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ABSTRAK 

Nama   : Ida Ariani 

NIM/Jurusan   : 90400117070/Akuntansi 

Judul   : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis  

     Syariah Enterprise Theory 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan dana desa, dan  

mengkaji akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise 

theory untuk mewujudkan good governance di Desa Buntu Sarong.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 

langsung dari informan melalui metoda wawancara dan observasi, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. Adapun analisis data yang digunakan 

terdiri dari: mengumpulkan data noema dan noesis, reduksi data, analisis korelasi 

antara noesis dan noema, dan pemaknaan dalam bentuk kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa 

Buntu Sarong sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan baik, karena di 

jalankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari 

pengelolaan dana desa yang diawali dengan musrembangdes yang melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa. Selain itu, pemerintah 

Desa Buntu Sarong juga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan dana 

desa serta menyadari pertanggungawaban secara vertikal kepada Allah SWT, dan 

secara horizontal kepada manusia dan alam sesuai dengan prinsip syariah 

enterprise theory..  

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Syariah Enterprise Theory 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa saat ini menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan 

yang berguna untuk masyarakat desa agar lebih sejahtera dan makmur. Desa 

adalah suatu kesatuan dari masyarakat dengan batas-batas wilayah yang jelas dan 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan 

masyarakat setempat. Hal ini disebabkan adanya perubahan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem 

desentralisasi. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang menghendaki 

pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah bawahan 

untuk mengatur, dan mengurus wilayahnya sendiri (Nasir, 2013).  Berdasarkan PP 

No. 72 Tahun 2005, pemerintah desa berkonsultasi dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat desa berdasarkan asal usul dan kebiasaan setempat yang diakui dan 

dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Saputra, 2016).  

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada desa untuk mengatur 

masalah pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa melalui program dana desa. 

Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU 

No. 60 tahun 2014 mengenai dana desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa dikucurkan dengan harapan 

dapat  menjadi motivasi kepada desa-desa untuk menjadi lebih berdikari dan andal 
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sehingga sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata 

bergantung dengan bantuan dari pemerintah (Basiruddin, 2014). Desa Buntu 

Sarong merupakan desa yang tidak luput dari pemberian dana desa. Desa ini 

terletak di wilayah Kecamatan Masalle, tepatnya di bagian barat Kabupaten 

Enrekang. Desa Buntu Sarong terletak 60 km dari ibukota Kabupaten Enrekang, 

atau 3 km dari ibukota Kecamatan Masalle dengan luas wilayah 29,5 km.  

Beberapa tahun terakhir, Indonesia digemparkan dengan adanya anggaran 

dana desa yang jumlahnya fantastis, dimana tercatat sekitar Rp 960.000.000 

dikucurkan untuk tiap desa (kompas.com, 2020). Hal ini tentunya menjadi 

pertanda positif bagi perkembangan dan pembangunan desa. Namun disisi lain, 

hal ini menjadi godaan tersendiri bagi perangkat desa untuk melakukan 

penggelapan dana desa. Kasus penyelewengan terhadap dana desa ditemukan 

belum lama ini, dikutip dari (Makassar.sindonews.com) kejaksaan negeri (kejari) 

Enrekang mengumumkan satu tersangka perkara korupsi kasus penyalahgunaan 

dana desa di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sabtu 

(24/7/2021). Adanya penyelewengan terhadap dana desa menandakan bahwa 

aparat desa belum menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban dana desa. 

 Sebelum adanya anggaran dana desa, setiap desa telah menerima alokasi 

dana desa (ADD) namun, jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD 

didapat dari pembagian dana perimbangan yang dikurangi dana alokasi khusus 

(Saifuddin, 2019). Pemberian hak istimewa kepada desa berupa Alokasi Dana 
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Desa (ADD) tentu menimbulkan suatu pernyataan tentang kesiapan aparat desa 

dalam menerima dana desa tersebut.  

Pemberian dana desa bukanlah hal yang bisa dianggap remeh lantaran 

jumlahnya yang begitu besar dan membutuhkan tanggungjawab yang tinggi. Hal 

ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pengelolaan ADD 

tersebut. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab sedangkan transparansi 

berkaitan  dengan keterbukaan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. 

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam ADD sangat sulit diimplementasikan 

karena lemahnya sumber daya manusia aparat desa (Setiawan dkk., 2017). Aparat 

desa dianggap masih belum siap dengan adanya ADD yang bisa saja membuat 

mereka terjerat masalah hukum. Hal ini dikarenakan aparat desa yang belum 

sepenuhnya memahami pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 113 

Tahun 2014 dan diperparah oleh kurangnya orientasi dan sosialisasi (Ismail dkk., 

2016). Aparat desa tampaknya terbebani dengan masalah akuntabilitas dan 

transparansi dalam pelaporan keuangan karena permasalahan mereka yang masih 

kurang mengenai prosedur pengelolaan dan aturan-aturan pelaporannya (Junaidi, 

2015).   

Kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi segala rangkaian kegiatan 

mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban 

keuangan. Demikian pula prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengelolaan 

keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif dan dipraktikkan dengan 

disiplin anggaran yang tertib (Armaini, 2017). Meskipun cakupan kegiatan dan 

asas-asas pengelolaan keuangan desa sudah ditetapkan, Komisi Pemberantasan 
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Korupsi (KPK)  masih menemukan adanya potensi permasalahan pengelolaan 

dana desa dalam empat aspek, salah satunya aspek regulasi dan kelembagaan 

dalam peraturan serta petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang belum 

lengkap (Septarini dan Kore, 2016). Beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan program ADD untuk pemberdayaan masyarakat 

pedesaan adalah sumber daya manusia (SDM), sosialisasi pendanaan, penyesuaian 

yang tidak sesuai harapan dan keinginan, sehingga pelaksanaan ADD tidak 

optimal (Meutia dan Liliana, 2017). Aparatur pemerintahan desa belum 

sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan desa. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap aparat desa. Masyarakat meragukan kinerja dan kualitas 

perangkat desa. Kecurigaan dan ketidakpercayaan ini menyebabkan masyarakat 

tidak setuju dengan program desa dan tidak mampu menjalankan program desa 

(Putra dkk., 2017). 

Implementasi perencanaan ADD harus melibatkan partisipasi dari 

masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengusulkan hal-hal 

yang diperlukan dan memberikan kritikan terhadap kebijakan aparat desa untuk 

menunjang pembangunan desa (Sulimin, 2015). Akan berbeda jika perangkat desa 

menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan 

pelaporan akuntabilitas ADD, tetapi tanpa keterlibatan masyarakat. Masyarakat 

terkadang tidak peduli dengan pembangunan desa dan menerima kebijakan 

perangkat desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini dapat berkontribusi pada 

kegagalan program pembangunan desa (Suarnata dkk., 2017). Juga sulit bagi 
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aparat desa untuk merencanakan pendanaan desa kecuali masyarakat secara aktif 

mengusulkan item-item untuk diikutsertakan dalam program pembangunan desa 

melalui ADD. Hal ini dapat menghambat aparat desa dalam mengelola keuangan 

desa terkait ADD. (Hanifa, 2015).  

Perlu memperhatikan penggunaan alokasi dana desa yang saat ini 

disalurkan setiap tahun ke seluruh desa agar dapat dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas keuangan merupakan aspek penting dalam penggunaan dana, 

termasuk dana desa (Sulumin, 2019). Tanggung jawab ini harus dilakukan untuk 

kesejahteraan desa, yang memiliki berbagai misi di dalam desa. Oleh karena itu, 

pengelolaan ADD harus dilakukan secara komprehensif dan bertanggung jawab 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah enterprise theory .  

Pemerintahan yang baik, bersih, sukses, efisien, dan bertanggung jawab, 

hanya dapat dicapai dengan adanya pengawasan perangkat desa oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Akan tetapi, adanya APIP masih belum 

cukup apabila tidak ada kesadaran yang ada dalam diri para aparatur desa. Kajian 

mengenai pencegahan korupsi sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya , 

diantaranya oleh Marten Bunga, dkk (2018), menurutnya pencegahan korupsi 

dana desa dilakukan dengan 4 langkah, yakni: menyiapkan nota kesepahaman 

bagi masyarakat dan perangkat desa untuk bekerja pada pembangunan desa, 

pembentukan tim pengawas independen untuk mengawasi jalannya pengelolaan 

dana desa, sumpah perangkat desa dengan kitab suci, dan sanksi tegas terhadap 

pelaku penyalahgunaan dana desa (Marten Bunga, dkk 2018). Hampir sama 

dengan pendapat tersebut, menurut (Karmani, dkk 2019), upaya pencegahan 
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korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa dengan dukungan 

Inspektorat Provinsi untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan dana desa sejak 

dini (Karmani dkk., 2019). Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut (Kadir 

dan Moonti, 2018), prosedur pencegahan korupsi dana desa yakni dengan 

mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa 

dan pendamping desa (Kadir & Moonti, 2018). Selain itu, menurut penelitian 

(Zakariya 2020), menyatakan prosedur pencegahan korupsi dana desa yakni 

dengan mengoptimalkan peran serta  masyarakat. Melanjutkan temuan-temuan 

tersebut, dalam penelitian ini, penulis mengkaji langkah pencegahan korupsi 

dengan menghadirkan suatu konsep dimana adanya kesadaran dalam diri bahwa 

segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga tindakan korupsi 

dalam pengelolaan dana desa dapat dicegah, konsep tersebut yakni syariah 

enterprise theory . 

Syariah enterprise theory  pada dasarnya mendekatkan agar segala bentuk 

pengambilan keputusan dan tindakan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai islam 

yang kaffah. Syariah enterprise theory  menawarkan bentuk pertanggungjawaban 

secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada 

Tuhan yang merupakan pertanggungjawaban yang paling penting. Karena teori ini 

menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang mendasari definisi tersebut adalah 

bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta (Pramono, 2013). Kedua, kita memiliki 

tanggung jawab yang setara dengan manusia, lingkungan dan alam. Sebagai 

bentuk akuntabilitas horizontal, khususnya kepada orang lain, konsep syariah 

enterprise theory  menyajikan laporan keuangan yang membantu 
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menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang uang yang diterima 

telah didistribusikan.. Sehingga Syariah enterprise theory  dapat dikatakan sebagai 

suatu social integration yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk 

membebaskan pemahaman yang selalu terperangkap untuk menegejar aspek materiil 

menjadi suatu pemahaman yang juga mempertimbangkan aspek non materiil.  Bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan 

media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya 

(Hanifa dkk., 2016). Pengungkapan tanggungjawab sosial organisasi dilakukan 

untuk mendapatkan nilai positif dari masyarakat (Fauzi dkk., 2016). Dalam islam, 

konsep tanggung jawab sosial bukanlah sesuatu yang baru, jauh sebelum itu, 

dalam Al-Qur’an telah dijelaskan ayat-ayat mengenai tanggung jawab sosial 

seperti dalam QS. Al-Maidah/5:02 dijelaskan adanya anjuran untuk melaksanakan  

hubungan atau interaksi sosial antar manusia. Ayat tersebut berbunyi: 

                             

                            

                            

                               

      

 

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi'ar  

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 
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sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Al-Qur’an dan Teremahan) 

 

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan 

(Tafsir.com,2021) : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar 

Allah seperti manasik haji pada waktu ihram sebelum tahallul ('berhalal' 

dengan cara mencukur rambut) dan hukum-hukum syariat yang lainnya. 

Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan mengobarkan 

api peperangan, dan jangan pula menghalangi binatang yang dikhususkan 

untuk dibawa ke Bayt Allâh (Baitullah, Ka'bah) dengan merampas atau 

menghalanginya untuk sampai ke tempatnya. Jangan melepas kalung-

kalung yang ada pada leher binatang sebagai tanda bahwa binatang itu 

akan dibawa ke Bayt Allâh untuk disembelih pada musim haji, dan jangan 

pula menghalangi orang-orang yang pergi ke Bayt Allâh dengan maksud 

mencari karunia dan keridaan-Nya. Jika kalian selesai melaksanakan ihram 

kemudian melakukan tahallul, maka kalian boleh berburu. Janganlah 

kebencian kalian kepada kaum yang menghalangi kalian pergi ke al-

Masjid al-Haram, mendorong kalian untuk memusuhi mereka. Hendaknya 

kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong(1) alam berbuat baik 

dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling 

menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan 

Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam 

bagi orang-orang yang menentang-Nya. (1) Ayat ini menunjukkan bahwa 

al-Qur'ân telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep 

kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang 

ada.” 

 

Memetik makna dari ayat Al-qur’an ayat diatas, sebagaimana manusia 

diminta untuk tidak menyalahi segala perintah Allah Subhanahu wa ta’ala, 

kewajiban untuk tidak mengganggu makhluk Allah Subhanahu wa ta’ala yang 

lainnya, dan memperhatikan kepentingan orang lain seperti tolong menolong 

dalam melakukan kebaikan sebagaimana setiap perbuatan akan 
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dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Jika dikaitkan dengan pengelolaan dana 

desa dapat kita lihat  bahwa suatu lembaga seperti pemerintah desa diharuskan 

untuk bisa bertanggung  jawab dan menjaga hubungan sosial yang baik dengan 

tidak melanggar hak-hak orang lain terutama pada masyarakatnya agar dapat 

keridhaan Allah SWT dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. 

Anggaran Dana Desa (ADD) ditujukan untuk pembangunan infrastruktur 

dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam 

secara efektif dan sistematis sesuai dengan tujuannya untuk kemaslahatan 

masyarakat desa di Negara ini. Kemaslahatan masyarakat yang dimaksudkan 

adalah kemaslahatan yang dilandasi nilai-nilai kepercayaan dan rasa penuh 

tanggung jawab. Berdasarkan dari tujuan ADD yang berfokus pada kemaslahatan 

masyarakat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atau 

meningkatkan realisasi ADD dengan menggunakan syariah enterprise theory  

sebagai teori yang erat dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini akan dilakukan di 

Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Hal ini 

dimaksudkan agar ADD di Desa Buntu Sarong dapat dialokasikan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Syariah enterprise theory  diharapkan dapat menjadi 

landasan utama pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong sebagai wujud 

keimanan serta tanggung jawab kepada Allah, manusia dan alam. Karena energi 

positif ini berasal  dari dalam diri, bukan dari kekuatan luar yang dipaksakan atau 

tekanan dari sistem yang dibuat manusia. Bahkan bukan hanya mekanisme 

bawaan seperti yang telah banyak digunakan oleh negara-negara maju. Namun 

pengelolaan dana desa ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan 
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tentu saja keyakinan yang mendalam akan adanya hari pembalasan, sebagaimana 

hadist rasulullah saw :  

Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah 

pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas 

yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta 

pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan 

akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri 

adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang 

pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut."  (HR al-

Bukhari dan HR Muslim). 

 

Hadist tersebut menegaskan bahwa setiap individu mempunyai tanggung 

jawab, tidak hanya pada seorang pemimpin atau penguasa. Karena setiap individu 

adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin diri sendiri dan atau untuk diri sendiri, 

dan itu membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pertanggungjawaban 

masing-masing dihari pembalasan kelak. Berdasarkan dari latar belakang diatas, 

maka dilakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Berbasis 

Syariah enterprise theory  (Studi Pada Desa Buntu Sarong, Kecamatan 

Masalle, Kabupaten Enrekang) 

B. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada bahasan mengenai pengelolaan dana 

desa di Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, yang mana 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 

2014 Tentang  Pengelolaan Dana Desa. Peneliti berfokus pada pengelolaan dana 

desa di Desa Buntu Sarong dimana pengelolaan dana desa terdiri atas empat 

tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap pengelolaan, tahap pengendalian 
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dan tahap evaluasi dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal 

ini karena masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan tidak 

sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Peneliti menggunakan konsep syariah 

enterprise theory  sebagai solusi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, 

dimana syariah enterprise theory  ini diyakini sebagai teori yang mewakili 

pertanggungjawaban kepada tiga stakeholder yakni Allah, manusia dan alam, 

dimana Allah merupakan stakeholder tertinggi dalam sebuah 

pertanggungjawaban. 

Tabel 1 1 : Fokus Penelitian dan Deskrpsi Fokus 

No. Fokus Deskripsi focus 

1 Akuntabilitas - Pertanggungjawaban terhadap otoritas 

tingkat tinggi 

- Pertanggungjawaban kepada 

masyarakat 

2 Pengelolaan dana desa - Perencanaan 

- Pengelolaan/pelaksanaan 

- Pengendalian 

- Evaluasi  

3 Syariah enterprise theory  - Pertanggungjawaban kepada Allah 

- Pertanggungjawaban kepada manusia 

- Pertanggungjawaban kepada alam 

 

C. Rumusan Masalah 

Anggaran Dana Desa merupakan anggaran yang telah dikucurkan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan nawa 

cita presiden kita, Joko Widodo, yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. 

Namun, nyatanya realisasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyak 
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oknum yang kemudian menyalahgunakan ADD ini untuk kemudian dinikmati 

demi kesenangan sendiri. Pemahaman yang kurang akan maksud dan tujuan ADD 

ini juga menjadi kendala tersendiri dalam realisasi ADD. Merujuk pada berbagai 

masalah yang telah dipaparkan, maka masalah dapat dirumuskan diantaranya: 

1. Bagaimana pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Buntu Sarong? 

2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis syariah 

enterprise theory  di Desa Buntu Sarong?  

D. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini 

disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada pemerintah Desa Buntu 

Sarong. 

2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis syariah 

enterprise theory  di Desa Buntu Sarong. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar 

konsep pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong dapat disesuaikan 

dengan apa yang dijelaskan dalam kajian syariah enterprise theory . 

Dalam kajian syariah enterprise theory setiap tindakan harus didasarkan 

kepada nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keadilan kebenarann, 

amanah, dan rasa tanggung jawab agar dapat merepresentasikan konsep 

good governance yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dana desa. 



13 
 

 
 

2. Kegunaan Praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar 

pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong  dapat benar-benar 

dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

dan juga khususnya agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan rasa 

tanggung jawab dan rasa kepedulian yang besar pada stakeholders yang 

meliputi Allah, manusia, dan alam sesuai dengan prinsip syariah 

enterprise theory .  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Syariah Enterprise Theory  

Syariah enterprise theory merupakan teori yang pertama kali dicetuskan 

oleh Iwan Triyuwono pada tahun 1999. Enterprise theory pada mulanya hanya 

melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban (Triyuwono, 2001). Kemudian 

dilakukan pengembangan guna lebih mendekatkan lagi dengan syariah, hingga 

akhirnya diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah Syariah Enterprise 

Theory (SET) (Triyuwono, 2001). Syariah enterprise theory merupakan nilai 

pengembangan yang didalamnya mengandung nialai-nilai keislaman. Secara 

umum Syariah enterprise theory ini berisi tiga nilai penting, yaitu 

pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjwaban 

kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada lingkungan atau alam. Sebuah 

Aksioma penting yang mendasari perumusan konsep Syariah enterprise theory  

adalah Allah sebagai sumber utama kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki 

para pemangku kepentingan. Sumber daya ini bertanggung jawab atas 

penggunaan, metode, dan tujuan yang ditentukan oleh wali amanat. Shariah 

Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat dari harta yang hakiki terletak 

pada kekuasaan Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola 

(khalifa fil ardhi). Manusia sebagai khalifatullah filardhi mengemban misi mulia 

untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan immaterial) 

baik bagi umat manusia maupun alam semesta, untuk memfasilitasi pekerjaan ini 

manusia dapat mendirikan organisasi baik organisasi profit maupun organisasi 
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nonprofit yang digunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan pekerjaan 

tersebut. Oleh karena itu, organisasi diwajibkan bertanggungjawab atas seluruh 

aktivitas secara vertikal kepada Tuhan, dan kemudian dijelaskan lagi dengan rinci 

dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain 

serta pada lingkungan alam. 

Senada dengan hal tersebut, (Mansur 2012) dalam kajiannya 

mengungkapkan bahwa teori yang paling tepat untuk memperjelas akuntabilitas 

atau pertanggungjawaban suatu lembaga, dalam hal ini pemerintah Desa Buntu 

Sarong, adalah Syariah enterprise theory  (SET). Hal ini karena Allah merupakan 

sumber kepercayaan utama dalam Syariah enterprise theory. Dengan mengingat 

bahwa tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi, maka seluruh kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa selalu mengarah pada tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran ke-Tuhanan para perangkat desa. Akibat menetapkan 

Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi adalah pengunaan sunnatullah 

sebagai dasar untuk mendirikan pemerintahan desa. Yang terpenting adalah 

bahwa dengan sunnatullah ini, pemerintah desa dibangun berdasarkan pada tata 

aturan atau hukum-hukum tuhan. 

B. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan anggaran yang baik 

sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan organisasi karena erat 

kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti dkk., 2018). 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menanggapi, dan menjelaskan tindakan 
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yang dilakukakan kepada badan hukum atau pihak yang berkepentingan untuk 

meminta informasi. Prinsip-prinsip dari akuntabilitas seperti memiliki komitmen, 

memastikan penggunaan sumber daya yang sinkron, menunjukkan derajat 

pencapaian tujuan, orentasi untuk mencapai visi dan misi, dan kejujuran, 

objektivitas, publisitas, transparansi dan inovasi (Fauzani dkk., 2018). 

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pemberian pertanggungjawaban atau umpan 

balik atas kinerja dan tindakan individu atau badan hukum atau pimpinan kolektif 

suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk 

memperoleh keterangan atau pertanggungjawaban (Nafida dan Annisa, 2015).  

Akuntabilitas adalah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas 

keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah 

ditentukan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara teratur 

(Imawan dkk., 2019). Secara umum mengenai interpretasi akuntabilitas, dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab suatu organisasi yang 

diberdayakan untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas adalah 

mekanisme yang harus diterapkan oleh pemerintah publik untuk melaksanakan 

serta memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan kode etik, dan tetap 

bertanggung jawab atas masalah masa lalu maupun masa yang akan datang untuk 

menerapkan pemerintahan yang akuntabel (Setiawan dan Muin, 2012). 

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, 

dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, 

akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi serta kemandirian suatu daerah (Tamrin dkk., 2017). Studi 
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sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi pemerintah belum dapat mencapai 

akuntabilitas meskipun telah memiliki mekanisme yang jelas, hal ini disebabkan 

karena pemerintah tidak memenuhi implementasinya (Nasution, 2018). 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan atau menanggapi dan 

mempertanggungjawabkan kegiatan dan tindakan seorang badan hukum sebagai 

pejabat publik suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang 

untuk menerima informasi, keterangan atau laporan pertanggungjawaban (Astuti, 

2016). Akuntabilitas adalah suatu kegiatan menemukan jawaban atas pertanyaan 

mengenai apa, siapa, untuk siapa, oleh siapa, yang mana, dan bagaimana. 

Pertanyaan yang harus dijawab adalah perlunya mempertimbangkan mengapa 

pelaporan diperlukan, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas 

masyarakat, apakah tanggung jawab menyertai hak, dan apakah istilah tersebut 

bersifat eksklusif (Martini et al., 2019). Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai 

prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana pejabat publik 

menggunakan sumber daya publik dan menjaga akuntabilitas publik selama 

penganggaran dan pelaporan sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan 

pengeluarannya dengan pengeluaran sesuai kebutuhan (Raharja et al., 2015). 

Menurut Imawan dkk., (2019) penerapan prinsip tanggung jawab regulasi 

memerlukan berbagai sumber daya dan fasilitas pendukung, termasuk sumber 

daya manusia yang kompeten dan dukungan fasilitas teknologi informasi yang 

memadai dan dapat diandalkan. 

Akuntabilitas pemerintah dapat berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: 

Pertama, adanya komitmen dari manajemen dan seluruh staf instansi yang 
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menyelenggarakan tugasnya untuk mempertanggungjawabkannya. Kedua, 

merupakan sistem yang dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya  

konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, 

menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai. 

Keempat, menuju pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang dicapai. 

Kelima, kejujuran, transparansi, objektivitas, dan inovasi merupakan katalisator 

perubahan dalam pengelolaan instansi pemerintah berupa metode dan teknik 

terkini pengukuran kinerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

(Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Akuntabilitas publik dapat dicapai dengan dua 

cara. Artinya, tanggungjawab atau pendelegasian tugas kepada otoritas yang lebih 

tinggi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat 

(Nafidah dan Anisa, 2017).  

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungawaban seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi kepada sang 

pencipta, yaitu Allah, karena apapun yang dititipkan kepada manusia merupakan 

amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah 

dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam QS. Al-Muddassir/74:38 :  

 
ٍۢ بِمَا كَسَبتَْ رَهِيْنَة    كلُُّ نفَْس 

Terjemahan: 

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,” (Al-

Qur’an dan Terjemahan) 

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan 

(Tafsir.com,2021): 
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“Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, 

kecuali golongan muslim yang telah membebaskan diri dengan melakukan 

ketaatan.” 

Dan diperkuat dalam firman Allah QS. Al-Anfal/8:27 : 

ٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ  سُوْلَ وَتخَُ ي  َ وَالرَّ مَنُوْا لََ تخَُوْنُوا اللّٰه تِكُمْ وَانَْتمُْ تعَْلَمُوْنَ ا  ن  ا امَ  وْنُوْٰٓ  

Terjemahan: 

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

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Al-Qur’an dan 

Terjemahan) 

 

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan 

(Tafsir.com,2021): 

“Wahai orang-orang yang beriman, percaya dan tunduklah kepada 

kebenaran. Allah tidak membenarkan ada orang dari kalangan kalian yang 

berkhianat kepada-Nya dan rasul-Nya dengan berpihak kepada penentang-

penentang kebenaran itu. Atau mengkhianati orang lain dalam soal 

pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan 

berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat orang lain 

sedangkan kalian memahami perintah dan larangan-Nya.” 

 

Ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu; 

memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang 

mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak 

manusia, dan memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau 

menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang 

merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh 

karena itu, konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan 

manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia 

dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat 

tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat 
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manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus 

dipertanggungjawabkan kepada tuhan. Dengan demikian, akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah pemerintah desa 

bertanggungjawab kepada pemberi amanah yaitu masyarakat. Mengenai 

pengelolaan dana desa sebagai pertanggungjawaban horizontal, yaitu setiap 

perbuatan manusia harus dipertangungjawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju 

pada transedensi aktifitas (finansial dan sebagainya) yang semuanya 

dipertangungjawabkan kepada Allah. Akuntabilitas akan mengurangi rasa tidak 

percaya masyarakat, sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan 

dampak yang baik masyarakat terhadap pemerintah desa. 

C. Dana Desa 

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 

Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Sedangkan Dalam Permendagri No. 114 Tahun 

2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan 

desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki konteks hidup manusia 
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dan atau masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, 

mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber 

daya alam yang berkelanjutan (Ardiyanti, 2019). Alokasi dana desa tujuannya 

untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur 

pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. 

Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif 

(Nugrianti dan Zulkarniani, 2013). 

Pada awal adanya anggaran dana desa, dana desa ini difokuskan untuk 

pembamgunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, 

penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan 

tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa 

tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan 

fasilitas untuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri maupun 

potensi dari desa (Ardiyanti, 2019).  

Menurut Kurniawati (2019) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) antara 

lain yaitu: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 
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d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat. 

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat dsa melalui badan 

usaha milik desa (BUMD). 

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa,  

menurut (Kurniawati, 2019) yang meliputi: 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:  

1) Lingkungan pemukiman  

2) Transportasi  

3) Energi, dan  

4) Informasi dan komunikasi 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pelayanan sosial dasar untuk kebutuhan: 

1) Kesehatan masyarakat, dan  

2) Pendidikan dan kebudayaan 
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c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 

meliputi:  

1) Usaha ekonomi pertanian berskala pruduktif untuk ketahanan 

pangan. 

2)  Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan 

pada kebijakan salah satu Desa satu produk unggulan yang 

meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan  

3) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan 

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi 

aspek produksi , distribusi dan pemasaran. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sama 

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:  

1) Kesiap siagaan menghadapi bencana alam 

2)  Penanganan bencana alam 

3)  Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan  

4) Pelestarian lingkungan hidup  

Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah umtuk mendorong 

pembangunan desa melalui alokasi dana desa. Peraturan tersebut dirancang 

sebagai pedoman untuk keberhasilan dan kesuksesan pengelolaan dana desa untuk 

memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan moral (tindakan ilegal) dalam 

pelaksanaannya. Beberapa peraturan tersebut antara lain: 

1. Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014. 
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2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014, dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas PP Nomor 43 Tahun 2014.  

3. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, dan 

PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang revisi atas PP Nomor 60 tahun 2014.  

4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di 

Desa.  

5. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  

6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

7. Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa 2016.  

8. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa. 

9. PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait 

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana 

Desa. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perubahan dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 utamanya dalam 

hal pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. 

Berbagai peraturan yang telah diterbitkan merupakan wujud nyata dari 

keinginan pemerintah untuk mengawal pengelolaan dana desa untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Selain berbagai peraturan yang telah ditetapkan, dana 

desa memiliki beberapa prinsip prioritas yang harus selalu dijunjung tinggi oleh 
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perangkat desa sebagai penyelenggara. Sebagaimana tercantum didalam PP No. 

60 Tahun 2014 pasal 19 bahwa pendanaan desa harus diprioritaskan untuk 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (DJPPMD, 2015). Untuk 

Mendukung pengembangan tersebut, ada tiga prinsip prioritas yang harus dipatuhi 

dalam pengelolaan dana desa yaitu: 

1. Keadilan, yang mendahulukan hak atau kepentingan seluruh penduduk 

desa dengan tidak adanya diskriminasi (tanpa pandang bulu). 

2. Kebutuhan dengan urgensitas tinggi (kebutuhan prioritas), dengan 

mengutamakan kepentingan desa yang lebih dibutuhkan dan berkaitan 

langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa; dan 

3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan cirri khas desa, kondisi 

antropologis, sosial, ekonomi, dan ekologi serta realitas dan perubahan 

atau perkembangan pembangunan desa. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan tipe desa, antara lain sebagai berikut:  

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal dalam hal sarana dan 

prasarana untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan akses 

kehidupan masyarakat. 

b. Desa berkembang adalah tentang peralatan dan infrastruktur layanan 

pendidikan dasar publik dan sosial dan alat dan infrastruktur layanan 

kesehatan dasar publik dan sosial. 

c. Desa maju dan/atau mandiri  adalah tentang sarana dan prasarana yang 

mempengaruhi perekonomian dan investasi desa; inisiatif desa 
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membuka kesempatan kerja di desa; keterampilan teknologi yang 

sesuai; dan berinvestasi melalui BUMDes. 

Sesuai dengan pembagian tipologi desa yang telah disebutkan, setiap 

tipologi memiliki prioritas pemberdayaan masyarakat berbeda-beda 

tergantung jenisnya. Prioritas dialokasikan sebagai berikut: 

1) Desa tertinggal/Sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang berfokus pada pembukaan lapangan kerja baru atau usaha 

baru, serta penyiapan insfrastruktur bagi terlaksananya kerja dan usaha 

masyarakat baik dari proses produksi hingga pemasaran produk, serta 

pemenuhan akses kebutuhan masyarakat desa. 

2) Desa berkembang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang 

berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas kerja dan atau mulai 

proses produksi hingga pemasaran produk, serta pemenuhan akses modal 

fasilitas keuangan. 

3) Desa maju/berdikari mengembangkan aktivitas pemberdayaan masyarakat 

yang berorientasi pada masa depan dengan menjadikan desa menjadi pusat 

perekonomian dimana desa bisa berdiri sendiri. 

Pembagian prioritas ke dalam beberapa kategori membutuhkan 

pengalokasian dana desa yang bertanggung jawab dan transparan (Saputra dkk., 

2018). Menurut UU No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah segala hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa 

uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak 
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dan kewajiban tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan, dan pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan dsiplin anggaran (Permendagri No. 113 

Tahun 2014).  

Pemerintah desa harus mengikuti mekanisme dan persyaratan penyaluran 

alokasi dana desa agar dapat mendapatkan dana desa. Pertama, dengan membuka 

rekening desa. Rekening ini nantinya akan dipergunakan untuk memperoleh 

penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Kedua, dengan memastikan bahwa 

rekening desa telah siap untuk menerima penyaluran dana desa dari pemerintah. 

Ketiga, sebagai bagian dari Tahap 1, pemerintah desa akan menyampaikan 

laporan pembukuan realisasi danna desa tahun sebelumnya  dan peraturan desa 

terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa). Pada Tahap II pemerintah 

desa menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran Tahap I yang memuat paling 

sedikit 50% dari dana yang digunakan. Laporan ini harus dibuat secara akuntabel 

dan transparan  sehingga pemerintah dan masyarakat umum dapat mengetahuinya 

secara detail (Prasaja dan Wiratno, 2019).  

Pada setiap tahapan pencairan dana desa, tim pelaksana harus menyusun 

Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD 

ADD memuat ringkasan Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. 

Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditandatangani oleh kepala desa dan ketua 

BPD. Rincian RPD ini kemudian ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis yang 

diketahui oleh kepala desa (BPKP, 2015). Penyaluran dana desa ini dilakukan 

melalui rekening kas desa. Penyaluran dana desa dalam rekening kas desa 
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ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Tetapi pemerintah 

daerah/kota sedang melakukan penataan lebiih lanjut, terutama bagi desa yang 

belum menyediakan layanan perbankan di daerahnya. (BPKP, 2015). 

Setelah pencairan, dana desa ini harus segera dikelola sesuai dengan target 

yang menjadi tujuannya. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pengelolaan dana desa 

terdiri dari tujuh tahap yaitu 1) perencanaan; 2) Musrembang yang meliputi 

perangkat desa, BPD, dan kelompok masyarakat dari tingkat dusun hingga tingkat 

desa; dan 3) penetapan Rencana Orientasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Desa (APBDes); 4) Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Desa(APBDes); 5) Melaksanakan pembangunan dengan partisipasi masyarakat 

berbasis swakelola; 6) Akuntabilitas, dimana pemerintah desa berkewajiban 

menerapkan prinsip transparansi dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ) dalam musyawarah desa; dan 7) Penggunaan dan Pemeliharaan. 

D. Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah enterprise theory  

Tata kelola keuangan desa, seperti empat prinsip good village governance, 

yakni: partisipasi, transparansi, disiplin anggaran, dan akuntabilitas, belum 

sepenuhnya memenuhi defenisi pemerintahan desa yang baik. Keempat prinsip 

tersebut belum mampu diimplementasikan dengan efisien oleh perangkat-

perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 

20 tahun 2018 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Selain itu, 

pengelolaan keuangan desa juga harus dikelola berdasarkan asas-asas yaitu: 
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a. Transparan  

Transparan artinya terbuka/keterbukaan, dalam arti segala kegiatan 

dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan 

diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparan dalam pengelolaan 

keuangan diartikan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka 

dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak 

masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

ada. 

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk 

menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan 

penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi 

juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus 

lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. 

Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan,ditutup-

tutupi, atau ditunda-tunda .                .  

b. Akuntabel  

Akuntabel diartikan bahwa setiap tindakan atau kinerja 

pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 

akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, 

mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.  
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c. Partisipatif  

Partisipatif diartikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan 

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Dalam Pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan 

sampai pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para 

pemangku kepentingan didesa serta masyarakat luas. Utamanya, 

kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari kegiatan 

pembangunan desa.  

d. Tertib dan disiplin anggaran 

Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran harus 

dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya 

sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan 

bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Pentingnya pelaksanaan pengelolaan desa oleh pemerintahan desa yang 

mengarah pada pengelolaan dana desa yang baik (good village governance) juga 

bermuara pada upaya perbaikan dan penyempurnaan proses pengelolaan 

pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya. Syariah enterprise theory  yang 

menciptakan nilai-nilai ketaatan, kejujuran dan kebaikan agar segala bentuk 

putusan, tindakan yang diambil dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman 

merupakan salah satu pilar islam eksis di tengah krisis kesadaran perangkat desa, 

hadir dengan pemahaman nilai-nilai religius yeng bertujuan membentuk perilaku 
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etis aparat desa untuk mengembalikan kesadaran lahiriah atau kemanusiaan. 

Syariah enterprise theory  melahirkan aparatur desa yang taat terhadap ketentuan 

Allah SWT, dengan tujuan utama tercapainya pengelolaan dana desa yang baik 

(good village governance), menjadikan pengelolaan dana desa sesuai dengan 

aturan Allah, bertindak jujur dan berintegritas kepada siapa pun, dan dalam hal ini 

bertanggung jawab untuk tidak merugikan siapa pun, termasuk masyarakat.  

E. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2 1 : Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil 

 

 

 

1 

N. Wibisono 

dan 

H.Purnomo(20

17) 

 

Mengungkap Fenomena 

Pengawasan Publik Terhadap 

Dana Desa Di Kabupaten 

Madiun 

Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa 

alasan/peluang 

penyalahgunaan dana 

desa, seperti lemahnya 

pengendalian internal. 

 

 

 

2 

K. A. K. 

Saputra, P. B. 

Anggiriawan, 

dan I. N 

Sutapa (2018) 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa dalam Perspektif Budaya 

Tri Hita Karana 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

budaya tri hita karana 

dengan tiga dimensi yang 

ada didalamnya dapat 

membuat pengelolaan 

dana desa menjadi lebih 

kuat dan bergantung 

secara budaya pada 

eksekusi dihadapan 

Tuhan dan norma yang 

berlaku. 

 

 

 

 

3 

Kartina, A. 

Susanti, dan N. 

Aisyah    

(2018) 

 

Perilaku kepemimpinan Kepala 

Desa dalam Pembangunan Desa 

Talaga Kecamatan Dampelas 

Kabupaten Donggala 

Hasil pemelitan 

menunjukkan bahwa 

kepala desa Talaga belum 

mampu mengelola 

desanya dengan baik 

karena tidak mampu 

mengomunikasikan 
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semua aspek untuk 

mengajak masyarakat 

berpartisipasi dalam 

pembangunan desa. 

 

 

 

 

 

4 

Zulihar dkk. 

(2018) 

Persepsi Masyarakat terhadap 

Kinerja Aparatur Desa dalam 

Penyelenggaran Pembagunan  di 

Desa Suak Ribee Kecamatan 

Johan Pahlawan Kabupaten 

Aceh Barat 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

masyarakat secara umum 

memiliki pemahaman 

tentang tugas dan fungsi 

pelayanan publik. 

Masyarakat menyadari 

bahwa pekerjaan yang 

dilakukan oleh aparat, 

terutama dalam hal 

pelayanan publik, telah 

memenuhi harapan 

publik. Di sisi lain, 

kualitas pekerjaan 

dipersepsikan baik, 

namun belum optimal 

karena kurangnya sumber 

daya manusia. 

 

 

5 

T. Prasaja dan 

Eko Wiratno 

(2019) 

 

Pelaksanaan Dana Desa di Desa 

Bentangan Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Klaten 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengelolaan ADD di desa 

Bentangan telah 

dilaksanakan dengan 

tranparan, efektif, dan 

efisien meskipun masih 

terdapat beberapa 

kendala. 

6 Mangkuwinata 

Sonny (2017) 

 

 

Dampak Alokasi dan Desa 

Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi masyarakat Desa 

Matangglumpangdua Meunasah 

Dayah Kecamatan Peusangan 

Kabupaten Bireuen 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

alokasi dana desa 

berpengaruh terhadap 

pemberdayaan 

masyarakat di Desa 

Matangglumpangandua 

Meunasah Dayah 

Kecamatan Peusangan 

Kabupaten Bireuen. 

Alokasi dana desa untuk 

meningkatkan daya atau 

kekuatan pada 
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masyarakat dengan 

memberikan dorongan, 

peluang, kesempatan, dan 

perlindungan untuk 

mengembangkan 

potensinya melalui 

berbagai kegiatan yang 

dapat dilaksanakan secara 

tepat. 

7 Ade Setiawan 

(2019) 

 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam mewujudkan good 

governance 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pemerintah desa telah 

menerapkan tahapan 

pengelolaan alokasi dana 

desa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, 

permendagri no.113 

tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Desa.  

8 Lina 

Nasehatun 

Nafidah dan  

Nur Anisa 

(2017) 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa di Kabupaten 

Jombang. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pengelolaan keuangan 

desa telah akuntabel 

berdasarkan peraturan 

bupati tahun 2015 nomor 

33 tentang pengelolaan 

keuangan umum desa.  

9 Astuti dan 

Yulianto 

(2016) 

Good Governance pengelolaan 

Keuangan Desa Menyongsong 

Berlakunya UU No.6 Tahun 

2014. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kendala utama 

tercapainya good 

governance dalam  

pengelolaan keuangan 

desa adalah kurangnya 

SDM yang bertalenta 

dalam pengelolaan 

keuangan desa. Banyak 

juga ditemukan laporan 

anggaran dana desa yang 

sering terlambat. 

10 Lilis Mardiana 

Nikmatuniayah 

Akuntabilitas Pelaporan 

Keuangan Dan Asset Desa 

Penelitian ini telah 

mengidentifikasi 
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dan Resi 

Yudhaningsih 

(2020) 

Berbasis Shariate Enterprise 

Theory 

indicator model 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan asset. 

Akuntabilitas pada proses 

penentuan indicator ini 

dibagi menjadi empat 

dimensi, yaitu : dimensi 

akuntabilitas manusia 

dengan masyarakat, 

dimensi akuntabilitas 

manusia dengan Negara, 

dimensi akuntabilitas 

manusia dengan alam, 

dan dimensi akuntabilitas 

manusia dengan Allah 

SWT. 

11 Onsardi dkk 

(2020) 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Dalam Perspektif Islam 

(Studi Kasus Di Desa Taba 

Padang Rejang, Kecamatan 

Huku Palik, Kabupaten Engkulu 

Utara) 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

berdasarkan Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 

perencanaan Desa Taba 

Padang Rejang dalam 

penngelolaan dana desa 

sudah dapat dikatakan 

transparan dan 

menjunjung tinggi 

partisipasi masyarakat. 

Namun, secara teknis 

masiih terdapat kendala. 

 

12 

Irfan, 

Jamaluddin 

Majid, Mustafa 

Umar, Roby 

Aditiya (2021) 

 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Dalam Perspektif Al-

Muraqabah 

Hasil penelitianini 

menyimpulkan bahwa 

Pengelolaan dana desa di 

Desa telah dilaksanakan 

secara akuntabel 

dan,transparan sesuai tiga 

elemen penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan 

dan  

akuntabilitas, meliputi 

konsep Al-Muraqabah 

dalam pengelolaan dana 
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desa  

mencerminkan rasa cinta 

(al- Hubb), harap (ar-

Raja’), cemas (al-Khauf) 

dan rindu (asySyauq) dan 

tentu saja keyakinan yang 

mendalam akan 

pertemuan dengan 

Tuhannya (alIman), serta 

rasa kasih sayang kepada 

setiap makhluq (asy-

Syafaqah) di Desa 

Aluppang telah 

dilaksanakan dengan 

baik. 

 

F. Kerangka Konseptual 

Gambar 2 1 Kerangka Konseptual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Pengelolaan Pengendalian 

 

Syariah Enterprise Theory  

Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa Berbasis Syariah 

enterprise theory  

Desa Buntu Sarong 

Evaluasi 

 

Pengelolaan Dana Desa 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, 

dimana penelitian kualitatif menjelaskan secara rinci aspek-aspek yang 

berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian 

kualitatif ini berguna untuk penelitian seperti: masalah penelitian belum 

jelas (masih ambigu atau mungkin masih samar-samar), untuk memahami 

makna di balik data yang terlihat, memahami interaksi sosial, untuk 

memahami emosi orang lain, untuk mengembangkan teori, konfirmasi 

keabsahan data, dan untuk menyelidiki sejarah perkembangannya (Nurul, 

2016; Azmi dkk., 2018). Penelitian kualitatif adalah pemahaman yang 

menyeluruh tentang fenomena pengalaman subjek penelitian seperti 

perilaku, persepsi, motif, tindakan dan lain-lain, serta menjelaskannya dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Bungin, 2003:41).  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna yang 

tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, 

memverifikasi keakuratan data, dan mempelaari sejarah perkembangan 

(Atmadja, 2013). Penelitian kualitatif memiliki nama yang berbeda-beda, 

misalnya verstehen (pemahaman), karena mengupas secara tuntas dan 
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menyeluruh makna dari fenomena sosial budaya. Apabila yang menjadi alat 

utama dalam mengumpulkan data adalah peneliti sendiri melalui 

pengamatan lagsung terhadap objek yang diteliti, maka penelitian kualitatif 

itu disebut observasi partisipan. Jika objek yang dijadikan kajian sifatnya 

unik, kasuistik, dan tak tertandingi, maka penelitian kualitatif disebut studi 

kasus. Jika penelitian kulitatif mempelajari perilaku manusia, budaya, dan 

interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya, maka 

penelitian kualitatif itu disebut etnografi, etnometodologi dan fenomenologi. 

Jika  konteks penelitian kualitatif itu alami dan bukan buatan, maka 

penelitian kualitatif itu disebut dengan penelitian natural. Dan jika penelitian 

kualitatif melibatkan banyak faktor subjektif, baik dari pihak informan, 

partisipan penelitian maupun peneliti itu sendiri, maka penelitian kualitatif 

itu disebut penelitian interpretatif. Penelitian kualitatif tidak mudah untuk 

didefinisikan dengan istilah yang berbeda karena tidak memiliki batasan 

pada masalah data tetapi juga mencakup subjek penelitian dan bahkan 

prosedur penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

ini menginterpretasikan pengalaman hidup orang banyak dalam kaitannya 

dengan suatu konsep atau fenomena (Laily, 2013). Seperti yang dikatakan 

(Kasali 2008), fenomenologi adalah pandangan tentang dunia kehidupan, 

pemahaman bahwa realitas setiap insan berbeda-beda, dan perilaku setiap 

insan hanya dapat dipahami melalui pemahaman tentang kehidupan 
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individu, dan perspektif yang sama. Pemaknaan-pemaknaan dalam 

pendekatan fenomenologi teradi pada kesadaran individu dan memberikan 

pemahaman lebih kepada mereka yang lebih sering mengalaminya dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang 

mengasumsikan adanya pengetahuan atau peristiwa di tempat tertentu, atau 

pendekatan berdasarkan penelitian sebelumnya, dan menegaskannya untuk 

target penelitian yang ditargetkan. Penggunaan pendekatan fenomenologi 

dalam penelitian ini didasarkan pada adanya penyelewengan dana desa 

ditemukan di salah satu  desa di Kabupaten Enrekang yang akan 

dikonfirmasi pada objek penelitian yang dituju dalam hal ini Desa Buntu 

Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang dengan menggunakan 

kajian syariah enterprise theory . 

Teknik analisis data mengikuti Conklin (2014) dan Reynolds (2016) 

yaitu dengan mengungkap fenomena dari hasil wawancara informan dan 

data pendukung untuk kemudian dilakukan analisis data. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Mengumpulkan data noema dan noesis tentang pengelolaan dana 

desa di Desa Buntu Sarong, baik melalui wawancara dengan 

informan (noesis) maupun data noema. 

2. Reduksi data yang sesuai dengan tema yang diteliti. Di tahap ini 

peneliti melakukan reduksi data dari hasil wawancara dengan 

memilah data yang sesuai dengan tema dalam penelitian dan 
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mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan tema dalam 

penelitian.  

3. Analisis korelasi data noesis dan noema. Di tahap ini peneliti 

melakukan penjabaran hubungan antara noesis dan noema. 

4. Pemaknaan terhadap data dalam bentuk kesimpulan. Di tahap ini 

peneliti memaknai hasil analisis korelasi yang dilakukan antara 

noesis dan noema dengan menyimpulkan apakah pengelolaan dana 

desa di Desa Buntu Sarong sudah menerapkan prinsip tanggung 

jawab sesuai tuntutan dalam kajian syariah enterprise theory . 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini 

akan dilakukan di Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, 

Sulawesi Selatan. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek 

yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi partisipan penelitian. 

Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2013) data subjek adalah jenis data 

survey yang berupa pendapat, sikap, pengalaman, atau cirri khas individu  

atau kelompok (responden) yang diwawancarai. 

2. Sumber Data  

Sumber data yaitu asal dari mana data diperoleh yang merupakan 
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faktor penting dalam menentukan bagaimana data tersebut dikumpulkan. 

Klasifikasi sumber informasi penelitian berdasarkan sumber ada dua, 

yakni data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data 

dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian di Desa Buntu Sarong, 

Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya tanpa media perantara  (Indriantoro dan Supomo, 

2013). Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti yang tujuannya 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai para aparat 

desa, terkhusus kepada Kepala Desa, perangkat-perangkat desa 

lainnya yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa, dan 

tokoh-tokoh masyarakat secara langsung untuk mengetahui 

pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise theory . 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan tersedia untuk umum untuk dipergunakan 

oleh sekelompok masyarakat yang menggunakan data tersebut. 

(Kuncoro, 2013: 148). Sumber data sekunder diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang disediakan pemerintah desa, informasi-

informasi tentang desa yang terpublikasi, dan data-data lain yang 
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dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder 

penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen pemerintahan 

desa di Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten 

Enrekang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk analisis dan interpretasi 

data yang akurat sehingga hasil yang diperoleh dapat secara akurat 

menggambarkan kondisi subjek penelitian. Selain itu, metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan studi pustaka. Keempat metode dipilih agar pengumpulan data dapat 

dilakukan secara maksimal. 

1. Observasi 

Observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah 

satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan (Sugiyono, 2014:78). 

Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa 

kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam 

situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada 

lokasi penelitian yakni Desa Buntu Sarong dengan tujuan menganalisis 

perilaku aparatur pemerintah Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, 

Kabupaten Enrekang. 

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

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Responden yang akan menadi informan dalam penbnelitian ini yakni 

kepala Desa Buntu Sarong, aparat desa lainnya yang kompetetn dalam 

pengelolaan keuangan desa, serta tokoh masyarakat Desa Buntu Sarong. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. Metode wawancara yang digunakan adalah indepth 

interview sehingga peneliti menggunakan daftar wawancara yang telah 

dibuat.  

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa pada teknik ini, peneliti 

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber 

tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Proses 

mendokumentasikan data-data penelitian merupakan sebuah langkah untuk 

memback-up informasi yang telah didapatkan. Dokumentasi ini dapat 

berbentuk file foto, video, atau file rekaman wawancara yang dapat 

diakses dari server atau database yang dibuat sendiri atau terpublikasi di 

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

yang dibuat oleh peneliti juga dapat dikategorisasikan sebagai bentuk 

dokumentasi. 
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4. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun 

informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi-

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

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

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan informasi di lapangan (Sugiyono, 

2014). Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud instrumen penelitian yakni 

peneliti itu sendiri, yang mencari informasi terkait penelitian di berbagai sumber 

seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, data dari internet, dan bahan referensi lainnya. 

Informasi yang telah diperoleh diolah sebagai data penelitian. Peneliti juga perlu 

menyediakan peralatan yang mungkin dapat memudahkan proses penelitiannya 

seperti alat tulis, alat perekam, dan peralatan lain. 

F. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah seseorang memiliki informasi mengenai objek 

penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara 

langsung. Informan yang peneliti pilih menjadi narasumber dalam penelitian ini, 

yakni aparat desa khususnya kepala desa, dan aparat desa lainnya yang kompeten 

dalam pengelolaan keuangan desa, serta tokoh-tokoh masyarakat secara langsung untuk 

mengetahui pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise theory . 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengolah dan menganalisis data yang 

terkumpul. Tujuan utama dari analisis data adalah memberikan informasi untuk 

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

penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti membangun kesimpulan 

dari data empiris yang dikumpulkan di lapangan dengan mencari pola yang 

tertanam dalam data tersebut. Analisis data dilakukan secara paralel selama 

penelitian (tanpa menunggu penelitian selesai sepenuhnya). Analisis data 

dianggap selesai ketika peneliti merasa bahwa titik jenuh dari profil data  tercapai 

dan telah menemukan pola aturan yang diinginkan.  

G. Uji Keabsahana Data 

Kualitas data dan keakuratan metode yang digunakan dalam penelitian 

sangat penting. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan 

metodologis terhadap ilmu-ilmu sosial. Validitas data penelitian kualitatif 

dilakukan dengan menggunakan empat uji, yaitu kredibilitas (validitas internal), 

transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas, dan konfirmabilitas 

(objektivitas). Penelitian ini hanya menggunakan dua uji yang paling tepat, yaitu 

credibility dan dependability. Alasan menggunakan keempat pengujian ini adalah 

untuk memastikan kualitas data yang ditemukan di lapangan. 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas juga dikenal sebagai uji validitas internal untuk 

penelitian kuantitatif. Kredibilitas ini dapat dicapai dengan kemampuan 

peneliti untuk terus mengkonfirmasi dan berinteraksi dengan responden 
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dalam jangka waktu yang lama (Afiyanti, 2008). Data yang valid dapat 

ditriangulasi. Triangulasi adalah teknik yang berusaha menemukan titik temi 

di titik pusat informasi dari data yang dikumpulkan untuk memeriksa dan 

membandingkan data yang ada.  

a) Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas kesimpulan yang dihasilkan. 

Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik 

secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

b) Triangulasi Sumber data, atau verifikasi keandalan data, dilakukan 

dengan melihat data dari berbagai sumber. Data yang diperoleh 

kemudian dideskripsikan dan dikategorikan menurut apa yang 

diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti mengklasifikasikan 

data yang sama dan data lain untuk dianalisis lebih lanjut. akan 

melakukan pemilahan data yangsama dan data yang berbeda untuk 

dianalisis lebih lanjut.  

2. Uji Dependabilitas 

Uji realibilitas penelitian kualitatif disebut uji dependabilitas. Uji ini 

merupakan ujian penelitian kualitatif atau  kajian ilmiah. Isu fundamental 

reliabilitas terkait dengan konsistensi hasil ketika dilakukan oleh penneliti 

yang berbeda selama periode waktu yang berbeda dengan menggunakan 
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metode dan naskah wawancara yang sama (Afiyanti, 2008). Dependabilitas 

yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan pengukuran terstruktur yang 

memungkinkan peneliti lain untuk membandingkan hasil yang sama dengan 

penelitian serupa. Uji reliabilitas yang digunakan adalah uji konsistensi, yang 

dapat diukur dengan kemampuan scenario wawancara yang peneliti gunakan 

untuk memberikan jawaban yang relevan dengan topik atau pertanyaan yang 

diajukan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Buntu Sarong 

Desa Buntu Sarong merupakan desa yang dimekarkan dari Desa Masalle 

pada tahun 1998 dan menjadi desa persiapan dengan pejabat kepala desa atas 

nama Syafruddin. SH. Desa ini resmi menjadi desa defenitif dengan pejabat 

kepala desa dijabat oleh Syafruddin.SH pada tahun 2001. 

Tabel 4 1 Sejarah Desa 

TAHUN KEJADIAN  YANG BAIK KEJADIAN YANG BURUK 

1982 Sarana transportasi jalan poros 

Kotu-Masalle mul ai dirintis,  

Terjadi tanah longsor di Dusun 

Panggandangan dan Ledan yang 

menelan banyak korban jiwa dan 

harta penduduk. 

1998 Desa Buntu Sarong 

dimekarkan dari Desa Masalle 

 

1998--2001 Desa Buntu Sarong menjadi 

desa persiapan dengan pejabat 

kepala desa an. Syafruddin. 

SH 

 

2001-2004 Desa Buntu Sarong resmi 

menjadi Desa Defenitif 

dengan kepala desa dijabat 

oleh Syafruddin. SH 

 

2004 Kepala desa dijabat oleh plt. 

Kepala Desa an. Muskamal 

 

2004-2009 Kepala Desa Buntu Sarong 

dijabat oleh H Hamzah 

 

2009-2015 Kepala Desa dijabat oleh  
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Awaludiin. U  

2016-

sekarang 

Kepala desa dijabat oleh 

Sudarman 

 

 

2. Kondisi Dan Ciri Geologis Wilayah 

Wilayah Desa Buntu Sarong secara umum mempunyai letak geologis 

berupa daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian, serta hutan. Selain itu, 

kondisi alam Desa Buntu Sarong yang merupakan daerah pegunungan, dengan 

panorama alam serta cuaca yang dingin menjadikan Desa Buntu Sarong 

sebagai tempat beristirahat  atau tempat untuk memulihkan kesehatan. Desa 

Buntu Sarong juga berbatasan dengan dua desa antara lain,  Desa Masalle dan 

Desa Rampunan, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja. 

Di Desa Buntu Sarong secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur 

semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa Tanaman Hortikultura maupun 

tanaman jangka panjang, serta sangat cocok untuk peternakan (penggemukan 

sapi). Namun wilayah desa ini sangat rawan dengan bencana tanah longsor 

pada musim penghujan karena daerah perbukitan dengan tanahnya yang labil 

dan pegunungan. 

3. Kondisi Geografis Desa Buntu Sarong 

a.  Geografis 

Secara administrasi, Desa Buntu Sarong terletak di wilayah 

Kecamatan Masalle, tepatnya di bagian barat Kabupaten Enrekang. 

Wilayah Desa Buntu Sarong secara administrasi dibatasi oleh wilayah 

Kabupaten dan Kecamatan serta desa tetangga. Desa Buntu Sarong 
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terletak 60 km dari ibukota Kabupaten Enrekang, atau 3 km dari ibukota 

Kecamatan Masalle dengan luas wilayah 29,5 km dengan batas-batas 

sebagai berikut:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rampunan  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Masalle 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Alla  

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja 

Gambar 4 1  Peta wilayah Desa Buntu Sarong 

 

b. Iklim  

Kondisi iklim di Desa Buntu Sarong terdiri dari musim hujan, 

musim kemarau, dan musim pancaroba. Musim hujan biasanya terjadi 

antara Bulan Januari sampai April, musim kemarau antara bulan Juli 

sampai November, dan musim pancaroba antara bulan Mei sampai Juni. 
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4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

a. Jumlah Penduduk 

Desa Buntu Sarong mempunyai jumlah penduduk 2.761 jiwa yang 

tersebar dalam 4 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 4 2 Jumlah Penduduk Berdasakan Jenis Kelamin 

No.  Nama Dusun Jumlah Jiwa Kepala 

Keluarga 
L p Total 

1. 

2 

3 

4 

Dusun patekkong 

Dusun panggandangan 

Dusun katonan padang 

Dusun lo’ko 

434 

378 

240 

356 

447 

359 

238 

309 

881 

737 

478 

665 

231 

181 

121 

193 

 Total 1408 1353 2761 726 

Sumber: Kepala Seksi Pemerintahan 

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4 3 Jumlah Penduduk Berdasakan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Tidak tamat SD 1136 

2 SD 667 

3 SMP 255 

4 SMA 217 

5 SARJANA 58 

Jumlah 2,333 

Sumber: Kepala Seksi Pemerintahan 
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5. Visi dan Misi Desa Buntu Sarong 

a. Visi  

Visi pembangunan Desa Buntu Sarong merupakan gambaran 

kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 tahun kedepan 

yng disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Enrekang, 

substansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika lingkungan 

strategis, aspirasi masyarakat, dan pemerintah Desa Buntu Sarong, 

serta visi dan misi kepala desa terpilih. Untuk itu, visi pembangunan 

Desa Buntu Sarong untuk tahun pertama RPJMDes 2015-2021 adalah: 

“Mangmesa na mapaccing mewujudkan perubahan dan pembaharuan 

disegala bidang untuk menuju masyarakat yang maju, aman dan 

sejahtera ditahun 2021” 

b. Misi 

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan 

menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, 

misi Desa Buntu Sarong merupakan penjabaran secara operasional 

dan lebih mengerucut dari visi yang telah dibuat. Untuk mencapai visi 

yang telah dibuat tersebut maka dirumuskanlah misi yang akan 

dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 

1) Peningkatan kualitas layanan masyarakat untuk memenuhi 

hak dasar masyarakat. 
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2) Penguatan ekonomi yang kompetitif dan berbasis 

masyarakat melalui penihkatan pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan pembangunan. 

3) Menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

4) Pemberdayaan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh 

yang didukung oleh adanya partisipasi optimal dari seluruh 

lapisan masyarakat. 
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6. Struktur pemerintahan Desa Buntu Sarong 

Gambar 4 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buntu Sarong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Desa Buntu Sarong 

 

 

 

Ketua BPD 
JUFRI PULUNG 

 

KEPALA DESA 
SUDARMAN 

SEKERTARIS DESA 
IRFAN ALAM AGUNG 

KEPALA SEKSI 
PEMERINTAHAN 
RISMA WIDARI 

 

KEPALA SEKSI 
KESEJAHTERAAN 

DARMAWATI, S.Pd 
 

KEPALA SEKSI 
PELAYANAN UMUM 

AWALUDDIN 

 

KEPALA URUSAN 
KEUANGAN 

RASNAWATI SAMSI 

 

KEPALA URUSAN 
PERENCANAAN 
MARNO, S.Pd 

 

KEPALA DUSUN 
PATEKKONG 

KASMAN S 

KEPALA DUSUN 
LO’KO 

AGUS SALIM 

KEPALA DUSUN 
KATONAN PADANG 

ABD HAFID RONTAK 

KEPALA DUSUN 
PANGGANDANGAN 

KARDI 
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B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise 

Theory  Di Desa Buntu Sarong 

Pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipandang sebagai sebuah proses 

yang tidak berisiko, karena Undang-undang yang ada telah mengatur bahwa 

mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme 

pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan 

keuangan tersebut harus didukung oleh SDM yang terlatih, demi mewujudkan 

tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Terkait 

wawancara tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa, Bapak Sudarman 

(Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan bahwa: 

“yaa pengelolaan keuangan desa yang baik itu sangat penting, kenapa 

saya katakan penting karena untuk mengelola dana desa yang baik itu 

kita mesti mengikuti regulasi yang berlaku. Sebagaimana kita di 

pemerintah Desa, mengelola keuangan desa itu kita sudah diatur 

berdasarkan Peraturan yang ada dan UU yang berlaku seperti 

Permendagri No. 113 tahun 2014, yang sekarang Permendagri No. 20 

Tahun 2018. Disitu sudah diatur alur pengelolaannya.”.  

 

Kutipan tersebut memberikan indikasi bahwa pengelolaan keuangan 

desa di Desa Buntu Sarong dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 

Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana pengelolaan 

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. Sehingga, kesesuaian antara pengelolaan keuangan di desa dengan 

regulasi yang berlaku menjadi tolak ukur bahwa keuangan desa dilakukan 
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sesuai dengan ketentuan dan asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari asas 

transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib dan disiplin anggaran.  

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak 

yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, kelompok atau individu terhadap 

keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Desa Buntu Sarong adalah salah-satu desa yang 

berada di Kecamatan Masalle, Kabuputen Enrekang yang diberikan bantuan 

dari pemerintah berupa dana desa yang harus dikelola berdasarkan regulasi 

yang berlaku. Pengelolaan yang baik akan mewujudkan pemerintah yang baik 

pula sehingga prinsip akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan prinsip 

akuntabilitas ini bertujuan sebagai patokan atau acuan bagi pemerintah dalam 

melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa. 

Syariah enterprise theory   pada dasarnya memungkinkan agar semua 

bentuk keputusan dan perilaku selaras dengan nilai-nilai keislaman. Syariah 

enterprise theory  menciptakan aparat desa yang taat terhadap ketentuan Allah 

SWT demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dengan berlaku 

jujur dan berperilaku baik kepada semua makhluk hidup serta bertanggung 

jawab tanpa merugikan siapapun termasuk masyarakat demi tercapainya good 

village governance. Terkait dengan pengelolaan dana desa yang baik yang 

sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Pemerintah Desa Buntu Sarong, 

Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan bahwa: 

“untuk  prinsip yang dipegang dalam pengelolaan keuangan desa itu 

intinya kita jujur, kalau kita jujur kan pasti pengelolaannya pasti baik. 

Apalagi tadi saya katakan bahwa dalam pengelolaan dana desa itu kita 

sudah diatur, tetapi biar diatur bagiamana kalau kejujuran tidak ada  
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kan bisa saja diakali, jadi kalau saya, ee kita di desa ini, kita 

upayakanlah yang namanya kejujuran agar supaya masyarakat selalu 

percaya sama kita.” 

 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) 

mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa yang 

baik, pemerintah memegang prinsip kejujuran yang merupakan salah satu nilai-

nilai yang terkandung dalam syariah enterprise theory . Pengelolaan dana desa 

yang berbasis syariah enterprise theory  dipelukan suatu standar pengaturan 

yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi keuangan 

desa.  Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber 

diperoleh beberapa gambaran mengenai pengelolaan dana desa di Desa Buntu 

Sarong.  

a. Tahap perencanaan 

Perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan dan merupakan tahapan 

dalam merumuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang 

bersangkutan. Pemerintah desa sendiri, sesuai dengan misinya, melaksanakan  

perencanaan dalam rangka pembangunan pedesaan. Perencanaan dalam 

pengelolaan keuangan desa merupakan dasar utama untuk memperoleh suatu 

tujuan yang baik. 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah-satu pendapatan desa 

yang penggunaannya tertuang didalam anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDesa). Sehingga dalam proses perencanaan dan kegiatannya disusun 

melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes 

harus melibatkan masyarakat dalam menentukan pembangunan serta 
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pengambilan  keputusan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan 

atau aspirasi yang berkembang. 

Perencanaan pengelolaan ADD dimulai dari penyusunan laporan 

keuangan yang mengacu pada APBDesa tahun berjalan, lalu menyusun 

peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan tahun berkenaan, kemudian 

disetujui kepala desa. Setelah itu ditindaklanjuti pembahasan bersama BPD 

kemudian disampaikan pada bagian hukum, lalu disampaikan pada bupati 

melalui camat. Terkait hal tersebut, Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu 

Sarong) memberikan keterangan bahwa : 

“kan kalau perencanaan keuangan, tidak mungkin kita belanja tanpa 

ada perencanaan kauangan, jadi ee kita melakukan perencanaan 

dengan mengikuti aturan dan UU yang berlaku, yakni sekertaris desa 

menyampaikan APBDesa kepada saya selaku kepala desa untuk 

disetujui kemudian membuat rancangan APBDesa dan ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan dengan BPD dan pemerintah desa. Nah 

setelah itu, kita serahkan ke kabupaten untuk diperiksa apakah sudah 

sesuai regulasi atau tidak, nah apabila sudah sesuai maka disutujui 

oleh kabupaten dan ditetapkan APBDesa untuk tahun berikutnya ”. 

 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) 

memberikan indikasi bahwa pengelolaan dana desa sudah berpedoman pada 

Permendagri No.113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

musyawarah desa yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk 

menyuarakan aspirasinya melalui kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda dan mahasiswa, tokoh agama dan seluruh kader-kader posyandu. 

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Kardi (Kepala Dusun Panggandangan, 

Desa Buntu Sarong) yang menyatakan bahwa : 
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“Sebelum melakukan perencanaan kita  diadakan musyawarah dusun 

dulu, disitu masyarakat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya 

untuk diteruskan ke musrenbangdes oleh kepala dusun.” 

 

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Desa Buntu 

Sarong ini menerapkan sistem musyawarah yang dapat meningkatkan 

keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, 

desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan 

pemerintahannya. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-

pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan kebijakan pada tahapan 

perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan 

sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan 

yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja 

Pemerintah Desa). 

Teori syariah enterprise theory  menjelaskan bahwa seluruh bentuk 

putusan dan tindakan yang di ambil dapat diselaraskan dengan nilai-nilai 

keislaman yang kaffah. Nilai  keislaman harus diterapkan mulai dari tahapan 

perencanaan yang merupakan awal dari tahapan-tahapan dalam pengelolaan 

keuangan desa. Perencanaan keuangan desa di Desa Buntu Sarong dimulai 

dari musyawarah dusun (musdus) sampai pada penetapan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Tentunya pemerintah desa sebagai 

pengemban amanah harus mengedepankan hal-hal yang menjadi kebutuhan 

prioritas masyarakat. Prinsip amanah ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa/4:58 

yang berbunyi: 
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Terjemahannya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. (Al-Qur’an dan Terjemahan) 

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan 

(Tafsir.com,2021): 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang 

beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat 

orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang 

dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan 

Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik 

yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa 

yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia 

mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak 

melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil 

atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.” 

 

Firman Allah di atas menggambarkan relasi antara manusia dan sosial 

orang-orang beriman yang didasarkan pada kebajikan, kebenaran, dan 

pengekangan dari berbagai macam bentuk ketidakadilan. Ini merupakan 

bentuk nasihat ilahi yang wajib menjadi pedoman hidup tiap-tiap individu. 

Amanah adalah prinsip ajaran agama islam. Allah SWT tidak merugikan 

siapa pun dan tidak mengizinkan siapa pun untuk bertindak merugikan 

terhadap orang lain atau melanggar hak yang seharusnya menjadi kepunyaan 

orang lain. Menahan diri dari segala bentuk perbuatan melanggar amanah 

yang meugikan orang lain akan mengarahkan kita menjadi individu yang adil 

dan bertanggung jawab terhadap amanah yang telah ditugaskan.  
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Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Sudarman 

(Kepala Desa Buntu Sarong), peneliti kemudian memberikan pertanyaan 

mendalam untuk memperoleh noesis terkait hal-hal yang memotivasi 

pemerintah Desa Buntu Sarong dalam perencanaannya. Bapak Sudarman 

(Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan keterangan bahwa: 

“Dalam menyusun perencanaan program kerja, kita lihat bagaimana 

skala prioritasnya masyarakat, apa keperluan dan kebutuhannya 

masyarakat, karena itu kan program berasal dari masyarakat sehingga 

kita lihat bagaimana prioritasnya dan itu harus karena kita ini 

sebenarnya masyarakat juga cuma kita yang dikasi amanat. Nah tugas 

kita adalah bagaimana supaya amanat tersebut dapat dijalankan 

dengan baik dengan melihat kebutuhan prioritas masyarakat.” 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) 

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong  dilakukan 

berdasarkan prinsip syariah enterprise theory , dimana  salah satu prinsip 

syariah enterprise theory  terkandung nilai amanah. Hal ini dapat dilihat dari 

kesadaran kepala Desa Buntu Sarong terkait dengan prinsip amanah, dimana 

tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang mengedepankan skala 

prioritas masyarakat sebagai pemberi amanah. 

b. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan keuangan desa merupakan suatu proses yang meliputi 

seluruh pelaksanaan peraturan desa yang telah direncanakan sebelumnya 

terkait dengan APBDes. Dalam rangka penyelenggaraan dan pemberdayaan, 

tahapan ini menjadi dasar dari proses pengadaan barang dan jasa. 

 Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari 

APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh 
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Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tujuan 

diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam pelaksanaan program 

ADD tersebut, dibutuhkan keterbukaan dari Tim pelaksana kepada seluruh 

masyarakat, seperti memasang papan informasi pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan dapat 

memberikan kritik atau saran kepada Tim pelaksana sehingga mencapai 

penggunaan dana desa yang tepat. Terkait hal tersebut, Ibu Rasnawati Samsi 

(KAUR Keuangan Desa Buntu Sarong), memberikan keterangan bahwa: 

“dalam melakukan pelaksanaan pembangunan, sebelumnya kita 

bentuk dulu tim pelaksana. Nah nanti tim pelaksananya yang urus 

bagaimana mekanismenya, menyusun RABnya  nanti dikonfirmasi 

sama sekertaris desa dan disetujui oleh kepala desa barulah dilakukan 

pembayaran oleh bendahara desa.” 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Buntu Sarong, Bapak 

Sudarman yang menyatakan bahwa : 

“semua program-program kegiatan itu kita laksanakan sesuai dengan 

perencanaan ya kan?, ini tahapan-tahapannya kan sudah jelas diatur 

sama permendagri kan gitu, sebelumnya kita adakan musrenbangdes, 

kan tidak mungkin kita laksanakan kegiatan tanpa perencanaan yang 

matang. Nah setelah itu kita bentuk tim pelaksana yang diawasi 

sendiri oleh Pak Marno (KAUR Perencanaan), dia tau semua itu apa 

yang terjadi di lapangan, sudah itu kan harus ada Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), nanti RAB itu dikonfirmasi ke sekdes, baru disetujui 

oleh kepala desa. Setelah semuanya sudah siap baru bendahara desa 

yang lakukan pembayaran.” 

 

Pernyataan Kepala Desa Buntu Sarong memberikan indikasi bahwa 

pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong dilakukan sesuai 

dengan mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai 

dengan  Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 
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desa yang menyatakan bahwa kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas dan 

dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa 

yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Dengan adanya 

tim ini dapat membantu agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.  

Dalam Pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa dimana pelaksanaan 

kegiatan tersebut menggunakan dana desa, maka harus diinformasikan kepada 

masyarakat desa agar masyarakat dapat mengetahui setiap kegiatan maupun 

pembangunan yang sedang berjalan agar prinsip transparansi dapat terwujud. 

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan dana desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan, bukan hanya sebatas pada administrasi yang 

disajikan dalam bentuk laporan, tetapi juga pertanggungjawaban dari apa 

yang direncanakan apakah sesuai dengan yang dikerjakan dilapangan, dan 

apakah manfaatnnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Adanya transparansi 

dan akuntabilitas ini tentunya karena perwujudan nilai kebenaran dan 

kejujuran yang terkandung dalam Teori syariah enterprise theory . 

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan awal bapak sudarman, 

peneliti kemudian memberikan pertanyaan mendalam untuk memperoleh 

noesis terkait pinsip apa yang dipegang pemerintah Desa Buntu Sarong dalam 

pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Sudarman (Kepala 

Desa Buntu Sarong) dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan 

desa yang mengatakan bahwa: 

“kita benar-benar upayakan supaya bagaimana pembangunan di desa 

itu bisa dinikmati oleh masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dapat 
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memajukan masyarakat tanpa adanya sebagian masyarakat yang 

merasa dirugikan apalagi menyalahi ketentuan dari Yang Maha Esa 

sesuai dengan cita-cita Desa Buntu Sarong, dan intinya pekerjaan itu 

harus berkualitas agar masyarakat bisa nikmati selama mungkin. 

Dengan itu dalam pelaksanaan saya selalu sampaikan kepada 

masyarakat terlebih dahulu.” 

 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa  Buntu Sarong) 

memberikan indikasi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di 

Desa Buntu Sarong telah sesuai dengan prinsip syariah enterprise theory  

yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Buntu Sarong 

mengedepankan ketakwaannya kepada tuhan yang maha esa dengan 

mempertimbangkan kualitas pembangunan demi terciptanya masyarakat 

yang adil dan makmur. Pernyataan bapak sudarman kemudian diperkuat 

dengan pernyataan Bapak Mansyur (Warga Desa Buntu Sarong) yang 

menyatakan bahwa: 

“ ku akui te pemerintahan to o kua la’bi maballo mo ia carana, 

apalagi na dikua pelaksanaan. sa yanna den apa ladi jama napau ia 

kua deen omo ladi jama te, pada te anggaranna, susinna mo jo la 

dicor i jo lalan nek buntu, napau jo biasa, na suaki berpartisipasi, sa 

majappu onami todayya ke masyarakat ia jio sijama toh, kan na 

pikkiri masyarakat kua nang harus ri ia dipeballoi na masai-sai 

dipake, apalagi jo lalan male nek buntu yara na ola tarru tau sa 

sebagian besar masyarakat jao ra nani mangbaraba.  ya to ke susi jo 

pasti terjaga tarru ii to sikap gotong-royongta.”  

 

[“ saya sebagai warga, saya akui bahwa pemerintahan sekarang sudah 

lebih bagus caranya, apalagi dalam hal pelaksanaan. Karena apabila 

ada sesuatu yang ingin dilaksanakan, mereka sampaikan dulu ke 

masyarakat bahwa dalam waktu dekat ini akan ada yang kita kerjakan, 

anggarannya sebanyak ini. Misalnya pengecoran jalan ke atas gunung 

itu, mereka sampaikan, dan meminta partisipasi masyarakat, karena 

lebih jelas jika masyarakat yang kerjakan, karena pasti masyarakat 

akan berfikir bagaimana supaya jalan ini bisa dipakai dalam jangka 

waktu yang lama, apalagi jalan ke gunung itu merupakan jalan yang 

paling sering dilewati karena sebagian besar masyarakat berkebun 
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diatas. selain itu, jika seperti ini pastinya sikap gotong-royong 

masyarakat pasti terjaga.”] 

Kutipan diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan 

dana desa di Desa Buntu Sarong dilaksanakan dengan transparan dan 

akuntabel serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaannya dilihat dari bagaimana pemerintah desa menyampaikan 

terkait apa yang hendak dilaksanakan serta meminta masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan guna tercapainya 

pembangunan yang berkualitas dan mempererat sikap gotong royong 

dikalangan masyarakat dan pemerintah desa.  

c. Pengendalian 

Pengendalian merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai 

akuntabilitas. Pengendalian adalah pengukuran pelaksanaan kinerja agar 

tujuan-tujuan dapat dicapai tanpa menyimpang dari yang diperbolehkan. 

Dana yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sangat berdampak 

bagi besarnya cakupan kegiatan pemerintah desa yang diawali dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasinya. 

Sehingga, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, 

diperlukan adanya tindakan pengendalian dan pengawasan oleh aparat desa 

agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tujuan 

pembangunan desa tanpa adanya aturan-aturan yang dilanggar. Pengawasan 

pengelolaan dana desa dalam hal ini sudah diatur menurut undang-undang. 
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Sebagaimana pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) yang 

menyatakan bahwa: 

“sesuai dengan eee UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55, disitu 

menyebutkan bahwa BPD itu mempunyai fungsi, yakni mengawasi 

kinerja kepala desa. Kita ini diawasi sama inspektorat, pihak 

kecamatan, pihak desa dan juga masyarakat melalui BPD. Kira-kira 

seperti itu, jadi saya selaku kepala desa yaa harus adakanlah yahh 

yang namanya pengendalian. Disamping itu kita juga tidak mau kalau 

ada aparat desa yang terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.” 

 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) 

memberikan indikasi bahwa pengendalian keuangan desa di dasari adanya 

UU yang mengatur jalannya pengelolaan keuangan pemerintahan desa. 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 55 

menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi 

melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kemudian pasal 112 

menyebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi 

(Pemprov), dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), 

mempunyai fungsi membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Peneliti kemudian melakukan wawancara lebih mendalam terkait 

motivasi apa yang mendorong pemerintah Desa Buntu Sarong melakukan 

pengendalian pengelolaan keuangan desa. Bapak Sudarman (Kepala Desa 

Buntu Sarong) memberikan pernyataan bahwa: 

“Selain karena adanya UU yang berlaku, yaa setiap orang kan punya 

hati nurani ya kan, bayangkan saja jika uang ratusan juta itu jika tidak 

dikelola dengan baik atau dikelola tanpa adanya pengendalian wahhh 

bagaimana dengan kampung kita ini, disamping adanya UU tadi, kan 

tidak mungkin ada yang menginginkan hal-hal seperti terjerumus 

melakukan kecurangan itu terjadi yaa, misalnya korupsi, itu 

menyimpang dari tujuan awal saya menjabat sebagai kepala desa. Jadi 

yaa sebelum melakukan perencanaan, sudah pasti kita fikirkan 
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matang-matang karena kalau tanpa perencanaan, kita bisa terjerumus 

ke hal-hal seperti itu. Yaa intinya biarpun kita tidak diawasi sama 

pemerintah yang diatas minimal kita lakukan pengendalian terhadap 

diri sendiri, apalagi kita ini pegang amanat dari masyarakat, begitu.” 

 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) 

mengindikasikan bahwa disamping adanya UU yang berlaku, Kepala Desa 

Buntu Sarong sendiri telah menanamkan sikap kejujuran dan kepeduliannya 

terhadap desa.  Hal ini sesuai dengan prinsip syariah enterprise theory  yang 

mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan keuangan desa.  

d. Evaluasi  

Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa disebut dengan evaluasi 

perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, 

keberlanjutan pembangunan, hingga kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

desa melalui pembangunan desa sesuai dengan nawacita presiden Joko 

Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui pembangunan 

desa. Evaluasi perkembangan desa oleh Desa Buntu Sarong sendiri dilakukan 

dengan tujuan agar pembangunan desa bisa berkelanjutan untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. ibu Rasnawati Samsi (Kaur Keuangan Desa Buntu 

Sarong) menyatakan bahwa: 

“setiap tahunnya kita lakukan evaluasi, agar hal-hal yang sudah kita 

rencanakan dengan masyarakat sebelumnya bisa kita laksanakan yang 

belum sempat dilaksanakan, apalagi sudah ada anggarannya kan, 

Cuma belum sempat dilaksanakan saja. Itu bisa dilaksanakan 

kedepan.” 
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Senada dengan Ibu Rasnawati Samsi (Kaur Keuangan Desa Buntu Sarong), 

Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong), memberikan keterangan 

bahwa: 

“evaluasi ini sangat perlu dilakukan dan itu ada peraturannya, tapi 

saya lupa bunyinya itu. mungkin untuk melengkapi kekurangan-

kekurangan dalam pengelolaan dana desa sebelumnya, seperti 

disemua bidanglah, termasuk pembangunan-pembangunan yang 

belum sempat disentuh, mudah-mudahan bisa disentuh untuh 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi dalam dua tahun ini, ada 

beberapa program desa yang belum sempat dilaksanakan karena 

terkendala pandemic.” 

 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) 

mengindikasikan bahwa dalam melakukan evaluasi desa itu didasari adanya 

peraturan serta kesadarannya akan pentingnya evaluasi. Demikian yang 

tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 81 tahun 

2015 tentang evaluasi perkembangan desa. Evaluasi dalam pengelolaan 

keuangan desa dilakukan  di berbagai bidang seperti, evaluasi bidang 

pemerintahan desa yang meliputi pemerintahan, kinerja, inisiatif dan 

kreativitas pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian adat dan budaya. 

Kemudian evaluasi di bidang kewilayahan dan evaluasi di bidang 

kemasyarakatan. Peneliti kemudian memberikan pertanyaan mendalam 

mengenai hal hal yang memotivasi pemerintah Desa Buntu Sarong dalam 

melakukan evaluasi. Bapak sudarman memberikan keterangan bahwa: 

“hal-hal yang memotivasi yahh.. eeee bisa di bilang kesadaran diri lah. 

Apalagi kita ini manusia biasa, ya apapun yang kita lakukan tidak 

lepas dari kekurangan. Pembangunan-pembangunan yang  

sebelumnya direncanakan dan belum terlaksana misalnya. Itu saya 

harus jujur, jangan karena sudah habis periode saya bermasa bodoh. 

Sebagai pemerintah desa yaa saya selalu upayakan kesejahteraan 

masyarakat, kepercayaan masyarakat yang apabila saya ada 
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kekurangan saya evaluasi agar kedepannya pemerintahan ini semakin 

baik agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Kira-kira begitu” 

Pernyataan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong) 

mengindikasikan bahwa dalam melakukan evaluasi, pemerintah Desa Buntu 

Sarong telah sesuai dengan prinsip syariah enterprise theory . Kesejahteraan 

dan kepercayaan masyarakat serta kesadaran diri pemerintah Desa Buntu 

Sarong mendorong untuk melakukan evaluasi desa guna menajadi pedoman 

bagi pemerintah dalam menyusun serta melaksanakan kegiatan di masa 

selanjutnya..  

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise 

Theory   

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah 

untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan 

yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di 

pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat 

bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga 

yang berkepentingan. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa 

bertujuan untuk mengupayakan tercapainya tata kelola yang baik. Asas atau 

prinsip pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.  

Pemerintah Desa buntu sarong memaknai akuntabilitas sebagai upaya 

pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas pengelolaan dana desa 

yang dilakukan melalui realisasi rancangan pembangunan yang telah 
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direncanakan bersama dengan masyarakat. Bapak Sudarman (Kepala Desa 

Buntu Sarong) mengatakan bahwa: 

“akuntabillitas itu kan harus yah dalam pengelolaan dana desa, itu 

salah satu asas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas atau dapat 

dikatakan sebagai pertanggungjawabannya pemerintah tentang 

pengelolaan dana desa yang sebetulnya itu untuk pembangunan desa. 

Alhamdulillah selama saya menjabat saya selalu prioritaskan 

masyarakat, seperti pembangunan jalan yang menjadi akses utama 

masyarakat kalau pergi ke kebun.” 

Pemerintah desa buntu sarong berusaha mewujudkan pemerintahan 

yang akuntabel dengan melakukan berbagai program prioritas yang dianggap 

sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Apalagi akuntabilitas ini 

dianggap sebagai perwujudan kewajiban untuk menghitung keberhasilan dan 

kegagalan implementasi visi dan misi.  

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah Desa Buntu 

Sarong adalah berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa 

yang diserahkan kepada pihak terkait. Hal tersebut seperti yang dituturkan 

Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong):  

“untuk pertanggungjawbannya kita sudah diatur jadi kita tinggal ikuti 

aturan tersebut kita buat laporan keuangan yang betul betul harus 

sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Itu juga harus dibuktikan 

dengan melampirkan foto dokumentasi pelaksanaan.” 

Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Ibu Rasnawati Samsi (KAUR 

Keuangan Desa Buntu Sarong) yang mengatakan bahwa: 

“pertanggungjawaban disini dengan membuat LPJ, laporan yahh, dan 

juga ada bukti fisik seperti foto dokumentasi kegiatan dan 

semacamnya.” 
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Dari kutipan wawancara dengan KAUR Keuangan dan Kepala Desa 

dapat dilihat bahwa pertanggungjawabannya mengikuti regulasi dengan 

membuat LPJ yang nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.  

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan penuh 

tanggungjawab atau akuntabilitas agar penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan syariah enterprise theory. Jika hal 

tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat 

lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama. Kesuksesan 

program desa tidak terlepas dari  peran serta semua pihak stakeholder, 

dimana stakeholder dalam hal ini adalah Allah, manusia, dan alam. oleh 

karena itu pemerintah desa harus menjaga hubungan baik dengan Allah, 

manusia, dan alam yang akan memberikan dukungan penuh kepada 

pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.  

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong aparat desa 

melibatkan Allah, manusia dan alam sebagai pihak yang memerlukan 

pertanggunjawaban yang diharapkan mampu menjadi pengawas sehingga 

program tersebut dapat dilakukan secara tertib, efisien, efektif, serta  

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. 

Sebagai seorang hamba yang patuh  terhadap  Tuhannya, Bapak Sudarman 

(Kepala Desa Buntu Sarong) memberikan penjelasan bahwa:  

“terkait pertanggungjawaban saya sudah dari awal, ee mulai dari 

perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan evaluasi itu saya 

tidak pernah lalai bahwa saya ini sama dengan masyarakat di mata 

Allah, hanya mungkin saya yang dipercaya sama Allah untuk 

membangun desa ini. Makanya saya selalu tanamkan kejujuran, saya 

tau dosanya itu pemimpin yang dzolim. Itulah mengapa saya selalu 
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menanamkan kejujuran sebagai pertanggungjawaban saya, karena ini 

Allah kan, biar saya kalasi, saya bisa menipu masyarakat, tapi kalau 

Allah siapa yang bisa? Begitu..” 

Berdasarkan keterangan Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu 

Sarong) dapat diindikasikan bahwa pemerintah desa dalam 

pertanggungjawaban telah dijalankan secara akuntabel sesuai dengan prinsip 

syariah enterprise theory . Pemerintah desa menyadari akan adanya pantauan 

Allah sehingga dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Buntu Sarong 

selalu mengedepankan nilai kejujuran sebagai wujud pertanggungjawaban 

yang mana hal tersebut terdapat dalam prinsip syariah enterprise theory . 

Selain pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak terkait, akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di desa buntu sarong juga dilakukan dalam bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang 

membutuhkan pertanggungjawaban yang akuntabel sesuai dengan prinsip 

syariah enterprise theory . Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak 

Sudarman (Kepala Desa Buntu Sarong): 

“selain pertanggungjawaban dalam bentuk lpj kepada atasan, kita juga 

melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan adanya 

keterbukaan, ee transparansi yah. mengingat kita berbicara soal 

anggaran tentu itu sangat sensitif yah jadi kita transparansi ke 

masyarakat, kita pasang baliho laporan realisasi anggaran setiap tahun 

yang sebelumnya kita serahkan dulu ke inspektorat untuk diperiksa, 

nanti setelah diperiksa oleh inspektorat baru kita pasang baliho itu 

supaya masyarakat tau realisasi anggarannya bagaimana, program 

kerja yang terlaksana serta program yang mana yang belum 

terlaksana, disitu masyarakat bisa tau.” 

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan 

pertanggungjawaban desa buntu sarong sudah dijalankan pengelolaan dana 

desa yang akuntabel, karena telah melaksanakan pelaporan sesuai 
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Permendagri No. 113 tahun 2014. Mengimpelementasikan 

pertanggungjawaban pemerintah desa buntu sarong dengan syariah enterprise 

theory, peneliti kemudian memberikan pertanyaan mendalam terkait 

akuntabilitas dana desa terhadap masyarakat sebagai salah satu stakeholder  

bagi pemerintah Desa Buntu Sarong. Bapak Sudarman (Kepala Desa Buntu 

Sarong) memberikan keterangan: 

“wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat 

menurut saya dengan hati nurani yah, apalagi ini amanah, maka cukup 

jika saya melakukan pembangunan yang harus jujur, tepat sasaran, 

juga transparansi yang saya sebutkan tadi. Jika dalam pengelolaan 

dana desa ini saya jujur maka sudah pasti akuntabel. Makanya sejak 

perencanaan itu saya sudah libatkan masyarakat, pelaksanaannya juga, 

sampai pada pertanggungjawabannya yaa saya pasang itu papan 

realisasi anggaran. Tapi itu papan realisasi anggaran itu saya rasa 

hanya sebagian kecil masyarakat yang mengerti, mengingat desa kita 

ini masih tertinggal tingkat pendidikannya. Menurut saya pertanggung 

jawaban yang berbasis syariah seperti ini yang lebih dominan dilihat 

masyarakat.” 

 

Pernyataan Bapak Sudarman diatas mengindikasikan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong sebagai wujud 

pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam 

pengelolaan dana desa yang berbasis syariah enterprise theory  dilakukan 

dengan hati nurani, kejujuran, serta amanah. Nilai-nilai keislaman tersebutlah 

yang menjadi landasan masyarakat dalam menilai pertanggungjawaban 

pemerintah desa dan mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa didesa 

buntu sarong dilakukan dengan transparan dan akuntabel serta sesuai dengan 

syariah enterprise theory. 

Syariah enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban 

bukan hanya kepada tuhan sebagai stakeholder tertinggi dan manusia. Tetapi 
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pertanggungjawaban kepada alam juga harus dilaksanakan. Meskipun tidak 

secara langsung memberikan kontribusi terhadap jalannya roda pemerintahan, 

namun alam juga berhak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Terkait 

hal ini bapak sudarman memberikan keterangan: 

“pertanggungjawaban kepada alam ini terlihat sepele yah. kita tidak 

pernah menyadari bahwa segala yang kita nikmati selama ini dari 

alam, tapi Alhamdulillah selama ini saya juga melakukan 

pertanggungjawaban terhadap alam, seperti halnya ketika saya 

mengimbau kepada masyarakat untuk kerja bakti, membersihkan 

selokan-selokan itu kan, mengimbau agar tidak menggundulkan 

gunung-gunung, apalagi kita tau disini kan daerah kita sangat rawan 

longsor, walaupun longsor itu sesuatu yang ee bencana alam toh, tapi 

setidaknya bisa diminimalisir dengan tidak menggundulkan hutan. 

Yaa saya kira seperti itu wujud rasa syukur dan terima kasih kepada 

alam, serta pertanggungjawabannya.” 

Pernyataan Bapak Sudarman kemudian diperkuat dengan adanya 

pernyataan bapak Nasrun T S.Pd (Masyarakat Desa Buntu Sarong) yang 

menyatakan bahwa: 

“sejak dulu pemerintah desa memang selalu mengimbau kepada 

masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, buktinya di desa kita 

betul-betul tidak ada kita temui tumpukan sampah-sampah atau 

sampah yang berserakan seperti di desa-desa lain.”  

Pernyataan Bapak Sudarman dan Bapak Nasrun tersebut menunukkan 

bahwa pemerintah Desa Buntu Sarong dalam mengelola dana desa secara 

akuntabel telah sesuai dengan prinsip syariah enterprise theory. Syariah 

enterprise theory yang mengakui adanya pertanggungjawaban kepada Allah, 

manusia dan alam karena dalam konsep syariah enterprise theory  dijelaskan 

bahwa kesejahteraan tidak diperuntukkan kepada atasan dalam hal ini pemkab, 

tetapi juga diperuntukkan kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta alam 

sebagai sumber kehidupan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.  



74 
 

 
 

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah kedua ini, 

peneliti merangkumnya dalam tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4 4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise 

Theory 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Syariah Enterprise Theory 

Akuntabilitas  

Akuntabilitas pengelolaan dana desa 

pada pemerintah desa Buntu Sarong 

dilaksanakan sesuai dengan 

Permendagri no. 113 tahun 2014 

dengan Laporan pertanggungjawaban 

desa yang sesuai dengan yang terjadi di 

lapangan yang dibuktikan dengan 

adanya dokumentasi kegiatan. Laporan 

pertanggungjawaban ini kemudian 

diperiksa oleh inspektorat.  

• Akuntabilitas pemerintah desa buntu 

sarong berupa laporan 

pertanggungjawaban yang 

diserahkan kepada atasan dan 

laporan realisasi anggaran sebagai 

pertanggungawaban kepada 

masyarakat. 

• Pemerintah desa buntu sarong 

menanamkan nilai-nilai kejujuran 

dalam pengelolaan dana desa 

sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada Allah SWT. 

• Pertanggungjawaban pemerintah 

desa buntu sarong terhadap 

lingkungan yaitu dengan 

menghimbau kepada masyarakat 

agar tidak menebang pohon untuk 

menghindari tanah longsor, 

menghimbau kepada masyarakat 

agar tidak membuang sampah 

sembarangan serta melaksanakan 

kegiatan kerja bakti.  

Penggunaan Dana desa  

Penggunaan dana desa dilakukan dalam 

hal pembangunan desa yang ditinjau 

berdasarkan skala prioritas masyarakat 

yang disampaikan dalam 

musrenbangdes pada tahap 

perencanaan. 

• Penggunaan dana desa oleh 

pemerintah desa buntu sarong 

diperuntukkan kepada pembangunan 

desa yang bermanfaat bagi 

masyarakat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. 

• Penggunaan dana desa juga 

diperuntukkan untuk program 
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kegiatan kerja bakti sebagai wujud 

kepedulian dan pertanggungjawaban 

terhadap lingkungan sesuai dengan 

nilai-nilai syariah enterprise theory. 

Transparansi 

Tranparansi di desa Buntu Sarong  

yakni adanya keterbukaan aparatur desa 

terhadap masyarakat terkait 

pengelolaan anggaran desa yang di 

tuangkan dalam papan informasi. 

• Pemerintah desa buntu sarong 

melakukan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat sebagai indikator 

syariah enterprise theory dengan 

transparansi laporan realisasi 

anggaran serta penyampaian kepada 

masyarakat terkait pelaksanaan 

pembangunan desa serta anggaran 

pembangunan tersebut. 

 

Partisipasi  

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa 

Buntu Sarong  sudah sangat baik. 

Terbukti saat mereka diundang untuk 

melakukan Musrenbangdes, masyarakat 

sangat antusias hadir dan memberikan 

banyaknya usulan-usulan untuk 

program kerja yang akan dilakukan. 

Pemerintah desa juga menghimbau 

masyarakat untuk ikut andil dalam 

pelaksanaan pembangunan demi 

pembangunan yang berkualitas 

sekaligus mempererat sikap gotong-

royong antar masyarakat. 

• Pemerintah desa buntu sarong 

melibatkan masyarakat dalam 

musrenbangdes sebagai 

pertanggungjawaban kepada 

masyarakat sekaligus merupakan 

salah satu indikator syariah 

enterprise theory untuk mengetahui 

kebutuhan prioritas desa. 

• Masyarakat berpartisipasi dalam 

program kerja bakti, mentaati 

himbauan pemerintah desa agar 

tidak membuang sampah sembarang 

tempat untuk menjaga kelestarian 

lingkungan desa sebagai 

pertanggungajawaban yang 

merupakan indikator syariah 

enterprise theory.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian terkait konsep syariah enterprise theory  dalam mewujudkan 

pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan cara menerapkan 

prinsip akuntabilitas dengan baik. Dimana pihak pemerintah desa selalu 

melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan 

APBDes. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Sarong 

telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat 

tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Sarong dalam hal ini 

transparansi yang dilakukan aparat pemerintah desa yaitu memberikan 

informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi di 

kantor desa, bertujuan agar masyarakat desa mengetahui pendapatan dan 

pengeluaran desa. Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Buntu Sarong berupa evaluasi dan transparansi yang 

terdiri atas dua hal yakni laporan pertanggungjawaban program dan 

realisasi program kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan 

pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi 

maupun pusat. 

2. Pemerintah Desa Buntu Sarong telah melakukan tanggungjawabnya secara 

vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep syariah 

enterprise theory yang dimana bukan hanya menekankan kepada tanggung 
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jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab kepada sang 

pencipta yaitu Allah SWT, dan juga tidak melepas tanggung jawab kepada 

alam. 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang peneliti  harapkan kepada peneliti selanjutnya 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya harap dilakukan dengan waktu penelitian yang 

panjang agar didapakan kredibilitas dan dependabilitas data peneliti yang 

semakin baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis triangulasi utama yakni 

sumber data. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu dilakukan dengan 

menambahkan triangulasi lainnya. 

3. Disarankan peneliti untuk mengintegrasikan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa dengan kearifan lokal.  
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LAMPIRAN I 

Kertas Kerja Fenomenologi 

Nama Informan : Sudarman 

Agama  :  Islam  

Jabatan  : Kepala Desa Buntu Sarong 

Pertanya

an   

Noema  Noesis  Analisis 

Korelasi 

Noesis-Noema  

Kesimpulan  

Bagaima

na 

pemaham

an bapak 

mengenai 

pentingn

ya 

pengelola

an dana 

desa yang 

baik ? 

“yaa pengelolaan 

keuangan desa yang 

baik itu sangat 

penting, kenapa saya 

katakan penting 

karena untuk 

mengelola dana desa 

yang baik kita mesti 

mengikuti regulasi 

yang berlaku. 

Sebagaimana kita di 

pemerintah Desa, 

mengelola keuangan 

desa itu kita sudah 

diatur berdasarkan 

Peraturan yang ada 

dan UU yang 

berlaku seperti 

Permendagri No. 

113 tahun 2014, 

yang sekarang 

Permendagri No. 20 

Tahun 2018. Disitu 

sudah diatur alur 

pengelolaannya.” 

“untuk  prinsip 

yang dipegang 

dalam 

pengelolaan 

keuangan desa itu 

intinya kita jujur, 

kalau kita jujur 

kan pasti 

pengelolaannya 

pasti baik. 

Apalagi tadi saya 

katakan bahwa 

dalam 

pengelolaan dana 

desa itu kita 

sudah diatur, 

tetapi biar diatur 

bagaimana kalau 

kejujuran tidak 

ada  kan bisa saja 

diakali, jadi kalau 

saya, ee kita di 

desa ini, kita 

upayakanlah yang 

namanya 

kejujuran agar 

supaya 

masyarakat selalu 

percaya sama 

kita.” 

 

Pengelolaan 

dana desa yang 

baik didasari 

kesadaran 

bahwa penting 

adanya prinsip 

dalam 

mengelola 

dana desa 

yakni 

kejujuran serta 

mengikuti 

aturan yang 

berlaku yakni 

permendagri 

no 113 dan 

permendagri 

no 28 tahun 

2018. 

Pernyataan 

Bapak 

Sudarman 

(Kepala Desa 

Buntu Sarong) 

mengindikasika

n bahwa dalam 

melaksanakan 

pengelolaan 

dana desa yang 

baik, pemerintah 

mengikuti 

aturan-aturan  

yang berlaku 

serta memegang 

prinsip 

kejujuran yang 

merupakan salah 

satu nilai-nilai 

yang terkandung 

dalam syariah 

enterprise 

theory . 

Bagaima

na 

perencan

aan yang 

dilakukan 

“kan kalau 

perencanaan 

keuangan, tidak 

mungkin kita 

belanja tanpa ada 

“Dalam 

menyusun 

perencanaan 

program kerja, 

kita lihat 

Perencanaan 

dana desa yang 

dilakukan oleh 

Pemerintah 

Desa Buntu 

Pernyataan 

Bapak 

Sudarman 

(Kepala Desa 

Buntu Sarong) 
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di Desa 

Buntu 

Sarong? 

perencanaan 

kauangan, jadi ee 

kita melakukan 

perencanaan dengan 

mengikuti aturan 

dan UU yang 

berlaku, yakni 

sekertaris desa 

menyampaikan 

APBDesa kepada 

saya selaku kepala 

desa untuk disetujui 

kemudian membuat 

rancangan APBDesa 

dan ditetapkan 

berdasarkan 

kesepakatan dengan 

BPD dan pemerintah 

desa. Nah setelah 

itu, kita serahkan ke 

kabupaten untuk 

diperiksa apakah 

sudah sesuai 

regulasi atau tidak, 

nah apabila sudah 

sesuai maka 

disutujui oleh 

kabupaten dan 

ditetapkan APBDesa 

untuk tahun 

berikutnya ”. 

 

bagaimana skala 

prioritasnya 

masyarakat, apa 

keperluan dan 

kebutuhannya 

masyarakat, 

karena itu kan 

program berasal 

dari masyarakat 

sehingga kita lihat 

bagaimana 

prioritasnya dan 

itu harus karena 

kita ini 

sebenarnya 

masyarakat juga 

cuma kita yang 

dikasi amanat. 

Nah tugas kita 

adalah bagaimana 

supaya amanat 

tersebut dapat 

dijalankan dengan 

baik dengan 

melihat 

kebutuhan 

prioritas 

masyarakat.” 

 

Sarong dengan 

melihat skala 

prioritas 

sebagai 

amanah dari 

masyarakat 

dan membuat 

rancangan 

APBDesa  

berdasarkan 

kesepakatan 

dengan BPD 

sesuai aturan 

dan UU yang 

berlaku.   

menunjukkan 

bahwa 

pengelolaan 

dana desa di 

Desa Buntu 

Sarong  

dilakukan 

berdasarkan 

prinsip syariah 

enterprise 

theory , dimana  

salah satu 

prinsip syariah 

enterprise 

theory  

terkandung nilai 

amanah. Hal ini 

dapat dilihat dari 

kesadaran 

kepala Desa 

Buntu Sarong 

terkait dengan 

prinsip amanah, 

dimana tahap 

perencanaan 

pengelolaan 

dana desa yang 

mengedepankan 

skala prioritas 

masyarakat 

sebagai pemberi 

amanah 

Bagaima

na 

pelaksana

an yang 

dilakukan 

di Desa 

Buntu 

Sarong? 

“semua program-

program kegiatan 

itu kita laksanakan 

sesuai dengan 

perencanaan ya 

kan?, ini tahapan-

tahapannya kan 

sudah jelas diatur 

sama permendagri 

kan gitu, 

sebelumnya kita 

adakan 

musrenbangdes, kan 

tidak mungkin kita 

“kita benar-benar 

upayakan supaya 

bagaimana 

pembangunan di 

desa itu bisa 

dinikmati oleh 

masyarakat, 

bermanfaat bagi 

masyarakat, dapat 

memajukan 

masyarakat tanpa 

adanya sebagian 

masyarakat yang 

merasa dirugikan 

Pelaksanaan 

dalam 

pengelolaan 

dana desa 

dengan 

mengupayakan 

pembangunan 

desa 

bermanfaat 

bagi 

masyarakat 

sesuai dengan 

cita-cita desa, 

sehingga 

Pelaksanaan di 

Desa Buntu 

Sarong 

dilaksanakan 

dengan 

transparan dan 

akuntabel serta 

melibatkan 

masyarakat 

untuk 

berpartisipasi 

dalam 

pelaksanaannya 

dilihat dari 
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laksanakan kegiatan 

tanpa perencanaan 

yang matang. Nah 

setelah itu kita 

bentuk tim 

pelaksana yang 

diawasi sendiri oleh 

Pak Marno (KAUR 

Perencanaan), dia 

tau semua itu apa 

yang terjadi di 

lapangan, sudah itu 

kan harus ada 

Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), nanti 

RAB itu 

dikonfirmasi ke 

sekdes, baru 

disetujui oleh 

kepala desa. Setelah 

semuanya sudah 

siap baru bendahara 

desa yang lakukan 

pembayaran.” 

 

apalagi menyalahi 

ketentuan dari 

Yang Maha Esa 

sesuai dengan 

cita-cita Desa 

Buntu Sarong, 

dan intinya 

pekerjaan itu 

harus berkualitas 

agar masyarakat 

bisa nikmati 

selama mungkin. 

Dengan itu dalam 

pelaksanaan saya 

selalu sampaikan 

kepada 

masyarakat 

terlebih dahulu.” 

 

program-

program 

kegiatan 

dilaksanakan 

sesuai 

perencanaan 

yang diatur 

dalam 

Permendagri 

dengan 

tahapan 

mengadakan 

musrenbangses

dan 

membentuk 

tim pelaksanan 

yang diawasi 

oleh KAUR 

Perencanaan 

dan membuat 

Rencana 

Anggaran 

Biaya (RAB) 

yang disetujui 

kepala desa.  

bagaimana 

pemerintah desa 

menyampaikan 

hal-hal yang 

hendak 

dilaksanakan 

serta meminta 

masyarakat 

untuk 

berpartisipasi 

aktif dalam 

melaksanakan 

pembangunan 

guna 

tercapainya 

pembangunan 

yang berkualitas 

dan mempererat 

sikap gotong 

royong 

dikalangan 

masyarakat dan 

pemerintah desa.  

 

Apa yang 

mendasar

i 

pemerint

ah Desa 

Buntu 

Sarong 

melakuka

n 

pengenda

lian 

dalam 

pengelola

an dana 

desa? 

“sesuai dengan eee 

UU No. 6 Tahun 

2014 tentang desa 

pasal 55, disitu 

menyebutkan bahwa 

BPD itu mempunyai 

fungsi, yakni 

mengawasi kinerja 

kepala desa. Kita ini 

diawasi sama 

inspektorat, pihak 

kecamatan, pihak 

desa dan juga 

masyarakat melalui 

BPD. Kira-kira 

seperti itu, jadi saya 

selaku kepala desa 

yaa harus adakanlah 

yahh yang namanya 

pengendalian. 

Disamping itu kita 

“Selain karena 

adanya UU yang 

berlaku, yaa 

setiap orang kan 

punya hati nurani 

ya kan, 

bayangkan saja 

jika uang ratusan 

juta itu jika tidak 

dikelola dengan 

baik atau dikelola 

tanpa adanya 

pengendalian 

wahhh bagaimana 

dengan kampung 

kita ini, 

disamping adanya 

UU tadi, kan 

tidak mungkin 

ada yang 

menginginkan 

Pemerintah 

Desa Buntu 

Sarong  

menyadari 

pentingnya 

hati nurani 

yang tidak 

menginginkan 

kecurangan 

dengan 

melakukan 

pengendalian  

sesuai dengan 

UU No. 6 

Tahun 2014 

Pasal 55 

bahwa BPD 

berfungsi 

mengawasi 

kinerja kepala 

desa  

Pernyataan 

Bapak 

Sudarman 

(Kepala Desa 

Buntu Sarong) 

mengindikasika

n bahwa 

disamping 

adanya UU yang 

berlaku, Kepala 

Desa Buntu 

Sarong sendiri 

telah 

menanamkan 

sikap kejujuran 

dan 

kepeduliannya 

terhadap desa.  

Hal ini sesuai 

dengan prinsip 

syariah 
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juga tidak mau 

kalau ada aparat 

desa yang 

terjerumus ke hal-

hal yang tidak 

diinginkan.” 

 

hal-hal seperti 

terjerumus 

melakukan 

kecurangan itu 

terjadi yaa, 

misalnya korupsi, 

itu menyimpang 

dari tujuan awal 

saya menjabat 

sebagai kepala 

desa. Jadi yaa 

sebelum 

melakukan 

perencanaan, 

sudah pasti kita 

fikirkan matang-

matang karena 

kalau tanpa 

perencanaan, kita 

bisa terjerumus ke 

hal-hal seperti itu. 

Yaa intinya 

biarpun kita tidak 

diawasi sama 

pemerintah yang 

diatas minimal 

kita lakukan 

pengendalian 

terhadap diri 

sendiri, apalagi 

kita ini pegang 

amanat dari 

masyarakat, 

begitu.” 

 

enterprise 

theory  yang 

mengedepankan 

nilai-nilai 

keislaman dalam 

pengelolaan 

keuangan desa.  

 

Apa yang 

mendasar

i 

Pemerint

ah Desa 

Buntu 

Sarong 

melakuka

n 

evaluasi 

desa? 

“evaluasi ini sangat 

perlu dilakukan dan 

itu ada 

peraturannya, tapi 

saya lupa bunyinya 

itu. mungkin untuk 

melengkapi 

kekurangan-

kekurangan dalam 

pengelolaan dana 

desa sebelumnya, 

“hal-hal yang 

memotivasi yahh.. 

eeee bisa di 

bilang kesadaran 

diri lah. Apalagi 

kita ini manusia 

biasa, ya apapun 

yang kita lakukan 

tidak lepas dari 

kekurangan. 

Pembangunan-

Evaluasi oleh 

Pemerintah 

Desa Buntu 

Sarong 

didasari oleh 

kesadaran diri 

bahwa 

manusia biasa  

tidak terlepas 

dari 

kekurangan. 

Pernyataan awal 

Bapak 

Sudarman 

mengindikasika

n bahwa 

evaluasi desa 

didasari adanya 

peraturan serta 

kesadarannya 

akan pentingnya 

evaluasi. 
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seperti disemua 

bidanglah, termasuk 

pembangunan-

pembangunan yang 

belum sempat 

disentuh, mudah-

mudahan bisa 

disentuh untuh 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat. Apalagi 

dalam dua tahun ini, 

ada beberapa 

program desa yang 

belum sempat 

dilaksanakan karena 

terkendala 

pandemic.” 

 

pembangunan 

yang  sebelumnya 

direncanakan dan 

belum terlaksana 

misalnya. Itu saya 

harus jujur, 

jangan karena 

sudah habis 

periode saya 

bermasa bodoh. 

Sebagai 

pemerintah desa 

yaa saya selalu 

upayakan 

kesejahteraan 

masyarakat, 

kepercayaan 

masyarakat yang 

apabila saya ada 

kekurangan saya 

evaluasi agar 

kedepannya 

pemerintahan ini 

semakin baik agar 

kesejahteraan 

masyarakat 

tercapai. Kira-kira 

begitu” 

 

Untuk 

melengkapi 

kekurangan-

kekurangan 

tersebut maka 

diperlukan 

prinsip 

kejujuran serta 

melakukan 

evaluasi desa. 

Demikian yang 

tertuang dalam 

peraturan 

menteri dalam 

negeri 

(permendagri) 

nomor 81 tahun 

2015 tentang 

evaluasi 

perkembangan 

desa. Evaluasi 

oleh Pemerintah 

Desa Buntu 

Sarong juga 

telah sesuai 

dengan prinsip 

syariah 

enterprise 

theory  dimana  

kesejahteraan 

dan kepercayaan 

masyarakat serta 

kesadaran diri 

pemerintah Desa 

Buntu Sarong 

mendorong 

untuk 

melakukan 

evaluasi desa 

guna menjadi 

pedoman bagi 

pemerintah 

dalam 

menyusun serta 

melaksanakan 

kegiatan di masa 

selanjutnya..  

 

Bagaima

na 

pemaham

an bapak 

terkait 

akuntabil

itas? 

“akuntabillitas itu 

kan harus yah dalam 

pengelolaan dana 

desa, itu salah satu 

asas pengelolaan 

dana desa. 

Akuntabilitas atau 

dapat dikatakan 

“terkait 

pertanggungjawa

ban saya sudah 

dari awal, ee 

mulai dari 

perencanaan 

sampai dengan 

pertanggungjawa

Akuntabilitas 

dipahami 

sebagai 

pertanggungja

waban 

pemerintah 

terkait 

pengelolaan 

Berdasarkan 

keterangan 

bapak sudarman 

(kepala desa 

buntu sarong) 

dapat 

diindikasikan 

bahwa 
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sebagai 

pertanggungjawaban

nya pemerintah 

tentang pengelolaan 

dana desa yang 

sebetulnya itu untuk 

pembangunan desa. 

Alhamdulillah 

selama saya 

menjabat saya selalu 

prioritaskan 

masyarakat, seperti 

pembangunan jalan 

yang menjadi akses 

utama masyarakat 

kalau pergi ke 

kebun.” 

“untuk 

pertanggungjawaban

nya kita sudah diatur 

jadi kita tinggal ikuti 

aturan tersebut kita 

buat laporan 

keuangan yang betul 

betul harus sesuai 

dengan apa yang 

terjadi dilapangan. 

Itu juga harus 

dibuktikan dengan 

melampirkan foto 

dokumentasi 

pelaksanaan.” 

 

 

ban dan evaluasi 

itu saya tidak 

pernah lalai 

bahwa saya ini 

sama dengan 

masyarakat di 

mata Allah, 

hanya mungkin 

saya yang 

dipercaya sama 

Allah untuk 

membangun desa 

ini. Makanya 

saya selalu 

tanamkan 

kejujuran, saya 

tau dosanya itu 

pemimpin yang 

dzolim. Itulah 

mengapa saya 

selalu 

menanamkan 

kejujuran sebagai 

pertanggungjawa

ban saya, karena 

ini Allah kan, 

biar saya kalasi, 

saya bisa menipu 

masyarakat, tapi 

kalau Allah siapa 

yang bisa? 

Begitu..” 

 

dana desa yang 

sebetulnya 

untuk 

pembangunan 

desa. 

Keyakinan  

pemerintah 

desa buntu 

sarong bahwa 

selalu ada 

pantauan Allah 

dalam segala 

gerak gerik 

manusia 

mendorong 

pemerintah 

desa untuk 

menanamkan 

nilai-nilai 

kejujuran 

dalam 

mengelola 

dana desa 

sebagai 

pertanggungja

waban yang 

tidak berwujud 

namun 

dirasakan 

keberadaannya

.  

pemerintah desa 

dalam 

pertanggungjaw

aban telah 

dijalankan 

secara akuntabel 

sesuai dengan 

prinsip syariah 

enterprise 

theory . 

Pemerintah desa 

menyadari akan 

adanya pantauan 

Allah sehingga 

dalam 

pengelolaan 

dana desa, 

pemerintah desa 

buntu sarong 

selalu 

mengedepankan 

nilai kejujuran 

sebagai wujud 

pertanggungjaw

aban yang mana 

hal tersebut 

terdapat dalam 

prinsip syariah 

enterprise 

theory . 
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LAMPIRAN II 

1. MANUSKRIP WAWANCARA 

a) Wawancara dengan kepala desa buntu sarong 

• Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi kepala desa buntu sarong? 

• Bagaimana mekanisme perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah di desa buntu sarong? 

• Bagaimana pemahaman bapak mengenai pengelolaan dana desa yang baik? 

• Apa yang mendasari perencanaan keuangan desa? 

• Apa yang memotivasi perencanaan keuangan pada pemerintah desa 

buntu sarong? 

• Apa yang mendasari pelaksanaan keuangan di desa buntu sarong? 

• Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan keuangan desa? 

• Apa yang mendasari pengendalian keuangan di desa buntu sarong? 

• Apa yang memotivasi pengendalian keuangan pada pemerintah desa 

buntu sarong? 

• Apa makna pengendalian keuangan bagi desa? 

• Apa yang mendasari evaluasi keuangan di desa buntu sarong? 

• Apa makna evaluasi keuangan bagi desa? 

• Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam mengevaluasi keuangan 

desa? 

• Bagamana pemahaman bbapak mengenai akuntabiitas? 

• Bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan keterbukaan dan 

penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksaan? 

• Apakah ada akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi terkait 

dengan pengelolaan dana desa? 

• Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa 

muali dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban? 

• Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

• Bagaimana bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan dalam proses 

pertanggungjawaban? 



91 
 

 
 

b) Wawancara dengan  kepala urusan keuangan desa buntu sarong 

• Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kaur keuangan desa buntu sarong? 

• Apa yang mendasari perencanaan keuangan desa? 

• Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan keuangan desa? 

• Bagaimana mekanisme pelaksanaan keuangan di desa buntu sarong? 

• Apa makna pelaksanaan keuangan bagi desa? 

• Apa yang memotivasi pengendalian keuangan pada pemerintah desa 

buntu sarong? 

• Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam pengendalian keuangan 

desa? 

• Apa yang mendasari pengendalian keuangan di desa buntu sarong? 

• Apa prinsip- prinsip yang dipegang dalam mengevaluasi keuangan 

desa? 

• Dalam mencairkan dana desa, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? 

• Bagaimana bentuk pelaporan keuangan di desa buntu sarong? 

• Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang ibu buat? 

• Kepada siapa saja laopran pertanggungjawaban disampaikan? 

• Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan kepada masyarakat? 

• Apakah sebelumnya ibu pernah mendapat sisoialisai atau pelatihan tentang 

good governance atau tata pemerintahan yang baik? 

c) Wawancara dengan tokoh masyarakat 

• Menurut anda, bagaimana kinerja pemerintah desa buntu sarong? 

• Apakah bapak mengetahui terkait rencana kerja pemerintah? 

• Apakah pada hari-hari besar atau ada pertemuan, pemerintah menyampaikan 

terkait dengan anggaran desa atau tantang pembangunan apa saja yang sedang 

dijalankan? 

• Apakah ada program kerja pemerintah yang menunjang potensi pekerjaan 

masyarakat desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan pedagang?  
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2. DOKUMENTASI PENELITIAN 

a) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan kepala desa Buntu 

Sarong 

 

b) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan kaur keuangan desa 

buntu sarong 

 

c) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat. 
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d) Bentuk transparansi  laporan realisasi, perubahan anggaran dan 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa pemerintah kepada 

masyarakat desa buntu sarong 
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LAMPIRAN III 

1. SURAT PENELITIAN 
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2.  TURNITIN 
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