran Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang menjadi 

Kendala Pemerintah Kelurahan Dalam Melaksanakan Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan 

kepada para pembaca terkhusus jurusan ilmu politik tentang konsep pengelolaan 

anggaran serta otonomi daerah. 

2. Manfaat Praktik 

Manfaat praktik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, diharapkan mampu 

memberikan edukasi kepada masyarakat dan mahasiswa tentang Pengelolaan 

Anggaran Kelurahan serta dapat menjadi referensi pada penelitian sejenisnya. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut :  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi kelurahan dan 

para pembaca tentang Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) dan 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

Tanete. 

2. Penelitian ini juga dilakukan guna memberikan informasi tentang faktor 

penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. 
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E. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan dalam menambah wawasan 

terkait Pengelolaan Alokasi Anggaran Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Selain itu, kajian terdahulu juga di dijadikan acuan dalam melakukan 

penulisan sehingga dapat menambah wawasan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan judul penelitian. Dalam beberapa penelitian yang dijadikan referensi, penulis 

tidak menemukan suatu penelitian yang membahas judul yang sama dengan 

penelitian ini. Maka dari itu, berikut adalah kajian terdahulu yang dipilih terkait 

penguatan tradisi dan simbol elit lokal yang diambil dari beberapa jurnal/skripsi. 

1. Transparansi Anggaran Dana APBD Di Kelurahan Samata Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa Tahun 2014 (Studi Pembinaan Remaja).
20

 

Penelitian ini ditulis oleh Syarifuddin yang merupakan salah satu mahasiswa 

dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu Politik. Skripsi ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang membahas tentang Transparansi 

Anggaran Dana APBD tepatnya di Keluarahan Samata Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa Tahun 2014. Dalam proses penulisan dan penyusanan skripsi, 

peneliti menggunakan teori Transparansi, transparansi politik,  demokrasi, good 

governance. Dengan teknik pengumpulan yaitu wawancara, observasi, dengan 

beberapa referensi ilmiah yang digunakan dengan maksud dan tujuan untuk 

                                                             
20

 Syarifuddin, Transparansi Anggaran Dana APBD Di Kelurahan Samata Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2014 (Studi Pembinaan Remaja), Skripsi, Fakultas Ushuluddin 

Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016 
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menggambarkan Transparansi Alokasi dana APBD di Kelurahan Samata dalam 

program pembinaan remaja. 

Berdasarkan dari beberapa pengumpulan data yang dilakukan, maka hasil 

penelitian yang didapatkan oleh penulis adalah bahwasannya dalam proses 

Transparansi Anggaran  dalam pembinaan remaja di Kelurahan Samata masih 

menemui beberapa masalah dan belum sesuai dengan harapan. Masalah yang timbul 

diakibatkan oleh minimnya akses informasi tentang prosedur pelaksanaan. Selain itu 

biaya-biaya pengelolaan dan akses informasi tentang program pembinaan remaja. 

Perbedaan yang ditemukan antara penelitian saudara Syarifuddin dengan 

penelitian peneliti ialah, pada penelitian ini lebih memfokuskan penelitian tentang 

transparansi dalam pengelolaan anggaran dana APBD. Perbedaan yang kedua yaitu 

terletak pada penggunaan satu landasan teori, disini peneliti menggunakan teori 

transparansi dalam tulisannya sedangkan dalam penelitian saya menggunakan teori 

otonomi daerah. 

2. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon 

Tahun 2015.
21
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 Siti Aida Faradisha, Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 

2015, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 

2017. 
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dan ditulis 

Siti Aida Faradisha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa, Serang. Dalam penelitian ini identifikasi masalah yang difokuskan 

yaitu terbatasnya dana yang cair, masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap 

program kelurahan dan keadaan masyarakat baik secara sosial dan kurangnya minat 

masyarakat. 

Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori yang dicetuskan oleh G.R. 

Terry tentang Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dan 

hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa pada proses 

Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dinilai 

belum maksimal. Penyebab tidak berjalannya pembangunan dan pemberdayaan 

masalah disebabkan pada setiap prosesnya seperti, perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksana, dan pengawasan. Selain itu, kurangnya partisipasi atau keterlibatan 

masyarakat juga merupakan salah faktor tidak maksimalnya program kelurahan.  

Perbedaan yang ditemukan dari penelitian saudari Siti Aida Faradisha dengan 

penelitian peneliti, yaitu: Pada penelitian Siti Aida Faradisha mengidentifikasi minat 

masyarakat dan partisipasi pada program pemerintah kelurahan, serta keterbatasan 

dana kelurahan yang cair. Sedangkan dalam penelitian saya, focus identifikasi nya 

yaitu tentang peran aktif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. 



 

16 
 

Serta proses pengalokasian anggaran kelurahan yang diperuntukkan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  

3. Implementasi Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo.
22

 

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Purwanti ini merupakan suatu penelitian 

dengan menggunakan metode Kualitatif dengan landasan teori yang dipilh yaitu, teori 

pembangunan desa serta teori dan konsep pembangunan Desa di Indonesia. Tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti dalam hal ini yaitu, Kedudukan LPMK dalam 

melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan untuk mengetahui 

implementasi dari fungsi LPMK yang memiliki kedudukan sebagai mitra kelurahan 

dalam melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat. 

Dari penelitian yang dilakukan di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo, 

hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwasannya kedudukan LPMK berada 

pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menerapkan 

fungsinya sebagai mitra kelurahan dalam melakukan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 3 cara yaitu, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, membantu kualitas hasil pembangunan dan 

membantu dalam bentuk fasilitas untuk mendukung upaya pemerintah dalam 

                                                             
22
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melakukan pelayanan public, menyusun rencana, serta melaksanakan dan atau 

melestarikan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan.  

 Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian saudara Dwi Purwanti dengan 

peneliti saat ini ialah pada bagian identifikasi masalah dalam penelitian, pada 

penelitian Dwi Purwanti lebih focus mengidentikasi lembaga pemberdayaan 

masyarakat dari segi kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga internal yang 

memiliki tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat. 

4. Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi 

Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar Tahun 2016-2017).
23

 

Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa 

jurusan ilmu politik yang memfokuskan kajiannya pada pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam menganalisis 

beberapa masalah dan fenomena dalam penelitian, penulis menggunakan teori 

demokrasi, good governance, dan otonomi desa sebagai landasan argumentasi 

penulis. 

                                                             
23
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Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam 

mengelola dana desa belum dapat dikatakan siap sepenuhnya, baik dari kesiapan 

organisasi dan sumber daya manusia, maupun kesiapan pada kepemilikan sarana dan 

prasarana desa. Kemudian dampak sosial yang ditimbulkan yaitu organisasi internal 

Desa dalam hal ini Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna belum dapat memberikan 

kontribusi secara maksimal dalam melakukan pembangunan dan menyelenggarakan 

kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Sedangkan dampak ekonomi yang 

ditimbulkan yaitu kesiapan dari sarana dan prasarana dan pendapatan desa juga belum 

memberikan kontribusi positif yang signifikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan 

oleh pengalokasian dana desa yang terlalu monoton pada sector pembangunan fisik. 

Pada penelitian Wahyuni, subjek penelitian mengarah pada pemberdayaan 

masyarakat Desa dan relasi nya dengan alokasi dana desa, sedangkan pada penelitian  

ini meneliti tentang alokasi anggaran kelurahan terhadap pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat pada program pemerintah 

kelurahan. 
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5. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 

Tamaona Kabupaten Gowa.
24

 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, 

dengan bertujuan untuk mengetahui peran pemerinta Kelurahan dalam melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa serta faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut. 

Hasil penelitian yan didapatkan ialah bahwa pemerintah kelurahan yang 

ditugaskan untuk melakukaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelosok 

dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta beberapa bantuan. 

Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona 

Kabupaten Gowa meliputi faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung 

yaitu pada sisi partisipasi dan kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan 

masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran, pola pikir 

masyarakat, dan aturan yang mengikat. 

Perbedaan yang diidentifkasi pada penelitian saudara Muh. Zulkarnain dengan 

penelitian peneliti yaitu, saudara Muh. Zulkarnain lebih focus meneliti tentang peran 

pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan Tamaona dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada 

penelitian saya, meneliti tentang pengalokasian anggaran kelurahan terhadap 
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pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

a) Politik Anggaran 

Politik anggaran merupakan penentuan program tentang proses anggaran yang 

mengais berbagai pertanyaan bahwa bagaimana uang publik diperoleh, dikelola dan 

didistribusikan dan lain-lain. Politik anggaran merupakan sebuah sistem untuk saling 

menghegemoni antar beberapa kelompok yang memiliki kepentingan tertentu untuk 

menentukan skala prioritas pembangunan sebagai dampak dari keterbatasan sumber 

dana publik yang tersedia. Makna politik anggaran yaitu merupakan suatu proses 

saling mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu 

yang memiliki kepentingan dengan anggaran. Artinya, politik anggaran adalah proses 

penekanan kekuasaan atau kekuatan politik antara beberapa kelompok kepentingan 

yang berperan dalam menentukan kebijakan alokasi anggaran. Tujuan dari politik 

anggaran ialah untuk menganalisis keseimbangan anggaran serta melihat peningkatan 

kedisiplinan dari pengelolaannya.
25

 

Anggaran adalah  managerial plan of action memudahkan terlaksananya 

tujuan organisasi. Menurut Freeman dan Shoulders anggaran adalah suatu consensus 

antara legislative dan ekseskutif. Penganggaran pada hakikatnya merupakan sebuah 
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sistem penyusunan rencana pendapatan dan belanja untuk satu jangka waktu yang 

telah ditentukan. Dengan kata lain, penganggaran ialah proses pemaparan antusiasme 

dari berbagai actor politik yang memiliki kepentingan atau prioritas yang berbeda dari 

hasil anggaran.
26

 

Implementasi  UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daearah merupakan 

sebuah kebijakan yang memberikan kebebasan yang secara luas kepada pelaksana 

undang-undang dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pembangunan yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu pembangunan secara fisik atau pembangunan dalam 

kaitannya dengan perekonomian (pemberdayaan masyarakat).
27

 Dalam rangka 

merealisasikan tujuan pembangunan nasional di Indonesia setiap pemimpin yang 

berada di pemerintahan diharuskan untuk selalu berusaha untuk membuat sejumlah 

program-program yang esensial yang nantinya akan dilaksanakan dan mencapai 

tingkat kesejahteraan sosial yang maksimal. Di era pemerintahan presiden Joko 

Widodo, telah diciptakan inovasi pembangunan yang bernama Nawa Cita yang 

didalamnya terdapa 9 program pembangunan yang menjadi prioritas untuk 

dilaksanakan di masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Program yang paling 

fundamental dari Nawa Cita ialah membangun dari daerah. Hal ini merupakan 

kelanjutan dari pemberian hak otonomi kepada pemerintah daerah untuk mencapai 
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kesamaan dan pemerataan pembangunan sehingga terciptanya kesejahtaraan sosial di 

tingkat daerah. Inovasi tentang membangun dari daerah sebenarnya telah hadir sejak 

awal kemerdekaan, namun penerapannya baru dapat dilakukan sejak era reformasi 

seiring dengan dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah. Dengan menguatkan 

pembangunan di daerah maka akan mengakibatkan percepatan pembangunan dan 

mewujudkan cita-cita nasional. Tercapainya kesejahteraan masyarakat di tingkat 

daerah juga akan berdampak pada kesejahteraan nasional secara universal.
28

 

Maka dari itu, untuk mendukung segala bentuk pelaksanaan pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerahh, daerah mestinya diberikan sumber-sumber 

yang bersifat materil untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Tentunya 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tersebut juga harus diatur dalam 

undang-undang agar supaya kegiatan pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggung 

jawabkan dan bersih dari dari tindakan korupsi. Sumber keuangan daerah sendiri 

menurut undang-undang yang berlaku terdiri dari ; hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil perusahaan daerah.
29

 

Pengelolaan anggaran merupakan proses dalam penyusunan rencana kerja 

dalam jangka waktu satu tahun. Dalam pengelolaan anggaran sector public, proses 

pengelolaan anggaran yang menghasilkan APBD diatur dalam Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang petunjuk pengurusan, pertanggung 
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jawaban, serta pengawasan juga petunjuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD).
30

 Pengelolaan merupakan arti kata dari kata manajemen yaitu suatu 

cara pada sebuah lembaga/organisasi dalam mengatur dan melaksanakan sebuah 

proses untuk mewujudkan tujuan tertentu.
31

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan legitimasi dari 

pengeolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dan APBD juga merupakan 

legitimasi untuk masalah pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan 

daerah. Politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang APBD merupakan 

kebijakan pemerintah menentukan cara bagaimana peraturan pemerintah itu 

ditentukan arah, isi, serta sifatnya. Maka dari itu, etika politik hukum pembentukan 

peraturan daerah tentang APBD ialah program pemerintah yang terdiri dari, strategi  

pemerintah dalam memilih kebijakan dalam menentukan peraturan daerah tentang 

APBD yang berlaku, dan kapasitas kebijakan yang menjadi asas legalisasi tindakan 

pemerintah dalam mengesahkan perda tentang APBD yang berlaku.
32

 Sebagai salah 

satu wujud pertanggung jawaban kepada public, pemerintah daerah diharapkan untuk 

dapat melakukan optimalisasi belanja dengan memperhatikan aspek efektifitas dan 

efisiensi demi mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Karena pada dasarnya 
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pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, 

distribusi dan stabilisasi. Oleh karena itu, proses pengalokasian anggaran mesti 

berbasis pada hemat daya guna dan tepat sasaran.
33

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 

8  dinyatakan bahwa Alokasi Anggaran Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan.
34

 

Pada sistem demokrasi, kedudukan anggaran menjadi suatu hal yang sangat 

penting dan krusial sebagai rencana dalam menyusun sebuah kebijakan untuk 

merubah paradigma ataupun penyusuan dan perumusan kebijakan anggaran yang 

tertuju pada sector public. Wildskay dan Caiden mengemukakan 3 hal gagasannya 

tentang hubungan demokrasi dan anggaran, sebagai berikut :
35

 

 Pertama, anggaran merupakan perdebatan yang cukup rumit. Oleh karena itu, 

untuk mempelajari persoalan anggaran sebaiknya seseorang anggaran harus memiliki 

kapabilitas. Karena anggaran mempunyai sistem dan mekanisme. Kedua, anggaran 

merupakan urusan proyek pembangunan dan sumber-sumber finansial. Ketiga, 

anggaran merupakan suatu hal yang eksepsi yang dapat didominasi oleh pemerintah 
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sampai saat ini pemerintah membaurkan anggaran sebagai perdebatan yang khusus, 

dan biasanya masyarakat tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi. 

 Dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan atau penataan keuangan 

negara, penataan keuangan negara merujuk pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip. 

Yaitu, Pertama, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Masalah 

transaparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang sangat 

penting untuk mengukur ataupun mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, 

bersih dan bertanggung jawab. Kedua, disiplin keuangan negara, penyusunan dan 

pengelolaan negara wajib dilakukan dengan berdasarkan asas efisiensi, tepat sasaran, 

serta dapat dipertanggung jawabkan, ketiga, prinsip keuangan negara, pembiayaan 

yang dilakukan pemerintah dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem pajak 

dan retribusi yang dipikul oleh lapisan masyarakat, untuk itulah pemerintah harus 

mengalokasikan anggarannya dengan adil sehingga dapat dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat tanpa adanya pembelahan dalam memberikan pelayanan. 

Keempat, prinsip efektifitas dan efisensi. Anggaran yang telah disediakan mestinya 

digunakan dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat. 

Kelima, struktur keuangan negara, pada dasarnya keuangan negara disusun 

berdasarkan format anggaran deficit. Artinya, jika terjadi surplus, maka negara dapat 

membentuk dana cadangan, sedangkan jika terjadi defisit, dapat diatasi melalui 



 

27 
 

sumber pembiayaan pinjaman atau obligasi negara yang tentunya sesuai dengan 

aturan undang-undang yang berlaku.
36

 

b) Teori Collaborative Governance  

Konsep tentang collaborative governance dalam beberapa tahun terakhir 

merupakan suatu pemahaman yang menarik perhatian para akademisi. Konsep 

tentang collaborative governance memberikan pemahaman tentang tata kelola 

pemerintahan yang muncul untuk merespon kegagalan implementasi, biaya yang 

tinggi, serta politisasi regulasi sektor publik. Yang asasnya berorientasi pada setiap 

hierarki kebijakan public. Collaborative governance ialah suatu teori baru untuk 

memahami eksistensi multi stakeholders pada urusan-urusan publik.
37

 

Para ahli populer menggunakan terminologi yang berbeda beda. Akan tetapi, 

dalam defenisi yang serupa contohnya, collaboration, participatory management, 

participatory governance, collaborative democracy, collaborative governance, sound 

governance, dan collaborative management untuk memanifestasikan usaha bersama 

stakeholders dan non-state dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui 

pengambilan keputusan bersama dan implementasi. Istilah-istilah tersebut terkadang 

digantikan dalam literature. Namun, Ansell dan Gash mengangkat collaborative 

governance untuk mengatur karena governance  lebih universal dan mencakup 
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penataan berbagai perspektif. Dan istilah collaborative ialah lebih menentukan 

deliberative dan pendekatan berorientasi konsensus untuk pengambilan keputusan.
38

 

Collaborative governance ialah regulasi yang diimplementasikan untuk 

mengatur berbagai macam lembaga public secara eksplisit dengan mengikutsertakan 

stakeholders non pejabat dalam mengambil keputusan kolektif yang bersifat formal, 

berorientasi konsensus, dan deliberatif. Kemudian memiliki tujuan untuk membuat 

ataupun mengimplementasikan kebijakan public atau memanajemen program atau 

aset public. Secara spesifik, collaborative governance telah menaruh banyak 

penegasan  terhadap kolaborasi horizontal sukarela dan hubungan horizontal antara 

partisipan multi sektoral, kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan untuk memungkinkan  

struktur dalam governance dapat berfungsi dengan baik sehingga memenuhi 

meningkatnya permohonan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, 

organisasi, dan batas sektoral.
39

 

Collaborative juga merupakan suatu respon terhadap beberapa perubahan 

ataupun pergeseran di lingkungan kebijakan. Hal ini dapat diakibatkan dalam bentuk 

kuantitas aktor kebijakan yang tinggi, isu-isu yang semakin meluas atau sulit untuk 

ditemukan, kapasitas pemerintah yang sempit dibandingkan dengan institusi non-

pemerintah yang meningkat yang juga sejalan dengan pemikiran masyarakat yang 

semakin kritis. Dalam pengertiannya, kolaborasi dapat dibedakan menjadi dua sub 
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bagian, yakni kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normative. 

Dalam sebuah proses, kolaborasi merupakan suatu rangkaian cara atau strategi dalam 

mengatur atau mengelola ataupun memerintah secara institusional. Dengan kata lain, 

sejumlah institusi pemerintahan maupun non-pemerintah diikutsertakan sesuai 

dengan kapasitas kepentingan dan tujuannya. Sedangkan dalam pengertian normative, 

kolaborasi  adalah aspirasi atau tujuan filosofi bagi pemerintah untuk menemukan 

interaksinya dengan mitra-mitranya. Pada dasarnya memang collaborative 

governance bukan hanya institusi formal, akan tetapi juga merupakan a way of 

behaving (cara berperilaku/bersikap) institusi non-pemerintah yang berkapasitas besar 

dalam berpartisipasi kedalam manajemen public pada satu periode. Meskipun 

pengertian kolaborasi sangat universal, namun seluruh stakeholders yang terlibat 

didalamnya memiliki tujuan yang sama.
40

 

Alter dan Hage mengatakan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai suatu 

usaha pendekatan untuk mewujudkan tujuan secara fleksibel dengan tujuan yang 

lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi 

yang sistem kerja individu. Selanjutnya, Alter dan Hage menjelaskan bahwasannya 

dalam era ekonomi global kerjasama ialah suatu jalan yang kompetitif untuk 
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menghasilkan barang dan jasa baru. Kolaborasi juga memungkinkan untuk 

pengemangan pengetahuan pada skala global.
41

 

Teori collaborative governance memprioritaskan setidaknya enam kriteria, 

yakni; Forum ini digagas oleh lembaga public atau lembaga, partisipan dalam forum 

termasuk aktor swasta, peserta berpartisipasi secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai fasilitator oleh representasi publik,  

bersifat sistematis, bertujuan untuk membuat keputusan yang selaras, dan focus 

kolaborasi ada pada kebijakan public ataupun manajemen public.
42

 

Menurut Ansel dan Gash, collaborative governance adalah sebuah 

pemerintahan yang mengatur berbagai lembaga public pemangku kepentingan yang 

non-pemerintah pada tahap pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat 

formal, yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk 

membuat dan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset 

publik. Selain itu, Kirk Emerson juga mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, 

collaborative governance ialah tahapan atau bentuk pengambilan keputusan 

kebijakan publik serta manajemen yang melibatkan individu atau kelompok secara 

konstruktif pada batas-batas  lembaga public, tingkat pemerintahan, masyarakat, 
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swasta, untuk melaksanakan kepentingan yang bersifat umum yang tidak bisa diraih 

apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.
43

 

Collaborative governance sebagai wujud new public governance memiliki 

interpretasi dasar. Artinya, interpretasi itulah yang kemudian  menjadi pengkajian 

yang perlu untuk dipahami untuk mempermudah dalam menganalisis suatu fenomena 

sekaligus membuat teori baru tentang administrasi dan kebijakan public. Adapun nilai 

dasar dari collaborative governance, sebagai berikut:
44

 

1) Orientasi Konsensus. 

Orientasi konsensus memberikan pengertian tentang tujuan dari collaborative 

governance. Etika kolaborasi ialah konsensus. Persetujuan dilandasi pada 

kepentingan bersama. Dan konsensus mesti dilandasi konsensus. Substansi komitmen 

terkait dengan pengawalan janji atau kesepakatan. Tanpa sebuah komitmen yang 

tinggi maka sulit untuk menghadirkan kesatuan janji. Selain itu, yang menentukan 

sebuah konsensus tergantung pada prinsip saling menguntungkan. Jikalau terdapat 

kelompok yang dirugikan, maka kemungkinan untuk tidak terwujudnya konsensus 

akan tinggi. 
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2) Kepemimpinan Kolektif 

Kepempinan kolektif menjelaskan tentang struktur kelembagaan dalam 

collaborative governance. Dalam teori collaborative governance kedudukan 

kepemimpinan merupakan kuantitas perilaku bersama dalam tindakan collaborative 

governcance. Kepemimpinan dalam kolaborasi lebih berwujud jaringan dibandingkan 

hierarki. Pemahaman kepemimpinan dalam kolaborasi diarahkan pada kepemimpinan 

kolektif. Dengan kata lain, seluruh aktor, kelompok ataupun organisasi yang 

berpartisipasi tanpa terkecuali memiliki kedudukan sebagai pemimpin.  

3) Komunikasi Multiarah 

Bagian ini menjelaskan tentang interaksi aktor pada proses collaborative 

governance. Cline (2000) menyatakan bahwasannya komunikasi adalah sebuah sub-

sistem dari pelaksanaan kebijakan. Dalam kolaborasi dibutuhkan adanya komunikasi 

muktiarah. Dengan kata lain adanya feedback yang berfungsi dengan 

mengikutsertakan beberapa pihak yang berlangsung secara berkelanjutan dengan 

intensitas yang tinggi.  Dalam konsep collaborative governance untuk mencapai 

suatu idealitas maka perlu dilibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu terdapat representasi 

pemerintah, swasta dan masyarakat. Komunikasi multiarah dijadikan salah satu 

fondasi untuk memanifestasikan bahwasannya kolaborasi terdapat sesuatu yang 

istimewa antar pihak. Secara sederhana, partisipan mesti menjalin komunikasi secara 

langsung untuk menguatkan pelaksanaan collaborative governance.  
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4) Berbagi Sumber Daya 

Pada bagian ini, sumber daya yang dimaksud dalam collaborative governance 

yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan lain-lain. Kedudukan 

kolaborasi dapat dilihat dari sejauh mana sumber daya di distribusikan. Pendekatan 

kolaborasi dilaksanakan dengan tujuan mempermudah penyelesaian masalah public. 

Mesti diakui bahwasannya pemerintah mempunyai kelebihan ataupun kekurangan, 

terlebih swasta, media dan atau lembaha swadaya masyarakat. Maka dari itu, 

kolaborasi hadir untuk kemudian memberikan solusi dari kurangnya sumber daya. 

Karena seringkali dengan kekurangan sumber daya akhirnya menjadi alasan tidak 

diwujudkannya penyelesaian konflik. Collaborative governance yang telah dijadikan 

strategi governance memang mesti memperhatikan sumber daya dalam rangka 

penguatan kebijakan public. 

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa collaborative governance ialah 

konsep yang digunakan sebagai sebuah usaha atau respon pemerintah dalam kegiatan 

penanganan masalah yang tumbuh diranah public, manajemen pemerintahan dan 

pelaksanaan program pemerintah yang dimana pemerintah mesti melaksanakan kerja 

sama atau kemitraan dengan masyarakat, pihak swasta, ataupun pihak lain yang dapat 

menyelesaikan permasalahan yang kompleks.
45
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B. Kerangka Konseptual 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Alokasi Anggaran Kelurahan merupakan dana perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
46

 Anggaran Kelurahan diberikan untuk 

mendukung proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

sebagai instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada 

di daerah. Selain itu, dengan adanya kebijakan Alokasi Anggaran kelurahan ini 

diharapkan akan mendukung kinerja pemerintah sekaligus masyarakat dalam 
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meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan menjalankan prinsip pemerintahan 

daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif 

dalam menafsirkan fenomena yang ada pada realitas sosial. Pendekatan kualitatif ini 

digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan berbagai latar 

belakang masalah penelitian ini secara mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Selain itu, penelitian kualitatif juga ditujukan untuk mengonstruksi teori atau 

hipotesis dengan melalui pengungkapan fakta yang ada pada objek penelitian.
47

 

Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian 

yang mendalam, kemudian metode kualitatif juga dimaksudkan untuk lebih 

memberikan pemahaman yang konkret dan tepat tentang pengelolaan alokasi 

anggaran terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanete. 

Dengan kata lain bahwa kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan transgulasi (gabungan), 
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analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.
48

 

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang 

yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba 

memahami,menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi 

atau data yang diperlukan.
49

  

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek pengumpulan data dan 

menemukan fakta dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Terhadap 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu di Kelurahan Tanete Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

B. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dilapangan  

yang kemudian dikumpulkan untuk kebutuhan penulis. Data primer ini diperoleh 
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langsung dari proses wawancara dengan informan yang telah dipilih dalam hal ini 

masyarakat, kepala Lurah Tanete beserta jajarannya.
50

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber 

atau media yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan, 

jurnal, buku-buku, dan beberapa sumber terpecaya yang relevan dengan judul 

penelitian.
51

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu langkah dalam penelitian yang amat penting yaitu pengumpulan 

data, serta data yang digunakan harus valid. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi 

literature, dan dokumentasi.
52

  

a. Observasi 

Dalam penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih karena dengan langkah ini 

maka peneliti akan lebih mudah dalam melihat, mendengar, atau merasakan informasi 
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yang secara langsung. Selain itu, dalam penelitian ini Pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

yang di lakukan adalah observasi non partisipatif, yakni hanya melakukan kegiatan 

pencatatan, pemotretan serta pengumpulan dokumen-dokumen.
53

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan sebuah interaksi 

langsung antara peneliti dengan informan yang dilakukan untuk mendapatkan 

keterangan yang jelas dan valid. Tujuan utama wawancara adalah untuk menggali 

pemikiran konstruktif seorang informan, yang menyangkut peristiwa, organisasi, 

perasaan, perhatian dan sebagainya. Pengumpulan data yang dibimbing oleh pedoman 

wawancara yang sudah dipersiapkan, teknik ini disetrai pencatatan konsep, gagasan, 

pengetahuan informan yang diungkapkan lewat tatap muka.
54

 

Dalam penelitian ini, dalam mengumpulkan data yang valid peneliti 

melakukan wawancara kepada perangkat Kelurahan yang memiliki kapasitas untuk 

memberikan data mengenai Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Terhadap 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                             
53

 Anggito Albi Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.2018. 
54

 Prof. Dr. A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian 

Gabungan, ( Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 372. 



 

40 
 

Tabel 1. Jumlah Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan 

1 A. Umril MY. SS Kepala Kelurahan Tanete 

2 Imran Staff Kelurahan 

3 Adhiyatma Ketua Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan Tanete 

4 Kabil H. Hannanu Ketua Badan Keswadayaan 

Masyarakat Sekaligus Kepala 

Lingkungan Tanete 

5 Husni Ss Tokoh Masyarakat Sekaligus 

Mantan Kepala Lingkungan 

Biroro 

6 Adi Cahyadi, S.Sos, M.M Tokoh Masyarakat sekaligus 

Mantan Kepala Kelurahan Tanete 

7 Rahmat Ardiansyah, SKM Tokoh Pemuda Kelurahan Tanete 

8 Muhammad Ashar Ketua Rw 2 Rt 1 Lingkungan 

Kampong Toa 

9 Ilyas Hj. Saeni Masyarakat 

10 Ibu Asriani Masyarakat 
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c. Studi Literatur 

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan metode studi 

literatur dalam hal penyusunan hasil wawancara. Hal-hal yang termasuk dalam studi 

literatur yaitu, jurnal, buku, majalah, artikel yang dipilih dan sesuai dengan judul 

penelitian. Tujuan dari studi literatur ialah untuk menemukan fakta-fakta menarik 

yang terjadi di masa lalu terkait judul penelitian, serta untuk menyusun dan 

mendukung kerangka teori dan hipotesis penelitian.
55

 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan untuk 

mendukung analisa dari materi penelitian. Teknik dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis 

suatu subjek penelitian.
56

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data suatu metode yang dilakukan untuk mengubah sebuah 

data menjadi informasi dengan cara mereview dan memeriksa data. Agar supaya  data 

tersebut dapat mudah dipahami dan memiliki manfaat untuk menemukan sebuah 
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solusi dari adanya permasalahan. Analisis data juga dapat digunakan oleh penulis 

untuk mengambil sebuah kesimpulan pembahasan.
57

 

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan. Teknik deskriptif selanjutnya akan 

menjelaskan fenomena ataupun realitas dan masalah sosial yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat. Dengan teknik deskriptif juga kemudian peneliti akan 

memberikan informasi tentang pengelolaan alokasi anggaran kelurahan terhadap 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanete. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam 

mengumpulkan data yang selanjutnya akan diubah menjadi informasi. Instrument 

penelitian juga akan membantu peneliti dalam hal menganalisis data yang telah 

diperoleh melalui beberapa proses dilapangan. Dalam mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan judul penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa instrument 

penelitian dalam mengumpulkan data, yaitu : Wawancara, Observasi, dan 

dokumentasi.
58
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BAB IV 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a) Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba 

Bulukumba berasal dari kata “Bulukumupa” yang kemudian berubah nama 

menjadi Bulukumba pada logat dialek tertentu. Sejarah penamaan Bulukumba konon 

katanya bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yakni “Bulu’ku” dan “Mupa” 

yang dalam bahasa Indonesia berarti “Gunung masih milik saya”. kepercayaan 

tentang nama Bulukumupa ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi pada 

saat terjadi perang saudara kerajaan besar di Sulawesi dalam hal ini Kerajaan Gowa 

dan Kerajaan Bone. Sebuah peristiwa yang terjadi pada sebuah daerah yang bernama 

Tanahkongkong terjadi perundingan yang dilaksanakan secara damai antara Raja 

Gowa dan Raja Bone yang dilaksanakan untuk menetapkan batas wilayah kerajaan 

masing-masing.
59

 

Penggunaan nama Bulukumba menjadi sebuah nama daerah dimulai sejak 

diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 Tentang 

Lambang Daerah. Setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 
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dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada seorang ahli sejarah dan budaya, 

maka ditetapkan pula hari jadi Kabupaten Bulukumba pada Tanggal 4 Februari 1960 

melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten 

Bulukumba diresmikan menjadi daerah tingkat II setelah ditepatkannya Lambang 

Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 

Februari 1960 dan kemudian dilakukan pelantikan Bupati pertama yakni Andi Patarai 

Pada tanggal 12 Februari 1960.
60

 

b) Letak Geografis Kab. Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba ialah suatu daerah yang berada di provinsi Sulawesi 

Selatan, yang memiliki luas wilayah sekitar 1.154,67 km² dengan jumlah penduduk 

395.560 jiwa. Secara geografis kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 

5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.
61

 

 
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba 
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Berikut ini batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Bulukumba: 

a) Sebelah Utara berbatasasn dengan kabupaten Sinjai. 

b) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores, dan  

d) Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Bantaeng.  

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba yaitu  terbagi dalam 10 kecamatan, 24 

kelurahan, dan 123 desa. Yang secara topografi wilayah Bulukumba lebih didominasi 

oleh dataran rendah sampai bergelombang. Adapun kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut : 

1) Kec. Ujung Bulu 

2) Kec. Gantarang 

3) Kec. Kindang 

4) Kec. Rilau Ale 

5) Kec. Bulukumpa 

6) Kec. Ujungloe 

7) Kec. Bonto Bahari 

8) Kec. Bontotiro 

9) Kec. Kajang 

10) Kec, Herlang 
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c) Gambaran Umum Kecamatan Bulukumpa 

Nama Bulukumpa pertama kali muncul pada abad ke-16 Masehi ketika 

peristiwa perang saudara antara dua kerajaan besar yakni Kerajaan Gowa dan 

Kerajaan Bone. Disebuah bukit yang bernama Karampuang Raja Bone mengklaim 

bahwasannya bukit tersebut merupakan wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, pihak 

Kerajaan Bone juga mengklaim bahwa wilayah kekuasaannya berada di bagian barat 

sampai ke Selatan yang mana Bukit Karampuang termasuk dalam wilayah tersebut. 

Maka dari peristiwa tersebut muncullah kata Bulukumpa yang dalam bahasa Bugis 

dikatakan Buluku Mupa sebagai dialeg perebutan wilayah kekuasaan antara dua 

kerajaan.  

e. Sejarah Singkat Kelurahan Tanete 

Kelurahan Tanete merupakan sebuah wilayah yang dulunya dikenal dengan 

nama Bulukumpa. Nama  Bulukumpa pertama kali muncul pada abad ke-16 Masehi 

ketika terjadi perang saudara antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Di sebuah 

bukit yang bernama Karampuang Raja Bone mengklaim bahwasannya bukit 

Karampuang merupakan wilayah kekuasaannya. Bukit Karampuang itu sendiri 

terletak di barisan lereng bukit Lompo Battang yang konon katanya merupakan batas 

wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Akan tetapi, pihak dari Kerajaan Bone bersikeras 

untuk mempertahankan wilayah tersebut mulai dari barat samoai ke selatan. Berawal 

dari peristiwa tersebutlah yang kemudian lahir kata Bulukumupa yang kemudian 
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seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi Bulukumpa. Menurut sejarah, 

konon katanya Bulukumpa atau yang biasa disebut juga dengan tanete ini dulunya 

merupakan kerajaan kecil yang berdiri ratusan tahun yang lalu, asal-usul lahirnya 

kerajaan Bulukumpa yaitu dengan munculnya 7 Gellarang yang bersatu untuk 

membentuk sebuah kerajaan, yaitu; Gellarang Jawi-Jawi, Gellarang Bulo-Bulo, 

Gellarang Bulukumpa/ Salassae, Gellarang Kambuno, Gellarang Jojjolo, Gellarang 

Balang Taroang, dan Gellarang Bulo Lohe. Kemudian Raja pertama Kerajaan 

Bulukumpa ialah “Lapatau Matanna Tikka” yang merupakan seorang dari kerajaan 

Bone. “Lapatau Matanna Tikka” memiliki gelar “Karaetta’ ri Nagauleng 

Mangngakua Dg. Pasau” .
62
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f. Letak Geografis 

Kelurahan Tanete merupakan ibukota dari Kecamatan Bulukumpa yang 

merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten Bulukumba. 

Kelurahan Tanete memiliki luas wilayah 6,33 m².  

Gambar 2. Peta Kelurahan Tanete 

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Tanete, sebagai berikut : 

a) Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

b) Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kecamatan Kindang 

c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Rilau Ale 

d) Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kecamatan Kajang dan Ujung Loe. 
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g. Struktur Penduduk 

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Tanete yaitu 4.334 jiwa yang terdiri 

dari, Laki-laki sebanyak 2.142 jiwa dan perempuan 2.192 jiwa. 

h. Sarana dan Prasarana 

Tabel II. Jumlah Sarana dan Prasarana 

No. JENIS JUMLAH KET. 

1 Puskesmas 1  

2 Mushola 4  

3 Sekolah Dasar 5  

4 Sekolah SMA 2  

5 Masjid 8  

6 Tempat Pemakaman Umum 3  

7 Kantor Pemerintah 1  

8 TKA/TPA 2  

Sumber: Data Kelurahan Tanete Tahun 2017 

i. Keadaan Ekonomi 

Tabel III. Jenis Pekerjaan di Kelurahan Tanete 

No. JENIS PEKERJAAN  JUMLAH KET. 

1. Pegawai Negeri Sipil 86  

2. Guru 57  

3. Polisi 8  

4. TNI  9  
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5. Petani Sawah/Kebun 2.256  

6. Perdagangan 1.678  

7. Karyawan Swaswa (Non-PNS) 13  

8. Buruh/pekerja 360  

9. Perbengkelan 14  

10. Kerajinan Tangan 7  

11. Warung Makan 29  

Sumber: Data Kelurahan Tanete Tahun 2017 

j. Pemerintahan  

Dalam pemerintahan kelurahan terdapat beberapa unsur pelaksana 

kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Diantaranya 

pemerintah kelurahan yang terbagi atas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. 

Sedangkan perangkat kelurahan itu sendiri terdiri atas secretariat kelurahan dan 

kepala-kepala lingkungan.  

1. Kepala Kelurahan 

Kepala Kelurahan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang dipilih 

oleh Bupati dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil,  dengan mengemban tugas 

sebagai penanggung jawab dan penyelenggara di bidang pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan yang juga berhubungan dalam hal unsur pemerintahan daerah. 

Dalam menjalankan tugasnya, kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada pejabat 

yang berwenang mengangkat melalui Camat. Serta wajib memperhatikan kondisi 

masyarakat dalam menjalankan tugasnya. 
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2. Sekretariat Kelurahan. 

Sekretariat kelurahan merupakan staf yang bertugas untuk membantu kepala 

Kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam sekretariat Kelurahan 

terbagi menjadi dua unsur penyelenggara Kelurahan yaitu, sekretariat Kelurahan dan 

kepala-kepala urusan. 

Kepala Kelurahan dan kepala urusan (staff) merupakan pegawai negeri yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau kepala daerah tingkat II atas nama 

Gubernur Kepala daerah tingkat I. tugas lainnya dari sekretariat Kelurahan adalah 

mewakili kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas apabila kepala Kelurahan 

memiliki kendala. 

 
Gambar 3. Kantor Kelurahan Tanete 
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1) Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

Kelurahan Tanete, Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa. 

  Gambar 4. Struktur Organisasi LPMK Kelurahan Tanete 

B. Bentuk Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Pada 

Pengelolaan Anggaran Menyangkut Pemberdayaan Masyarakat. 

1)  Orientasi Konsensus 

Orientasi konsensus menitikberatkan tentang bagaimana sebuah perencanaan 

dapat terwujud dengan persetujuan demi kepentingan bersama. Karena pada dasarnya 

kriteria dari kolaborasi ialah konsensus. Hal ini mesti diawali dengan pengawalan 

janji atau sebuah kesepakatan. Selain itu, hal yang menentukan konsensus tergantung 
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pada simbiosis mutualisme. Artinya, komitmen dan saling menguntukan sangat 

penting untuk diutamakan agar supaya orientasi dapat terwujud dengan efektif.
63

 

Teori collaborative governance ditafsir sebagai salah satu cara untuk 

memecahkan konflik sosial yang kronis antara para pemangku kepentingan yang 

beragam, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan proteksi 

lingkungan dengan menempuh self-organisasi antar pemangku kepentingan yang 

kreatif, deliberative, dan saling menguntungkan. Pada konsep Collaborative 

governance, para aktor sosial sebagai peserta mendapatkan perlakuan yang sama dan 

otonom. Dan keputusan bersama yang disepakati bukan dengan suara terbanyak 

namun melalui konsensus. Sederhananya, tata kelola kolaboratif ialah akses untuk 

mengarah pada terwujudnya sebuah sistem demokrasi yang partisipatif pada sebuah 

daerah yang sedang mengalami konflik sosial, masalah pembangunan daerah, dan 

perlindungan lingkungan.
64

 

Pada konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada sebuah 

daerah, maka bentuk kolaborasi pertama yang mesti dilaksanakan yaitu perencanaan. 

Perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan tindakan 
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pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, penyusunannya diatur dalam UU No. 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
65

 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pembahasan mengenai 

pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan menyangkut pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemerintah Kelurahan melakukan 

kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Hal ini dilaksanakan 

guna membahas hal-hal yang menjadi prioritas program Kelurahan pada tahun 

anggaran baru yang dihadiri oleh seluruh perangkat Kelurahan dan elemen 

masyarakat. 

Musrenbang juga merupakan bentuk pelibatan masyarakat dan langkah awal 

dari bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah Kelurahan Tanete, dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Kelurahan Tanete 

bapak A. Umril MY. S.S : 

“Mengenai pelibatan masyarakat itu kita masukkan dalam kegiatan 

musrenbang. Sementara untuk pelibatan kader-kader dilaksanakan oleh 

LMPK. Kemudian untuk pelibatan masyarakat di musrembang kita 

mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT/RW dan kepala 

Lingkungan. Dengan kami melibatkan masyarakat tentunya dengan harapan 
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kami mendapatkan masukan mengenai apa saja kebutuhan masyarakat 

dilapangan.”
66

 

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Husni SS selaku mantan Kepala 

Lingkungan Biroro yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2021. Beliau 

mengungkapkan tentang peran pemerintah Kelurahan Tanete dalam melibatkan 

masyarakat pada pembahasan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan, sebagai 

berikut : 

“Kalau pelibatan masyarakat itu sudah pasti ada, salah satunya ialah dalam 

kegiatan musrenbang. Jadi di musrenbang itulah kita mengundang tokoh 

masyarakat dari segala lapisan. Disitulah kita mendiskusikan tentang apa 

yang kita rencanakan/laksanakan di tahun berikutnya. Kemudian di kegiatan 

musrembang itupula program Kelurahan disosialisasikan ke masyarakat”.
67

 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas maka dapat 

dikatakan bahwasannya musrenbang merupakan bentuk kolaborasi tahap pertama 

yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Tanete bersama segenap masyarakat 

untuk menentukan program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan teori yang 

digunakan peneliti yaitu collaborative governance. Yang menjelaskan bahwa 

collaborative governance merupakan regulasi yang diimplementasikan untuk 

kemudian memanajamen berbagai macam lembaga public secara eksplisit dengan 

mengikutsertakan stakeholders non pejabat dalam mengambil keputusan kolektif 

yang bersifat formal, konsensus, dan deliberative yang memiliki tujuan untuk 
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membuat atau mengimplementasikan kebijakan public, dan manajemen program atau 

aset public.
68

 

 Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Kelurahan 

Tanete dalam hal ini bapak Ilyas Hj. Saeni beliau mengatakan bahwa: 

“Kalau Pelibatan itu ada dari Kelurahan, biasanya kita itu diundang atau 

disosialisasikan mengenai program Kelurahan, tapi saya secara pribadi itu 

cuma menyerahkan aspirasi saya ke pak RT/RW atau Kepala Lingkungan 

setempat.” 

Mengenai apa yang disampaikan dengan informan peneliti diatas, kemudian 

peneliti mengkonfirmasi dengan melakukan wawancara dengan salah satu ketua Rw, 

yaitu ketua RW 02 di Lingkungan Tanete, yakni bapak Muhammad Ashar, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Kalau pelibatan itu ada, jadi misalnya pembahasan anggaran itu kita 

diundang dalam kegiatan musrembang, jadi disitulah kita mendiskusikan apa 

yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi sebagai 

bentuk upaya untuk memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai 

program-program Kelurahan, karena selama ini banyak masyarakat yang 

kurang paham dengan kondisi yang ada di Kelurahan Tanete.”
69

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwasaannya pemerintah memenuhi tugasnya untuk memberikan 

ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi untuk kemudian 

memberikan pelayanan public yang berkualitas.  
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Berdasarkan teori politik anggaran yang digunakan oleh peneliti 

mengungkapkan bahwasannya  politik anggaran merupakan penentuan program 

tentang proses anggaran yang mengais berbagai pertanyaan bahwa bagaimana uang 

publik diperoleh, dikelola dan didistribusikan dan lain-lain.
70

 Menurut Freeman dan 

Shoulders anggaran adalah suatu konsensus antara legislatif dan eksekutif yang pada 

hakikatnya merupakan sebuah sistem penyusunan rencana pendapatan dan belanja 

untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, penganggaran adalah 

proses pemaparan antusiasme dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau 

prioritas yang berbeda dari hasil anggaran.
71

 

Adapun hal-hal yang menjadi hasil dari kegiatan musrembang Kelurahan 

Tanete yaitu, Pada sector pembangunan diprioritaskan pada pembuatan drainase dan 

saluran air, serta pengecoran jalan. Sedangkan pada sector pemberdayaan masyarakat 

yaitu pemeliharaan fasilitas dan insentif kader. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yakni Kakanda Adhiyatma, 

beliau mengatakan bahwa : 

“Kalau program pemberdayaan sampai saat ini masih dalam tahap 

perencanaan, belum terlaksana karena lagi-lagi terkendala persoalan covid-

19 ini. tapi ditahun tahun sebelumnya itu banyak yang sudah terlaksana 
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seperti, pemeliharaan fasilitas masyarakat, insentiv kader, pelibatan 

masyarakat dalam program Kelurahan dan lain-lain.”
72

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala 

Kelurahan Tanete, Ketua LPMK Kelurahan Tanete dan Mantan Kepala Lingkungan 

Biroro. Dapat dikatakan bahwa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan baik. Akan tetapi, 

masih diperlukan adanya inovasi dan terobosan baru serta lebih yang lebih luas untuk 

menjangkau beberapa sektor yang masih mengalami kekurangan. 

Berikut ini daftar program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan hasil musrembang tahun 2020 di Kelurahan Tanete 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

Tabel IV. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

No Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat 

1 Pemeliharaan Jalan Bantuan Peralatan Jahit Menjahit 

2 Pembangunan Drainase Pembinaan Industri Rumah Tangga 

3 Pembangunan Taman Kantor 

Kelurahan Tanete 

Pengadaan Bibit Pal GAPOKTAN 

“SIAMASEI” 

4 Pembangunan Pagar Puskesmas 

Tanete 

Pembinaan GAPOKTAN SIAMASEI 

5 Pengadaan Lampu Jalan Pembinaan P3A 

6 Pemeliharaan Lampu Jalan Bantuan Warga Tidak Mampu 

(RASKIN) 

7 Pengadaan Mobil Ambrol Peningkatan Keagamaan di Masjid 

8 Pembangunan Baru Puskesmas 

Tanete Tipe C 

Bantuan Kelompok 

Pertukangan/Perbengkelan/ home 

industry 

9 Pembangunan Puskeslu Peningkatan Kerajinan Tangan Pemuda 
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Kelurahan Tanete 

10 Rehabilitasi Jembatan Insentif Guru Mengaji/Imam Masjid 

11 Pembuatan Sumur Bor Pembinaan Karang Taruna 

12 Pembuatan Talud Pembinaan Majelis Ta’lim 

13 Perbaikan Babat Beton Pelatihan Kader Posyandu 

14 Pengadaan Tempat Sampah 

Rumah Warga 

Bantuan Ternak Sapi 

15 Pembangunan Dekker Bantuan Ternak Itik 

16 Pengadaan Lampu Jalan Tenaga 

Surya 

Bantuan Ternak Kambing 

17 Pembangunan Taman Baca 

Kelurahan 

Bantuan Perumahan Layak Huni 

18 Pembangunan Daerah Irigasi Pembangunan Taman Bermain 

19 Pembangunan Jamban Keluarga Bimbingan Teknis Pengelolaan Pakan 

Ternak 

20 Pembangunan Paving Blok SD 

240 Harue 

Penyediaan Pengembangan Pakan dan 

Air 

21 Pembangunan  Paving Blok SD 

73 Kaseseng 

Penyuluhan Berbasis Lingkungan 

22 Peningkatan Puskesmas Menjadi 

Rumah Sakit Tipe C/D 

Pengadaan Alat Pengemasan 

23 Pembangunan Ruang Pertemuan 

Baruga Puskesmas Tanete 

Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit 

Penyakit Endemic 

24 Pengadaan Alat Spinner Penanganan Penyakit Reproduksi dan 

Penyakit Ternak 

25 Pembangunan Gedung PKK 

Kecamatan Bulukumpa 

Pengadaan Mobiler Posyandu 

26 Pembangunan Bank Sampah Pengadaan Mobiler SD 240 Harue 

Sumber: Data Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Tanete 

 Berdasarkan keterangan dari bendahara barang Kelurahan Tanete dalam hal 

ini bapak Imran, dengan berlandaskan pada Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 008/M. PPN/01/2007:050/264A/SJ Tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Menindak lanjuti Surat 

Camat Kecamatan Bulukumpa Nomor: 146.1/248/blkp/ix/2020  maka pelaksanaan 



 

60 
 

kegiatan musrembang dilaksanakan pada tanggal 16 september 2020 bertempat di 

aula kantor Kelurahan Tanete. Lebih lanjut, bendahara barang Kelurahan Tanete 

mengatakan bahwa kegiatan musrembang tahun 2021 tidak dilaksanakan karena 

situasi pandemi covid-19, namun usulan musrembang tetap sama seperti pada tahun 

2020.  

 Berikut ini tabel jumlah Alokasi Anggaran Kelurahan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kemudian diberikan kepada 

Kelurahan Tanete: 

No. Anggaran Tahun Ket  

1. Rp.454.858.000.00 2019 AAK 

2. Rp.616.204.200.00 2020 AAK 

3. Rp. 763.817.850.00 2021 AAK 

Sumber: Data APBD dan DAU Kelurahan Tanete 

Dalam mengelola anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Anggaran yang didapatkan kemudian dibagi untuk beberapa sektor guna 

mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut 

keterangan bendahara barang yaitu bapak Imran, alokasi anggaran Kelurahan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2019 senilai Rp. 350.858.000.00, 

tahun 2021 alokasi anggaran untuk pembangunan senilai Rp. 578.490.800.00, dan 

untuk pemberdayaan masyarakat senilai Rp. 185.327.050.00. Akan tetapi, anggaran 
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dan perencanaan yang telah diputuskan pada kegiatan musrembang untuk tahun 2019 

dan 2020 dijelaskan bahwa belum ada yang terlaksana akibat pandemic dan adanya 

pengalokasian anggaran Kelurahan untuk penanganan covid-19 sebanyak ±60%.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dan Dana Operasional 

Kelurahan Pasal 6 huruf (a) bahwa, Alokasi Dana Kelurahan meliputi prioritas bidang 

pembangunan sarana dan prasarana dan bidang pemberdayaan masyarakat, yang 

mana anggaran tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bulukumba pada setiap tahun anggaran. Kemudian, dana kelurahan 

tersebut diberikan dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa terendah yang 

diterima oleh desa di Daerah. Selanjutnya, dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa, 

alokasi dana Kelurahan dengan prioritas bidang pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) paling banyak 70% (tujuh 

puluh per seraturs), yang meliputi; sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, 

pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pemeliharaan balai dan kantor 

Kelurahan, pemenuhan teknologi dan kantor Kelurahan.
73

 

Selanjutnya, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dan Dana Operasional 
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Kelurahan Pasal 7 ayat  2 dinyatakan bahwa alokasi dana Kelurahan dalam rangka 

prioritas bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6 huruf (a) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) yang meliputi; 

pengelolaan kegiatan pelayananan kesehatan, pengelolaan kegiatan pendidikan dan 

kebudayaan, pengelolaan dan penguatan produk unggulan Kelurahan melalui 

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta pengembagan pariwisata, 

pengelolaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pengelolaan 

kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, penguatan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa 

lainnya, penguatan kelembagaan Panrita Siaga Aktif, pemberian insentif untuk imam 

masjid dan guru TKA/TPA, pemberdayaan kelompok usaha perempuan dan 

disabilitas.
74

 

Berdasarkan table diatas dari hasil penelitian dan keterangan informan, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Tanete telah memperhatikan 

kaidah serta prinsip pengelolaan keuangan negara. Seperti yang terkandung dalam 

teori politik anggaran bahwa dalam pertanggung jawaban pengelolaan atau penataan 

keuangan negara merujuk pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip. Yaitu: 

Pertama, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Masalah 

transaparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang sangat 

penting untuk mengukur ataupun mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, 
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bersih dan bertanggung jawab. Kedua, disiplin keuangan negara, penyusunan dan 

pengelolaan negara wajib dilakukan dengan berdasarkan asas efisiensi, tepat sasaran, 

serta dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga, prinsip keuangan negara, pembiayaan 

yang dilakukan pemerintah dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem pajak 

dan retribusi yang dipikul oleh lapisan masyarakat, untuk itulah pemerintah harus 

mengalokasikan anggarannya dengan adil sehingga dapat dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat tanpa adanya pembelahan dalam memberikan pelayanan. 

Keempat, prinsip efektifitas dan efisensi. Anggaran yang telah disediakan mestinya 

digunakan dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat. 

Kelima, struktur keuangan negara, pada dasarnya keuangan negara disusun 

berdasarkan format anggaran defisit. Artinya, jika terjadi surplus, maka negara dapat 

membentuk dana cadangan, sedangkan jika terjadi defisit, dapat diatasi melalui 26 

sumber pembiayaan pinjaman atau obligasi negara yang tentunya sesuai dengan 

aturan undang-undang yang berlaku.
75

 

Jika ditinjau dari teori yang digunakan peneliti dengan hasil wawancara 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemerintah Kelurahan Tanete dalam 

melaksanakan tugas dan atau menjalankan fungsinya sangat memperhatikan prosedur 

dan aturan yang berlaku mengenai penyusunan rencana kerja anggaran, sesuai dengan 

teori yang digunakan peneliti yaitu politik anggaran, bahwa Pengelolaan anggaran 

merupakan proses dalam penyusunan rencana kerja dalam jangka waktu satu tahun. 
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Dalam pengelolaan anggaran sektor publik, proses pengelolaan anggaran yang 

menghasilkan APBD diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 

2002 tentang petunjuk pengurusan, pertanggung jawaban, serta pengawasan juga 

petunjuk pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
76

  

Adapun wawancara peneliti dengan informan tentang kualitas pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh 

pemuda yaitu kakanda Rahmat Ardiansyah, SKM., ketika diwawancarai oleh peneliti, 

beliau mengungkapkan jawabannya ketika ditanya apakah program pembangunan 

dan pemberdayaan masyarkat Kelurahan sudah dikatakan baik. Sebagai berikut : 

“Kalau masalah tersebut di Kelurahan Tanete ini secara keseluruhan sudah 

dikatakan cukup baik karena program-program pembangunan dan 

pemberdayaan selama ini terus berjalan. Akan tetapi, program-program yang 

menyangkut tentang pembangunan dan pemberdayaan ini mesti harus 

ditingkatkan lagi, artinya harus diserap betul-betul anggaran yang diterima 

dari daerah ataupun pusat agar supaya masyarakat dapat secara langsung 

merasakan hasil dari kinerja Kelurahan. Karena menurut saya, pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tanete belum banyak yang 

nyata. Artinya, instansi Kelurahan masih lebih administratif. Karena 

Kelurahan terlalu di intervensi oleh pemerintah daerah, campur tangan 

pemda terlalu banyak sehingga ruang instansi kelurahan untuk melaksanakan 

program itu sempit.”
77

 

Seperti yang diungkapkan oleh Rahmat Ardiansyah diatas, informan peneliti  

selanjutnya yakni ibu Asriani salah satu masyarakat kelurahan Tanete juga 
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berpendapat mengenai kekurangan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan 

Tanete, sebagai berikut : 

“Jadi kita itu di Kelurahan sebenarnya butuh uluran tangan secara langsung 

dari pemerintah, baik di Kelurahan ataupun dari kabupaten. Meskipun 

pembangunan sudah bagus tapi ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu 

yang tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan sosial atau bansos seperti di desa. 

Itu sebenarnya yang kurang didapat.”
78

 

 Akan tetapi, ungkapan masyarakat mengenai bansos dijelaskan oleh bapak 

Imran selaku staff kelurahan yang menjabat sebagai bendahara barang, beliau 

mengungkapkan bahwasannya: 

“Keluhan-keluhan masyarakat itu sudah sering kita terima dan menjadi 

makanan kita sehari-hari disini, karena masyarakat ini sebenarnya mereka 

hanya iri kepada masyarakat yang ada di Desa yang menerima bansos 

langsung dari pemerintah Desa, nah sedangkan kita di Kelurahan tidak 

memiliki kewenangan dalam hal tersebut, karena itu sudah menjadi ruang 

pemerintah daerah atau bupati, jadi tugas kelurahan hanya melakukan 

rekomendasi kepada Pemda atau Pemkab mengenai siapa yang berhak 

menerima bansos”.
79

 

Dari hasil wawancara peneliti dan informan mengenai bentuk kolaborasi 

antara pemerintah dan masyarakat pada pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan 

menyangkut pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa 

sudah berada pada tahap proporsinya. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang 

diungkapkan oleh informan mengenai pelibatan masyarakat dalam kegiatan 

musrembang sebagai bagian dari perencanaan. Akan tetapi, dengan masih adanya 
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ketidaktahuan masyarakat dalam hal kewenangan pemerintah Kelurahan, serta 

hambatan-hambatan lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 

pemerintah kelurahan. 

Kemudian, dari segi kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut belum berada pada standar kualitas yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa sektor atau ruang yang 

belum tersentuh dengan maksimal dari program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Kelurahan Tanete. Meskipun instansi Kelurahan tidak memiliki ruang 

yang luas dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan 

tetapi, semestinya pemerintah Kelurahan harus lebih mengoptimalkan fungsinya 

sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kabupaten untuk 

kemudian menutupi kekurangan-kekurangan yang muncul di wilayah pemerintahan 

Kelurahan Tanete dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan teori yang digunakan peneliti yaitu collaborative governance. 

Kirk Emerson juga mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, collaborative 

governance ialah tahapan atau bentuk pengambilan keputusan kebijakan public serta 

manajemen yang melibatkan individu atau kelompok secara konstruktif pada batas-

batas  lembaga public, tingkat pemerintahan, masyarakat, swasta, untuk 

melaksanakan kepentingan yang bersifat umum yang tidak bisa diraih apabila 

dilaksanakan oleh satu pihak saja. Dapat disimpulkan bahwa collaborative 

governance ialah konsep yang digunakan sebagai sebuah usaha atau respon 
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pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah yang tumbuh diranah public, 

manajemen pemerintahan dan pelaksanaan program pemerintah yang dimana 

pemerintah mesti melaksanakan kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat, pihak 

swasta, ataupun pihak lain yang dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks.
80

 

2) Berbagi Sumber Daya 

Berbagi sumber daya menjelaskan proses terjadinya pelaksanaan dalam 

aktivitas collaborative governance. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud yaitu 

sumber daya keuangan atau sumber daya lain yang dapat mengoptimalkan kegiatan 

kolaborasi dalam kebijakan public. Emerson dkk (2011) meletakkan sumber daya 

sebagai komponen dari variable kapasitas.
81

 

Kemudian, dalam konteks pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kapasitas sumber daya sangat 

menentukan berjalannya sebuah program peningkatan kesejahteraan masyarakat 

atauapun kualitas pembangunan daerah.   

Maka dari itu bentuk kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat 

dalam hal pengelolaan alokasi anggaran kelurahan selanjutnya yaitu pelaksanaan.  

Pada tahap pelaksanaan pemerintah kemudian melibatkan masyarakat dalam 

mengerjakan proyek pembangunan fisik (infrastruktur) ataupun pemberdayaan.  
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Seperti yang diungkapkan oleh ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan 

Tanete selaku pihak yang merealisasikan program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. beliau mengungkapkan bahwa: 

“Kalau dari sisi pembangunan diutamakan masyarakat setempat untuk 

mengerjakan program pembangunan tersebut. Misalnya pengerjaan drainase, 

jadi pemerintah Kelurahan tidak melibatkan pihak ketiga selagi masyarakat 

masih bisa berpartisipasi untuk mengerjakan program pembangunan 

tersebut. Dan itu dilaksanakan juga merupakan bagian dari bentuk 

pemberdayaan masyarakat. Bentuk kerjasamanya itu harus mengumpulkan 

data diri atau KTP untuk selanjutnya dijadikan bahan laporan program.”
82

  

 Hal yang serupa juga diungkapkan oleh mantan Kepala Lingkungan Biroro 

Kelurahan Tanete, bapak Husni SS menyatakan bahwa: 

“Kalau pelaksanaan pembangunan dilapangan ada dua macam, ada proses 

tender dengan nilai tertentu dan pembangunan  dengan metode penunjukan 

langsung ke masyarakat. Contoh, dalam pembangunan drainase, jadi orang-

orang yang melaksanakan atau mengerjakan itu harus masyarakat setempat. 

Terkecuali jika misalnya masyarakat setempat tidak bisa atau terkendala, 

barulah kami meminta pihak ketiga untuk mengerjakan program tersebut. 

Tapi harusnya pengerjaan pembangunan fisik di Kelurahan itu harusnya 

dikerjakan oleh masyarakat, karena itu juga merupakan bagian dari 

pemberdayaan masyarakat.”
83

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dua informan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwasannya peran pemerintah dalam melakukan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan prosedural pemberdayaan. Dalam 

teori collaborative governance mengungkapkan bahwasannya Collaborative 
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governance ialah regulasi yang diimplementasikan untuk mengatur berbagai macam 

lembaga public secara eksplisit dengan mengikutsertakan stakeholders non pejabat 

dalam mengambil keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, 

dan deliberative. Kemudian memiliki tujuan untuk membuat ataupun 

mengimplementasikan kebijakan public atau memanajemen program atau aset 

public.
84

 

Pada tahap pelaksanaan program di wilayah Kelurahan Tanete, pemerintah 

setempat memperhatikan prosedur pelaksanaan prinsip dan nilai dasar  kolaborasi 

untuk kemudian mewujudkan suatu konsensus dalam pelayanan public dan unsur 

pemerintahan daerah terbawah.  

Berikut bentuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan Tanete: 

 
Gambar 5. Pembangunan Pengecoran Jalan 
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Gambar 6.  Pembangunan Infrastruktur Fisik (Pengecoran) 

 

 
Gambar 7.  Pembangunan drainase 
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 Gambar 8.  Pembangunan Drainase 

 

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat 

Kelurahan Tanete yaitu Bapak Ilyas Hj. Saeni mengenai pelaksanaan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, beliau mengungkapkan bahwasannya: 

“Kalau di Kelurahan Tanete masyarakat itu dalam berpartisipasi dalam 

program pembangunan fisik misalnya, kita yang mengerjakan sendiri 

bersama masyarakat setempat. Tanpa ada pelibatan dari pihak ketiga selagi 

ada masyarakat yang bersedia untuk mengerjakan program dari 

Kelurahan.”
85

 

Mengenai hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat dikatakan 

bahwa antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pemerintah cukup 

baik. Meskipun masih adanya kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam 

implementasinya, seperti yang diungkapkan oleh ketua Rw 02 Lingkungan Kampong 

Toa, bahwa : 
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“Pembangunan dan pemberdayaan cukup bagus tapi masih sangat banyak 

yang harus dibenahi, karena saya pribadi masih sering menerima keluhan-

keluhan dan pertanyaan dari masyarakat mengenai anggaran Kelurahan dan 

lain-lain. Kalau hambatan itu rata-rata masalah anggaran saja, karena kami 

dari kelurahan tidak bisa bergerak ketika belum ada instruksi dari 

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kapubaten.”
86

 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwasannya pemerintah Kelurahan tidak mendapatkan ruang yang luas 

untuk merealisasikan segala keinginan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh masih 

adanya intervensi dari pemerintah daerah. Akan tetapi, dari sisi prosedural 

pelaksanaan sudah dapat dikatakan baik karena pemerintah telah mengikutsertakan 

masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, 

peneliti juga menyimpulkan bahwa informasi tentang anggaran Kelurahan di 

Kelurahan Tanete masih  belum sepenuhnya terbuka karena masih banyaknya 

masyarakat yang tidak mengetahui tentang anggaran Kelurahan yang kemudian 

berdampak pada sifat pragmatis masyarakat yang meningkat. 

Selain itu, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 

berhasil dilaksanakan tidak menutup kemungkinan bahwasannya memenuhi 

keinginan masyarakat. Seperti diungkapkan oleh bapak Husni Ss selaku mantan 

kepala Lingkungan Biroro ketika diwawancarai peneliti mengenai kekurangan dan 

yang butuhkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat., berikut ini: 
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“Kalau dari ukuran masyarakat sebenarnya masih kurang dari semua sektor. 

Tapi ini tidak mesti disalahkan karena karakter masyarakat kita yang tidak 

pernah merasa puas. Dan untuk mengatasi solusi itu Kelurahan tentunya 

selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program 

kelurahan dan tentunya kewenangan kelurahan dalam melaksanakan 

pembangunan.”
87

 

Hal senada juga disampaikan oleh Rahmat Ardiansyah, SKM ketika 

diwawancarai peneliti mengenai kekurangan dan hal yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, beliau mengungkapkan bahwasannya: 

“Program-program yang menyangkut tentang pembangunan dan 

pemberdayaan ini mesti harus ditingkatkan lagi. Karena menurut saya, 

pemberdayaan menurut saya itu seperti pembinaan ataupun pengembangan 

potensi masyarakat. Atau sederhananya pemberdayaan masyarakat itu harus 

diprioritaskan di pembangunan sumber daya manusia., karena kalau 

pemberdayaan yang selalu berhubungan dengan fisik, ada potensi kesalahaan 

dalam penggunaan anggaran.”
88

 

Ditinjau dari hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa, pemerintah belum secukupnya mampu untuk memenuhi 

segala bentuk kebutuhan masyarakat dari segala sektor. Meskipun pemerintah sudah 

baik dalam melaksanakan program, namun dengan masih adanya kekurangan-

kekurangan yang ditemukan dibeberapa sector membuat kualitas pelayanan public 

tidak dapat dikatakan sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Goetsch & Davis bahwa 

kualitas merupakan suatu keadaan yang bersifat dinamis dan berhubungan dengan 
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produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan melebihi 

harapan.
89

  

Ditinjau dari teori collaborative governance, kapasitas kolaborasi bisa 

diidentifikasi pada sejauhmana sumber daya terdistribusi. Dengan seperti itu, setiap 

kolaborator bisa saling menyempurnakan kekuatan dan menutupi kekurangan serta 

aktif bersama dalam bertindak. Karena pada dasarnya esensi dari aktifitas kolaborasi 

ialah sebuah kegiatan untuk memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan publik. 

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah mempunyai kelebihan dan kekurangan, 

begitu juga dengan swasta, media dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, 

kolaborasi kemudian hadir untuk memberikan jawaban akan adanya kekurangan 

sumber daya. Karena seringkali kekurangan sumber daya menjadi alasan tidak 

terlaksananya suatu penyelesaian masalah.
90

 Oleh karena itu, kapasitas dan kualitas 

sumber daya sangat menentukan keberhasilannya sebuah pelaksanaan program 

pelayanan public di pemerintahan sebuah daerah. 

3) Kepemimpinan Kolektif 

Pada teori collaborative governance bahwa dalam implementasi kolaborasi 

menurut Osborne. P ialah leadership (kepemimpinan). Dalam kolaborasi kedudukan 

kepemimpinan lebih berwujud jaringan daripada hierarki yang biasanya lebih 
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mengutamakan komando. Posisi aktor sama secara structural. Meskipun memiliki 

tugas yang berbeda tetapi berada pada posisi yang sama dan tanggung jawab  

dilakukan secara berkala. Pemahaman kepemimpinan dalam kolaborasi diarahkan 

pada kepemimpinan kolektif. Seluruh aktor individu ataupun kelompok maupun 

organisasi yang terlibat berstatus pemimpin tanpa terkecuali. Kepemimpinan kolektif 

searah dengan istilah distribusi kepemimpinan, seperti yang dijelaskan oleh Marti dkk 

(2008). Meskipun diarahkan pada model kolektif, kehadiran coordinator tetap 

dianjurkan untuk memudahkan pengarahan. Yang setidaknya menjadi pusat dari 

tahapan kebijakan public untuk mengetahui kemajuan, hasil dan dampak.
91

 

Tahap pengawasan merupakan tahap akhir pada pelaksanaan pembahasan, dan 

pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan pemerintah Kelurahan Tanete dan masyarakat. Pada tahap ini 

diperlukan sebuah unsur kepemimpinan yang kolektif dari para aktor pemerintahan 

untuk kemudian melakukan pelaporan dan pengawasan dalam bentuk manajemen 

atau laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh unsur Kelurahan dalam hal ini 

Kepala Kelurahan beserta jajarannya. Kemudian, pengawasan dilapangan dilakukan 

oleh ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Tanete, kepala 

lingkungan, Rt/Rw, LPMK, Kepala Kelurahan, dan masyarakat itu sendiri. 

                                                             
91

 Ni Luh Yulyana Dewi. Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan 

Publik, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 3, No. 2, Agustus 2019. Hal. 205 



 

76 
 

Peneliti melakukan wawancara dengan  Kepala Lurah Tanete yakni bapak A. 

Umril mengenai pengawasan dalam melaksanakan pengelolaan alokasi anggaran 

kelurahan Tanete, beliau mengungkapkan bahwa: 

“Kita melakukan pengawasan yang dilakukan oleh unsur-unsur yang ada di 

Kelurahan termasuk LPMK, kalau dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan 

oleh BKM. BKM lah yang kemudian melaksanakan program 

pembangunan.”
92

 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat dikatakan 

bahwasannya pemerintah cukup aktif berperan dalam memperlihatkan perannya 

melakukan pengawasan. Selain itu, peneliti juga menyimpulkan bahwa pemerintah 

Kelurahan Tanete sangat memperhatikan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang petunjuk 

pengurusan, pertanggung jawaban, serta pengawasan juga petunjuk pengelolaan 

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
93

 Seperti yang diketahui bahwa 

transaparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang sangat 

penting untuk mengukur ataupun mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, 

bersih dan bertanggung jawab.
94
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Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) Kelurahan Tanete yaitu bapak Kabil H. Hannanu tentang bentuk 

pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran, beliau mengatakan bahwa: 

“Selama ini. saya selaku pelaksana program melaksanakan pengerjaan 

pembangunan fisik di Kelurahan dikerjakan oleh masyarakat, karena itu juga 

merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Karena pada hakikat 

pembangunan ialah dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi masyarakat 

yang merencanakan melalui musrengbang, masyarakat yang mengawasi dan 

masyarakat yang melaksanakan.”
95

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua BKM Kelurahan Tanete, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan program 

dilapangan merupakan suatu cara yang tepat dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Akan tetapi, peneliti pun berpendapat bahwa pengawasan ini juga 

dilakukan oleh lembaga internal Kelurahan lainnya untuk lebih mengoptimalkan 

bentuk pengawasan tersebut terkhusus pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Tanete. Karena pada saat pengumpulan data, 

peneliti tidak mendapatkan keterangan dari ketua LPMK mengenai pengawasan 

dilapangan yang dilakukan dari pihaknya. 

Selanjutnya, Pengawasan yang dilakukan oleh unsur Kelurahan dapat 

dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya. Karena telah mengikuti prosedur-

prosedur ataupun aturan yang ditetapkan, serta pelaksanaan program yang telah 

disepakati pada proses musrembang. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang 

                                                             
95

 Hasil Wawancara Bersama Bapak Kabil Hj. Hannanu Selaku Ketua BKM Kelurahan 

Tanete Pada Tanggal 10-07-2021 Pukul 11:54 Wita. 



 

78 
 

masih timbul diharapkan menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi bagi pemerintah 

Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya. 

Pengawasan menjadi sangat penting dilakukan demi mewujudkan suatu 

transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Karena seperti yang diketahui bahwa 

dalam pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian yang 

dapat mengukur ataupun mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan 

bertanggung jawab.
96

 Kemudian, ditinjau dari sisi teori collaborative governance 

dijelaskan bahwa partisipasi kolaboratif yaitu terjadi persamaan visi, tujuan strategi 

dan aktifitas antara partisipan yang memiliki otoritas dalam mengambil keputusan 

yang independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi meskipun terikat 

pada kesepakatan bersama ataupun suatu regulasi.
97

 

C. Faktor Determinan Yang Dialami Oleh Pemerintah Kelurahan Dalam 

Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh 

peneliti, beberapa uraian dan penjelasan mengenai faktor pendukung dan penghambat 

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdiri 

dari beberapa unsur. Yakni sebagai berikut : 
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1) Faktor Pendukung Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Alokasi 

Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

a) Faktor Efektifitas dan Efisiensi 

 Menurut Mardiasmo (2009), efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan 

dan kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

entitas yang mesti dicapai. Latihan fungsional seharusnya berhasil jika siklus gerakan 

mencapai tujuan dan tujuan terakhir dari pengaturan. Lebih lanjut, Mardiasmo 

menjelaskan bahwa kecakapan sangat identik dengan gagasan efisiensi. Estimasi 

produktivitas diselesaikan dengan menggunakan pengujian antara hasil yang dibuat 

dan informasi yang digunakan (biaya hasil). Interaksi tindakan dapat dianggap efektif 

jika item atau pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dengan pemanfaatan aset dan aset 

seminimal mungkin.
98

 

 Pada konteks pelayanan publik tingkat daerah, faktor efektifitas dan efisiensi 

sangat menentukan akan berjalannya sebuah program pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Hal yang termasuk didalamnya pada penelitian ini yaitu 

sinergitas dan partisipasi, Kedua hal ini mempunyai kedudukan yang fundamental 

untuk kemudian menunjang terwujudnya suatu program pemerintahan daerah tingkat 

bawah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas 
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pembangunan daerah. Berikut ini faktor pendukung pemerintah Kelurahan Tanete 

dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

1. Sinergitas Perangkat Kelurahan 

Sinergitas adalah metode menggabungkan beberapa kegiatan untuk 

mendapatkan hasil yang ideal. Sinergitas juga biasa dikenal dengan istilah 

“sinergisme”. Dalam sebuah perencanaan atau pelaksanaan pembangunan, sinergitas 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan suatu program. Sinergitas 

juga merupakan suatu wujud edukasi partisipasi demokrasi melewati fase 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
99

 

Pemerintah Kelurahan Tanete dalam melakukan pengelolaan alokasi anggaran 

Kelurahan menyangkut pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menyatakan 

bahwa, sinergitas antar pihak terkait seperti Ketua Rt/Rw dan beserta Kepala 

Lingkungan yang berada di Kelurahan Tanete menjadi faktor pendukungnya. Hal 

inilah yang kemudian menjadikan Pemerintah Kelurahan Tanete akan lebih mudah 

untuk melaksanakan pembahasan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena dapat mengetahui hal-hal yang 

dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil aspirasi yang disampaikan oleh Kepala 

Lingkungan dan ketua Rt/Rw.  Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

bendahara barang Kelurahan Tanete yakni bapak Imran, beliau mengatakan bahwa: 
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“Jadi kami di Kelurahan itu didukung dengan sinergitas dari ketua Rt/Rw 

dan kepala lingkungan dalam membahas pengelolaan alokasi anggaran. 

Kemudian kami juga didukung dengan lembaga internal Kelurahan seperti 

LPMK, BKM dan lembaga lainnya. Kemudian aspirasi masyarakat yang 

diterima oleh ketua Rt/Rw dan Kepala Lingkungan itulah yang disampaikan 

ke pemerintah Kelurahan untuk kemudian kita musyawarahkan bersama-

sama”.
100

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat sebagai pihak pelaksana proyek pembangunan, beliau mengungkapkan 

bahwa: 

“Segala bentuk pembahasan dan pelaksanaan program di Kelurahan itu bisa 

lancar dan sukses kita laksanakan karena adanya bantuan dari teman-teman 

di Kelurahan, misalnya dari ketua rt/rw juga kepala lingkungan yang 

menyampaikan keluhan masyarakat, ada juga bantuan dari LPMK dan 

beberapa yang lain itulah yang bisa menjadi faktor berjalan dengan baik 

semua program, intinya kerjasama dan sinergi yang antar beberapa pihak itu 

pendukung bagi kami.”
101

 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwasannya sinergitas memiliki peran dan ruang yang khusus 

dalam menjamin keberhasilan sebuah kegiatan. Selain itu, sinergi menjadi strategi 

dalam menghadapi dinamika pembangunan dan pengembangan kualitas otonomi 

daerah. Serta sinergitas dapat menjadi sebuah acuan dalam menyusun atau 

merencanakan berbagai program-program pembangunan untuk meningkatkan potensi 

sebuah daerah terkhusus di Kelurahan. 
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 Kemudian, dengan adanya sinergitas di pemerintahan maka akan 

meningkatkan pelayanan public yang prima, pelaksanaan pemerintahan yang optimal. 

Dengan begitu, masyarakat akan merasakan secara nyata kinerja dan peran 

pemerintah dalam membangun potensi dan kualitas sebuah daerah, serta memenuhi 

segala bentuk kebutuhan masyarakat. 

 Ditinjau dari teori collaborative governance sinergitas menjadi bagian yang 

fundamental dalam pelaksanaan program-program pelayanan publik. Karena dalam 

konsep collaborative governance kolaborasi memungkinkan strukutur pada sebuah 

pemerintahan dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat memenuhi meningkatnya 

permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah dan organisasi.
102

 

2. Partisipasi Masyarakat 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan program di Kelurahan 

Tanete ditunjang dengan partipasi dari sekelompok masyarakat yang kemudian 

didukung dengan unsur pemerintah Kelurahan sebagai pihak penyelenggara. Peneliti 

melakukan wawancara dengan ketua BKM Kelurahan Tanete tentang partisipasi 

masyarakat Kelurahan Tanete dalam membantu pemerintah, beliau mengungkapkan, 

bahwa: 
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“Kalau partisipasi itu pasti ada, karena sebelum kita melaksanakan kegiatan, 

kita lakukan sosialisasi dulu, terus kita lakukan istilahnya mengundang 

segenap masayarakat untuk membantu”
103

 

 Seperti yang diungkapkan oleh informan peneliti dalam hal ini bapak Ilyas 

Hj. Saeni sebagai masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan program. Beliau 

mengatakan bahwa: 

“Kalau di Kelurahan. Tanete masyarakat itu dalam berpartisipasi dalam 

program pembangunan fisik misalnya, kita yang mengerjakan sendiri 

bersama masyarakat setempat. Tanpa ada pelibatan dari pihak ketiga selagi 

ada masyarakat yang bersedia untuk mengerjakan program dari 

Kelurahan.”
104

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas maka dapat 

dikatakan bahwa dalam pelaksanan program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Tanete, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah 

dalam merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan. Menurut Bryant & 

White, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat 

pada proses perencenaan hingga pelaksanaan sebuah proyek. Atau dalam artiannya, 

partisipasi merupakan suatu sikap integritas terhadap persepsi dan perasaan 

seseorang. Dan atau kesadaran mengenai keikutsertaan yang dapat diberikan oleh 

pihak tertentu terhadap suatu kegiatan.
105
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 Akan tetapi, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

dalam hal ini kakanda Adhiyatma mengatakan hal yang berbeda ketika diwawancarai 

mengenai partisipasi masyarakat di Kelurahan Tanete, beliau mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ini 

sebenarnya sedikit terhambat dengan tingkat partisipasi masyarakat, masih 

sangat kurang masyarakat itu yang mengerti atau peka dengan program 

pemerintah, meskipun tetap ada yang berpartisipasi, tapi biar bagaimana 

akan lebih bagus ketika jumlah orang yang ikut berpartisipasi itu banyak. 

Jadi kami juga akan tidak kesulitan dalam pelaksanaan”.
106

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan peneliti berikutnya, yaitu 

bapak Adi Cahyadi selaku Tokoh Masyarakat sekaligus mantan Kepala Kelurahan 

Tanete, beliau mengungkapkan bahwasannya: 

“Kalau dari pengalaman saya pada saat menjabat, yang kurang itu 

partisipasi masyarakat yang belum maksimal, tetap ada yang membantu atau 

berpartisipasi akan tetapi sebagian besar itu kesadarannya masih sangat 

rendah, tapi meskipun begitu kami tetap bersyukur karena masih ada 

masyarakat yang mau ikut membantu pemerintah dalam melaksanakan 

program, dan harapan saya mudah-mudahan masyarakat yang lain juga ikut 

berpartisipasi supaya pemerintah juga gampang dalam membangun” 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa, kualitas partisipasi masyarakat Kelurahan masih rendah dalam 

pembahasan alokasi anggaran Kelurahan menyangkut pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat 

partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan kualitas pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat juga akhirnya tidak mencapai pada kualitas yang ideal. 
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Maka dari itu, pemerintah harus lebih mampu menciptakan strategi untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung pelaksanaan program-

program pemerintahan demi mencapai kualitasi yang sebagai mana mestinya. 

 Pada sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, prinsip partisipasi 

masyarakat mewujudkan salah satu ide yang penting karena berhubungan langsung 

dengan asas demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berpusat pada 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki berbagai 

macam wujud, yaitu keterlibatan secara langsung dalam program pemerintahan 

maupun berupa sumbangan dana, tenaga, ataupun pikiran. Keberhasilan pemerintahan 

dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan. Namun, juga didukung dengan keterlibatan dan dukungan 

dari masyarakatnya, selama ini, permasalahan yang sangat sering ditemukan ialah 

bahwa partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah pada konteks keterlibatan 

pada program atau kegiatan pemerintah. Padahal dengan adanya partisipasi yang 

maksimal dapat memberikan peningkatan terhadap peningkatan harkat dan 

kesejahteraan masyarakat. karena partisipasi merupakan suatu daya dorong dalam 

mewujudkan sistem tata kelola pembangunan daerah yang terpadu.
107

 

2) Faktor Penghambat Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Alokasi 

Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  
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Adapun faktor penghambat yang dirasakan oleh pihak pemerintah Kelurahan 

Tanete ialah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan Anggaran, dan pola 

pikir masyarakat. 

a) Faktor Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi adalah kerangka kerja data yang dibuat untuk memberdayakan 

masyarakat umum untuk mendapatkan data yang berbeda tentang administrasi 

terbuka. Sedangkan akuntabilitas adalah norma dan metode yang digunakan oleh 

otoritas publik untuk mewakili kegiatannya kepada pemilik perintah atau individu. 

Transparansi dan akuntabilitas saling terkait. Trasnparansi menyinggung peluang 

untuk mendapatkan data. Akuntabilitas menyangkut tanggung jawab kepada orang-

orang secara umum untuk setiap tindakan yang diselesaikan. Transparansi 

memainkan peran penting dalam kemajuan tanggung jawab publik karena dengan 

mengakui keterusterangan, otoritas publik pada dasarnya telah memudahkan warga 

untuk mengetahui aktivitas mereka dengan kerangka nilai saat ini. Seperti yang 

diungkapkan Dwiyanto, tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas terbuka.
108

 

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menduduki posisi yang sangat 

menunjang pemerintah untuk kemudian mewujudkan program mensejahterahkan 

masyarakat. salah satu yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelayanan public yaitu sumber daya. 
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Pada sebuah organisasi, kualitas sumber daya manusia merupakan salah faktor 

yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan program kerja. Sumber daya manusia 

memiliki peran penting dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

menentukan keberhasilan berjalannya suatu organisasi. Hal ini disebabkan karena 

sumber daya manusia  merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk 

memanifestasikan perannnya sebagai makhluk sosial untuk mencapai kehidupan yang 

sejahtera yang seimbang dan berkelanjutan.
109

 Akan tetapi, realitasnya kualitas 

sumber daya manusia ternyata belum mencapai pada tingkat yang diinginkan oleh 

sebuah organisasi. 

  Pada konteks pengelolaan alokasi angaran Kelurahan untuk pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Tanete, salah satu faktor yang menghambat yaitu 

keterbatasan atau kualitas sumber daya manusia yang rendah, hal ini ternyata menjadi 

permasalahan utama yang dirasakan oleh instansi Kelurahan dalam tujuannya untuk 

melaksanakan berbagai program-program pemerintahan dan pembahasan pengelolaan 

alokasi anggaran Kelurahan, seperti yang diungkapkan bapak A. Umril MY. SS 

selaku Kepala Kelurahan Tanete, beliau mengungkapkan bahwa : 

“Pertama, ketersediaan SDM, terus keterbatasan anggaran. Pada sector 

SDM itu rendah dan selama ini kan misalnya kita mau membahas program 

pelaksanaan pembangunan atau kita ingin melakukan pergantian di beberapa 
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bidang, kita kesulitan mencari orang-orang yang berkompeten dan orang 

yang mau kerja.” 
110

 

 Kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki peran yang 

sangat krusial dalam menajamin keberhasilan berjalannya suatu program atau tujuan 

sebuah organisasi. Menurut Amiruddin, kapasitas sumber daya manusia ialah 

kemampuan individu dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam proses 

penyusunan kebijakan atau dalam pengelolaan keuangan daerah.
111

 

Keterbatasan SDM ini kemudian sangat mempengaruhi pembahasan program-

program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disusun dan 

direncanakan. Mengingat bahwa dalam sebuah organisasi pemerintahan sumber daya 

manusia memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kualitas sumber 

daya manusia juga akan memberikan dampak yang signifikan kepada kinerja 

perangkat Kelurahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.  

Sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai 

pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan karena manusia merupakan actor utama 

dalam hal penyusunan anggaran. Menurut Almardi dalam Harnanto (2004) sumber 

daya manusia adalah kekuatan daya pikir manusia yang terkandung dalam dirinya 
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yang perlu dikembangkan untuk kemudian dimanfaatkan demi kesejahteraan 

manusia.
112

  

Beradasarkan teori collaborative governance yang digunakan peneliti, 

kedudukan sumber daya dalam teori ini terkhusus sumber daya manusia dapat untuk 

menguatkan kolaborasi dalam kebijakan publik. Emerson memposisikan sumber daya 

sebagai bagian dari elemen kapasitas. Karena hal tersebut maka dapat pula dilihat 

sejauhmana sumber daya dapat terdistribusi dengan baik dan efektif.
113

 

b) Faktor Disiplin Keuangan Negara 

Disiplin keuangan negara adalah pengaturan dan pengurusan yang harus 

dilakukan berdasarkan kecakapan, tanpa cacat, dan dapat diwakilkan.
114

 Keuangan 

negara biasa disebut uang publik, yang mana publik berarti otoritas publik 

(pemerintah) sehingga keuangan negara dari perspektif terbatas adalah keuangan 

pemerintah, khususnya bagaimana? otoritas publik mencari sumber aset lalu 

bagaimana melakukan pengeluaran untuk mencapai tujuan pemerintah. Salah satu 

penanda untuk melihat seberapa besar kontribusi pemerintah di bidang publik akan 

tercermin dalam bidang moneter. Semakin diperhatikan masuknya otoritas publik di 

                                                             
112

 Febrina R. Albeta, Transparansi Kebijakan Publik Memoderisasi Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Anggaran dan Partisipasi Anggaran 

Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen KUA-PPAS Pada Pemerintahan Provinsi 

Riau (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Riau). Jurnal Ekonomi Volume 23, Nomor 3 

September  2015. H. 179. 
113

 Ni Luh Yulyana Dewi. Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan 

Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, No.2, Agustus 2019. Hal. 207. 
114

 Aan Jaelani, Keuangan Publik Islam: Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia. 

(Cirebon: Nurjati Press. 2004), hal. 58. 



 

90 
 

area publik, maka porsi dana rencana keuangan juga akan meningkat. Dengan 

demikian, keuangan negara dalam arti luas merupakan kegiatan pemerintah di ruang 

publik dam keuangan negara adalah pekerjaan atau perantaraan otoritas publik dalam 

aktivitas publik ekonomi daerah.
115

 

Terhambatnya pelaksanaan program pemerintah selama ini karena disebabkan 

dengan adanya beberapa masalah yang terjadi, salah satunya ialah kedisiplinan dalam 

mengelola keuangan negara yang akhirnya distribusi anggaran menjadi terbatas. 

Adanya keterbatasan anggaran yang cair mengakibatkan pemerintah Kelurahan 

Tanete tidak dapat melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat secara optimal. Dana yang telah didapatkan dari APBD nyatanya tidak 

mampu untuk menopang seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang 

akhirnya berdampak pada keterlambatan pembangunan dari sektor daerah. Hal ini 

pun telah diungkapkan oleh mantan Kepala Lingkungan Biroro bapak Husni ketika 

diwawancarai oleh peneliti, bahwasannya : 

“Faktor paling fundamental itu keterbatasan anggaran. Jadi persoalan dana 

ini selalu menjadi halangan untuk kami di Kelurahan karena seperti yang 

diketahui bahwa Kelurahan Tanete sebagai ibukota Kecamatan dengan luas 

daerahnya memiliki program pembangunan dan pemberdayaan yang cukup 

banyak tapi dana yang tidak mendukung. Karena anggaran Kelurahan harus 

terbagi lagi ke beberapa keperluan yang ada di instansi Kelurahan”.
116
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Adanya keterbatasan anggaran ini pula menyulitkan LPMK untuk 

merealisasikan terobosan dan inovasi pembangunan di Kelurahan Tanete terlebih lagi 

ditambah dengan persoalan pandemic yang mengakibatkan sebagian anggaran 

Kelurahan dialokasikan untuk penangan covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh 

ketua LPMK Kelurahan Tanete kakanda Adhiyatma. Dari hasil wawancara peneliti 

beliau mengungkapkan bahwa: 

“LPMK itu dalam melaksanakan tugas sangat sulit, karena pertama 

persoalan anggaran yang terbatas, apalagi sekarang lagi ada pandemic 

begini jadi secara otomatis tingkat kesulitan kita bertambah karena anggaran 

Kelurahan juga ada dialokasikan untuk penanganan covid. Jadi banyak dari 

program-program kita tertunda padahal sudah direncanakan”.
117

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas. Dapat 

disimpulkan bahwasannya. Pertama, sistem pengalokasian anggaran mesti dievaluasi 

untuk kemudian mendukung penuh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan. Karena dengan adanya keterbatasan anggaran akan memberikan dampak 

buruk pada pelaksanaan program-program pemerintah Kelurahan. Kedua, jika 

keterbatasan anggaran ini selalu menjadi hambatan utama pemerintah Kelurahan 

dalam melaksanakan programnya. Maka akan menimbulkan ketidakseimbangan 

pembangunan yang ada di daerah dan kualitas otonomi daerah. 

Seperti yang diungkapkan oleh mantan kepala Kelurahan Tanete bapak Adi 

Cahyadi ketika diwawancarai peneliti. Beliau menjelaskan tentang kekurangan dari 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanete, bahwasannya: 
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“Kalau kekurangan masih sangat banyak, baik dari segi pembangunan fisik 

ataupun pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan oleh keterbatasan 

anggaran. Berbeda misalnya ketika anggaran diberikan memang betul-betul 

diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan seperti di Desa. Desa 

kan sekarang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari sisi alur 

anggaran, Desa kan langsung ke rekeningnya sendiri, beda dengan 

Kelurahan yang harus melewati beberapa prosedur.”
118

 

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua LPMK Kelurahan Tanete. Beliau 

mengungkapkan bahwasannya:  

“Kalau selama ini masyarakat selalu berbicara mengenai infrastruktur atau 

pembangunan fisik. Tapi secara pribadi, menurut saya yang kurang dan 

sangat di butuhkan yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM). Jadi, 

pemerintah harus mampu memberikan wadah ke anak-anak muda untuk 

berekspresi atau mengembangkan potensi mereka. Karena Kelurahan Tanete 

ini sebenarnya memiliki anak-anak muda atau generasi yang potensinya 

sangat luar biasa, dan itu sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah 

Kelurahan sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan mereka. Dan 

itu sekarang kami lakukan mengenai persoalan itu, akan tetapi karena 

persoalan pandemic ini jadi kita sekarang terfokus ke penanganan covid 

dulu.”
119

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa anggaran yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjadi 

pembantu pemerintah untuk merealisasikan program-program yang telah 

direncanakan. Upaya-upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

akhirnya terhambat oleh persoalan anggaran tersebut.  
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Pada sistem demokrasi, kedudukan anggaran menjadi suatu hal yang sangat 

penting dan krusial sebagai rencana dalam menyusun sebuah kebijakan untuk 

merubah paradigma ataupun penyusuan dan perumusan kebijakan anggaran yang 

tertuju pada sektor publik. Wildskay dan Caiden mengemukakan 3 hal gagasannya 

tentang hubungan demokrasi dan anggaran. Pertama, anggaran merupakan perdebatan 

yang cukup rumit. Oleh karena itu, untuk mempelajari persoalan anggaran sebaiknya 

seseorang anggaran harus memiliki kapabilitas. Karena anggaran mempunyai sistem 

dan mekanisme. Kedua, anggaran merupakan urusan proyek pembangunan dan 

sumber-sumber finansial. Ketiga, anggaran merupakan suatu hal yang eksepsi yang 

dapat didominasi oleh pemerintah sampai saat ini pemerintah membaurkan anggaran 

sebagai perdebatan yang khusus, dan biasanya masyarakat tidak diberikan ruang 

untuk berpartisipasi.
120 

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta 

pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Maka pada pemerintahan sebuah 

negara pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi, fungsi 

distribusi, dan fungsi alokasi. 
121

  

Kemudian, untuk melaksanakan seluruh program pemerintahan, maka 

keberadaaan anggaran menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan dan 

keberalangsungan pelaksanaannya, terlebih lagi Anggaran adalah  managerial plan of 
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action memudahkan terlaksananya tujuan organisasi. Menurut Freeman dan 

Shoulders anggaran adalah suatu consensus antara legislative dan ekseskutif. 

Penganggaran pada hakikatnya merupakan sebuah sistem penyusunan rencana 

pendapatan dan belanja untuk satu jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata 

lain, penganggaran ialah proses pemaparan antusiasme dari berbagai actor politik 

yang memiliki kepentingan atau prioritas yang berbeda dari hasil anggaran.
122

 

c) Faktor Prinsip Keuangan Negara 

Prinsip Keuangan Negara ialah pembiayaan yang diselesaikan oleh badan 

publik dapat dilakukan dengan menggunakan pengaturan penilaian dan tugas yang 

ditanggung oleh daerah, Untuk itu badan publik harus menetapkan rencana 

pengeluarannya dengan baik sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat 

dengan baik di samping tidak ada divisi dalam menawarkan jenis bantuan.
123

 Dalam 

konteks pengelolaan anggaran sektor publik pemerintah daerah untuk mengatasi 

permasalahan kelemahan sosial yang ada secara lokal, salah satu cara yang diberikan 

adalah dengan merencanakan konsumsi lokal sebagai penghargaan dan bantuan sosial 

yang tertuang dalam macam-macam pemanfaatan provinsi. Pengeluaran penghargaan 
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dan bantuan sosial adalah dua kode rekor yang saat ini cukup menonjol untuk 

diperhatikan.
124 

Kemudian, pengelolaan keuangan juga harus berpegang teguh pada aturan dan 

prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan perspektif keuangan negara, karena hal ini 

dapat mempengaruhi karakter masyarakat dalam hal ikut serta pada program-program 

pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public. 

Menurut Hasanah, karakter ialah standar batin yang terlaksana dalam 

beraneka macam wujud kualitas individu. Karakter pada diri dilandasi dengan nilai-

nilai serta cara berfikir yang berdasar pada nilai tersebut dan terwujud kedalam 

tindakan atau perilaku seseorang.
125

  

Karakter masyarakat nyatanya memiliki kontribusi dalam hal pelaksanaan 

program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, pada penelitian 

ini karakter masyarakat menjadi hambatan pemerintah Kelurahan Tanete terkhusus di 

LPMK. Hal ini dijelaskan oleh kakanda Adhiyatma selaku ketua LPMK Kelurahan 

Tanete. Beliau mengungkapkan bahwa: 

“Karakter masyarakat Kelurahan Tanete juga ini sangat berbeda dengan 

daerah-daerah lain. Kalau di Kelurahan Tanete itu memiliki karakter yang 

selalu mau ditokohkan, sedangkan orang-orang yang ditokohkan tersebut 

tidak mampu menjadi tokoh sebagaimana mestinya sebagai tokoh 
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masyarakat. Artinya secara sederhana, rata-rata dari mereka mau semua 

dibilang pintar, akhirnya terpecah dan masyarakat yang lain juga bingung 

yang mana mau mereka dengarkan. Dan hal itu juga berdampak kepada kami 

sebagai LPMK.”
126

 

Karakter masyarakat ini kemudian juga memberikan dampak pada minimnya 

kualitas kesadaran pada sebagian besar masyarakat Kelurahan Tanete untuk ikut 

berpartisipasi pada program pemerintah Kelurahan Tanete pada tujuan 

mensejahterahkan masyarakat. Seperti yang diungkapkan kembali oleh ketua LPMK 

bahwasannya: 

“Persoalan selanjutnya yang di Tanete itu kesadaran masyarakat yang masih 

sangat rendah, dan ini tentunya membuat kita kesulitan dalam melaksanakan 

program. Karena sebagai pemerintah kita juga butuh bantuan ataupun 

dukungan dari masyarakat. Baik dukungan dalam bentuk tenaga ataupun 

pikiran. Jadi Kelurahan Tanete ini merupakan daerah dengan kategori Semi-

kota, jadi didalam mindset masyarakat itu tertanam kemandirian yang tidak 

tepat, istilahnya “siapa kamu siapa saya”.
127

 

Hal lain diungkapkan oleh bapak Muhammad Ashar selaku Ketua RW 2 

Lingkungan Kampong Toa Kelurahan Tanete ketika diwawancarai oleh peneliti, 

beliau mengungkapkan tentang pemahaman masyarakat mengenai program 

pemerintah kelurahan Tanete, sebagai berikut: 

“Kalau tanggapan masyarakat. Hanya sebagian kecil orang yang mengerti 

mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat 
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ini juga ada yang terfokus atau isi dengan program-program di Desa, artinya 

mereka juga ingin mendapatkan bentuk pemberdayaan seperti di Desa.”
128

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa karakter masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung 

untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika 

dianalisis dari penjelasan informan, karakter masyarakat ini ternyata dipengaruhi oleh 

kondisi geografis dan perbedaan sistem alokasi anggaran kelurahan dan anggaran 

dana desa. Adanya kecemburuan dari masyarakat Kelurahan mengakibatkan 

menurunnya kesadaran untuk ikut berpartisipasi terhadap program pemerintahan dan 

lebih mengharapkan kinerja pemerintah kelurahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian yang ditemukan mengenai Pengelolaan Alokasi Anggaran 

Kelurahan (Studi Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) 

yaitu. Dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, 

pemerintah Kelurahan Tanete melaksanakan dengan cara berkolaborasi 

dengan masyarakat Kelurahan Tanete. Bentuk kolaborasi dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setidaknya melibatkan tiga 

pihak yakni, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada konteks 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanete 

pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat Kelurahan Tanete dari tahap 

perencanaan hingga pada tahap pengawasan. 

2. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

Tanete dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor  

penghambat. Faktor pendukung yaitu sinergitas perangkat Kelurahan dan 

partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu, 

kualitas/keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan 

karakter masyarakat. Dengan demikian, kualitas pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanete dinilai belum maksimal 
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karena masih ditemukannya kekurangan di segala sektor wilayah 

pemerintahan Kelurahan Tanete. 

B. Implikasi 

1. Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Alokasi Anggaran 

Kelurahan (Studi Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba). 

Dalam penelitian ini menekankan tentang konsep pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan otonomi daerah. Dalam 

penelitian ini pula menunjukkan tentang fenomena pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Tanete, yang dalam 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Tanete masih belum dapat dikatakan baik. 

2. Adanya keterlambatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan atau 

kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan karakter masyarakat. 

Namun, hal yang paling menarik adalah bahwa instansi/unsur Kelurahan 

tidak dapat membuat atau melaksanakan program karena Kelurahan tidak 

memiliki ruang yang luas dalam pelaksanaan program kesejahteraan 

masayarakat. Artinya, beberapa keinginan Kelurahan tidak dapat 

terealisasi karena bergantung pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu diadakan tinjauan ulang terhadap 

sistem atau regulasi yang mengatur tentang tugas dan fungsi atau 
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kewenangan Kelurahan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada 

pemerintah Kelurahan dala melaksanakan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, agar supaya sistem otonomi dapat 

secara langsung tersentuh sampai ke unsur pemerintah terbawah guna 

menghindari kesenjangan atau ketidakseimbangan terhadap pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. Agar dapat tercapai suatu kehidupan 

masyarakat yang adil dan sejahtera. 
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