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ABSTRAK 

Nama :Kamaluddin 

NIM  :90400115035 

Judul :Integrasi Nilai Budaya Toddopuli Temmalara Sebagai Perwujudan 

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pince 

Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara) 

 

Tulisan ini bertujuan untuk mengubah paradigma pemerintah dalam 

mengelola dana desa melalui pengintegrasian nilai budaya toddopuli temmalara. 

Fokus penelitian ini mengarah pada konstruk nilai-nilai transendental dalam 

dimensi kebatinan dan budaya organisasi pemerintah desa untuk menghindari 

praktik-praktik yang tidak sehat. Tulisan ini, menemukan titik kesamaan antara 

dimensi akuntabilitas dan nilai budaya toddopuli temmalara.  

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan etnografi kritis. Cara kerja pendekatan ini menekankan pada 

pengamatan aktivitas pemerintah dalam mengelola dana desa yang disandingkan 

dengan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang berkembang. Paradigma 

kritis digunakan untuk memahami permasalahan etika di lingkup pemerintahan 

yang menyalahi batas-batas kebenaran (tongeng). Nilai budaya toddopuli 

temmalara dijadikan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi data-data 

berkaitan dengan dokumen sumber yang dijadikan pemerintah dalam mengelola 

dana desa. 

Tulisan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa pince pute 

telah memenuhi indikator dimensi akuntabilitas dan batasan-batasan kebenaran 

yang terdapat dalam falsafah budaya toddopuli temmalara. Selain itu, kesuksesan 

pengelolaan dana desa di desa pince pute tidak terlepas dari komitmen pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur  dan sosial dasar bagi masyarakat. 

Kesuksesan tersebut wujud dari toddopuli temmalara ri resoe (teguh pada usaha) 

dan toddopuli temmalara ri to maegae (teguh pada orang banyak). 

 

Kata Kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Toddopuli Temmalara, Etika 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan 

pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan pembangunan daerah 

perkotaan dan pedesaan (Riskasari, 2016). Perubahan sistem pemerintahan 

menjadi desentralisasi memberikan syarat adanya pendelegasian wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah. Penyelenggaraan otonomi 

daerah  telah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab 

mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri. Kebijakan ini merupakan salah satu 

alternatif untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi akibat ketimpangan 

pembangunan hingga berdampak pada kemiskinan (Aziz, 2016). 

Desa sebagai pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah 

dalam sistem pemerintahan di Indonesia,  mensyaratkan adanya langkah konkret 

untuk mendukung pelaksaanan pembangunan desa dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat agar terhindar dari kemiskinan. Tuntutan terhadap pemerintah untuk 

menjadikan pembangunan desa sebagai fokus utama adalah sebuah keharusan 

karena kondisi geografis Indonesia sebagian besar ada di pedesaan (Kartika, 

2012). Akan tetapi, hingga saat ini desa belum mampu beranjak dari lingkaran 

keterbelakangan. Meski banyak pihak menyatakan bahwa desa memiliki peranan 

yang sangat penting bagi masyarakat di perkotaan, namun tetap saja desa selalu 

dinilai terbelakang dalam aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, 

sudah semestinya rencana strategis pembangunan di Indonesia mengarah pada 

pembangunan sektor pedesaan. 
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Keberadaan Desa secara konstitusional diakui dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah 

desa berkedudukan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 

di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, 

kewenangan dalam konteks lokal berskala desa dan kewenangan lainnya yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dan 

pembangunan maka dibutuhkan sumber daya keuangan yang memadai.  

Menanggapi masalah tersebut pemerintah pusat menetapkan kebijakan 

berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara. Tercatat pemerintah pusat telah mengalokasikan 

anggaran dana desa mencapai 257 triliun sejak tahun 2015-2019 yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Sementara untuk periode 2019-2024 

pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 400 triliun yang 

akan disalurkan ke seluruh desa dengan formulasi tertentu. Mengingat 

jumlahnya yang sangat besar pemerintah pusat sangat mengedepankan aspek 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa guna menghindari 

penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. 

Dikutip dari tirto.id (2019), Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 

252 kasus korupsi dana desa sepanjang tahun 2015-2018, jumlah tersebut terus 

meningkat dari tahun ke tahun. 
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Pengelolaan keuangan desa sangatlah bergantung pada akuntansi 

pemerintahan yang baik. Thomas (2013) menyatakan bahwa dalam proses 

pengelolaan dana desa harus berpegang pada prinsip transparansi dan 

akuntabilitas kepada publik atas sumber daya keuangan yang dikelola 

pemerintah. Akuntabilitas menjadi tolak ukur kinerja pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan kepada publik. Akuntabilitas tidak hanya disandasarkan 

pada peraturan yang  berlaku namun juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal 

yang dapat menjiwai perilaku aparatur. Akuntabilitas memiliki dimensi sosial 

yang menjadi instrumen moralitas. Dengan demikian, maka akuntabilitas tidak 

hanya menyangkut masalah pertanggungjawaban yang diserahterimakan antara 

kedua belah pihak tetapi juga terkait nila-nilai moralitas yang harus 

diperjuangkan unit organisasi (Randa, 2010).  Hal ini berkaitan erat dengan 

amanah yang harus dikedepankan para pelayan publik sebagai bagian dari 

keimanan kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah 

An-Anfaal: 27 yang berbunyi;  

                             

Terjemahnya: 

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

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

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.” (Q.S Al-Anfaal: 27) 

Akuntabilitas organisasi tidak dapat dipisahkan dari value yang  

dibangun atas dasar nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dalam kerangka 

pemikiran budaya memberikan suatu mindset tertentu tentang bagaimana 
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seharusnya individu maupun kelompok bertindak dalam berbagai aktivitas 

kehidupan. Setiap daerah memiliki budaya lokal yang di dalamnya terdapat 

nilai-nilai transendental yang diajarkan para leluhur dan telah dipraktekkan di 

masa lalu oleh organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan kepemimpinan 

organisasi masyarakat setempat sebelum terkontaminasi dengan budaya luar. 

Nilai-nilai budaya tersebut dalam hasil kajian antropologi memiliki kekuatan 

yang luar biasa dalam menciptakan akuntabilitas penyelenggaraan 

kepemimpinan organisasi masyarakat setempat (Randa, 2015).  

Akuntabilitas secara  tradisional merupakan relasi antara pemberian dan 

penerimaan dari suatu sebab yang dapat diterima secara rasional. Paranoan 

(2015) memandang bahwa akuntabilitas sebagai persepsi pertanggungjawaban 

atas tindakan atau keputusan sesuai dengan kontijensi interpersonal, sosial, dan 

struktural yang semuanya tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. Dari 

perspektif budaya, setiap budaya memiliki sistem akuntabilitas yang diharapkan 

dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol. Nilai-nilai budaya 

seharusnya menjadi perwujudan dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

desa. Beragam budaya memiliki karakteristik berbeda dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya, tidak terkecuali kekayaan budaya di Tanah Luwu.  

Wujud kebudayaan Tanah Luwu disimbolkan dengan sebuah ungkapan 

yang sangat terkenal yaitu toddopuli temmalara. Ungkapan ini mejadi falsafah 

budaya wija To Luwu (keturuan orang Luwu) yang diabadikan dalam sebuah 

monumen bersejarah yang berdiri tegak dengan badik (pusaka bugis) 

menjulang ke atas langit di kota Palopo yang merupakan “jendela dengan kaca 
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yang bening” adalah serpihan kata yang memiliki makna yang dalam mengenai 

nilai-nilai kemanusian yang tertanam dalam diri wija to Luwu (Said, 2003). 

Toddopuli temmalara mengandung makna “keberanian untuk memperjuangkan 

kebenaran”. Hal ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW. beliau 

memerintahkan untuk mengatakan sesuatu dengan benar meski itu pahit. 

Konsep ini mengandung empat nilai budaya lokal yaitu adele (adil), lempu 

(kejujuran), tongeng (kebenaran) dan getteng (ketegasan atau keteguhan hati). 

Nilai-nilai tersebut juga sebagai bentuk ajaran atau nasehat yang di berikan oleh 

To Maccae ri Luwu kepada La Manessa To Akkarangeng (La Baso) yang 

pernah menjadi Datu (Raja) Soppeng yang selanjutnya dijadikan pedoman dan 

landasan dalam menjalankan sistem kerajaannya (Rahman, 2013). Keempat 

nilai tersebut mengandung makna yang bersifat transendental dan menjadi 

prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan Kedatuan Luwu pada 

masanya. Nilai-nilai tersebut juga senantiasa terjadajaga dan terinternalisasi 

dalam diri masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. 

Nilai-nilai etika yang lahir dan berkembang di suatu daerah, tidak hanya 

sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi masyarakat, akan tetapi sudah 

seharusnya menjadi seperangkat norma yang terlembagakan dalam unit 

organisasi tidak terkecuali instansi pemerintah desa sebagai sasaran terdekat 

lahirnya budaya-budaya lokal. Dalam praktik pengelolaan dana desa integrasi 

nilai-nilai tersebut menjadi cerminan akuntabilitas berbasis kearifan lokal yang 

seharusnya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang ada di Tana 

Luwu. Dengan memahami bentuk akuntabilitas yang diharapkan, maka 
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dipandang  perlu untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip yang ada guna 

menanamkan nilai-nilai budaya dalam dimensi akuntabilitas agar dapat 

diterima baik oleh masyarakat (Darwis dan Dilo, 2012). Hal inilah yang 

melatarbelakangi penulis ingin meneliti tentang integrasi budaya Toddopuli 

Temalara sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa guna 

mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good 

government governance) khususnya di desa Pince Pute sebagai salah satu desa 

yang berkedudukan di Tanah Luwu tepatnya di kecamatan Malangke, 

kabupaten Luwu Utara. 

B. Rumusan Masalah 

Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pada pertanggungjawaban 

yang mengharuskan pemerintah desa akuntabel. Namun, masalah yang bersifat 

kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti penyalahgunaan 

anggaran, tidak adanya transparansi terkait realisasi anggaran kepada publik, 

hingga ketidaklayakan infrastruktur yang dibagun karena tidak sesuai dengan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Sementara untuk 

menjaga kepercayaan pasa stakeholder, pemerintah dituntut untuk 

menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang 

bermoral dalam pengelolaan dana desa. Adapun rumusan masalah yang telah 

disusun dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

desa Pince Pute? 



7 
 

 

2. Bagaimana implementasi nilai adele (adil), lempu (kejujuran), 

tongeng (kebenaran) dan getteng (ketegasan atau keteguhan hati) 

dalam pengelolaan dana desa di desa Pince Pute? 

3. Bagaimana integrasi nilai budaya Toddopuli Temmalara sebagai 

perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa 

Pince Pute? 

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi terhadap akuntansi sektor publik yang 

berfokus pada pengelolaan dana desa. Penelitian akan dikhususkan pada 

integrasi budaya Toddopuli Temalara sebagai perwujudan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan 

desa yang baik. Toddopuli Temmalara merupakan falsafah budaya masyarakat 

Tanah Luwu yang mengandung makna “keberanian untuk memperjuangkan 

kebenaran”. Penelitian ini bertujuan mengarahkan paradigm pemerintah untuk 

menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai perwujudan akuntabilitas agar 

dapat diterima baik oleh masyarakat. Penelitian dilakukan di desa Pince Pute, 

kecamatan Malangke, kabupaten Luwu Utara.  

D. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian mengenai integrasi nilai budaya Toddopuli temmalara 

sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa belum ada. 

Namun beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang prinsip 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa  dengan menajdikan nilai budaya 

lokal sebagai bagian yang terintegrasi. Hal ini tentunya menjadi keunikan 
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tersendiri dimana peneliti akan mencoba mengintegraikan nilai-nilai budaya 

lokal yang berkembang di suatu daerah dalam dunia pemerintahan yang 

memiliki aturan hukum tersendiri. Namun pada kenyataannya masih banyak 

masyarakat lebih memilih patuh dengan aturan adat dibandingkan dengan 

berbagai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 K. A. K. 

Saputra, P. B. 

Anggiriawan, 

dan I. N 

Sutapa (2018) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

dalam 

Perspektif 

Budaya Tri 

Hita Karana 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnometodologi 

dan sumber data 

subjek atas 

wawancara 

Budaya tri hita karana 

dengan tiga dimensi di 

dalamnya menjadikan 

pengelolaan dana desa 

lebih berbudaya dan 

berdaya dengan proses  

pelaksanaan yang harus 

didasarkan pada nilai-

nilai ketuhanan dan 

norma yang  berlaku. 

2 A. Yusrifal 

(2018) 

 

Telaah Kritis: 

Falsafah 

Budaya nene‟ 

Mallomo 

sebagai etika 

Pemerintahan 

dalam 

Pengelolaan 
Keuangan 

Daerah 

Kabupaten 

Sidrap 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi dan 

sumber data 

subjek atas 

wawancara 

Implementasi nilai-nilai 

Falsafah nene mallomo 

memberikan konstribusi 

besar dalam pencapian 

kinerja badan pengelola 

keuangan daerah sidrap. 

Hal tersebut terlihat dari 

tujuan dan sasaran 

program kegiatan BPKD 

yang terealisasi sekitar 

90%. 

3 Haerani 

(2017) 
 

Implementasi 

Nilai Budaya 

Siri‟na Pacce 

dalam 

Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 
Alokasi Dana 

Desa di desa 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi kritis 

dan sumber data 

subjek atas 

wawancara 

Nilai-nilai budaya siri‟ 

na pacce meningkatkan 

akuntabilitas dalam pos 

pengelolaan dana desa 

karena nilai budaya 

memiliki nilai lempu‟ 

(kejujuran) dan ada‟ 

tongeng (berkata benar) 

untuk mempertanggung-
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Tanabangka 

Kecamatan 

Bajeng Barat 

Kabupaten 

Gowa 

jawabkan tindakan. Siri‟ 

na pacce berpengaruh 

besar terhadap  amanah 

yang dijalankan. 

4 S. Paranoan 

(2015) 

Akuntabilitas 

dalam 

Upacara Adat 

Pemakaman 
 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi dan 

sumber data 

subjek atas 

wawancara 

Akuntabilitas organisasi 

tongkonan yang disebut 

passanan tengko‟ yang 

bermakna sesuatu yang 

dipercayakan  harus bisa 

dipertanggungjawabkan 

dalam bentuk fisik guna   

menjaga hubungan sosio 

kultural atas dasar cinta 

kasih. 

5 F. Randa 

(2015) 

 

 

Akuntabilitas 

Organisasi 

dengan Spirit 

Siri‟na Pacce 

dan Misa‟ 

Kada Dipotua 

Pantan Kada 

Dipomate 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi dan 

sumber data 

subjek atas 

wawancara 

Akuntabilitas organisasi 

dengan spirit siri‟ na 

pacce dan misa‟ kada 

dipotuo pantan kada 

dipomate dimana nilai 

atau slogan siri‟ na 

pacce dalam masyarakat 

Bugis ini mempunyai 

makna rasa malu yang 

menimbulkan ketulusan, 

kejujuran, etika dalam 

mengelola organisasi 

Sumber: Olahan Data Penulis 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di desa Pince Pute. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai adele (adil), lempu 

(kejujuran), tongeng (kebenaran) dan getteng (ketegasan atau 

keteguhan hati) dalam pengelolaan dana desa di desa Pince Pute. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana integrasi nilai budaya Toddopuli 

Temmalara sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana desa di Desa Pince Pute. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji tentang integrasi nilai 

budaya dalam pengelolaan dana desa. Merujuk pada hal tersebut, maka 

manfaat teoretis yang ingin dicapai adalah orientasi nilai budaya mampu 

tertanam dalam diri seseorang dalam segala aspek kehidupan. Teori 

orientasi nilai budaya (Orientation Value of Culture Theory) yang 

dikemukakan ahli antropologi terkenal yaitu Kluckhohn menyatakan 

bahwa setiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan mengandung 

lima masalah dasar dalam kehidupan manusia. kelima masalah dasar 

dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi 

sitem nilai budaya. Dalam kerangka pemikiran, budaya memberikan 

suatu mindset atau sudut pandang  tertentu tentang bagaimana 

seharusnya manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

sebagai pertimbangan pemerintah dalam pengelolaan dana desa. 

Pemerintah dapat menerapkan nilai-nilai budaya Toddopuli Temmalara 

yang merupakan salah satu falsafah hidup masyarakat di Tanah Luwu. 

Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan 
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cerminan dari praktik akuntabilitas yang menjadi tolak ukur 

keterbukaan pemerintah terhadap kinerjanya. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi, masyarakat dalam 

pembangunan, mengawasi kinerja pemerintah desa dan  mampu 

menciptakan peluang dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. 

3. Manfaat Regulasi 

Manfaat regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penerapan regulasi terkait dana desa dapat dipatuhi dengan baik oleh 

pemerintah desa berkat adanya integrasi nilai-nilai budaya. Konsep 

Toddopuli Temmalara merupakan konsep kepemimpinan yang harus 

diteladani dalam hal pelayanan publik. Konsep ini mengandung empat 

nilai kepemimpinan yaitu adele (adil), lempu (kejujuran), tongeng 

(kebenaran) dan getteng (ketegasan atau keteguhan hati). Nilai-nilai 

tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, 

bahkan konsep ini akan mendukung penerapan regulasi secara masif 

jika hal tersebut telah tertanam dan menjadi budaya dalam organisasi 

publik. 
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Akuntabilitas Publik 

 Akuntabilitas menjadi isu hangat dalam kajian ilmiah dan praktik 

administrasi publik. Hal ini dikarenakan masyarakat memberikan perhatian 

khusus terhadap pengambilan kebijakan, pelaksanaan program, dan berbagai 

aktivitas yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Indonesia sebagai 

negara demokratis menuntut organisasi publik bersifat akuntabel terhadap 

aktivitas yang telah dijalankan. Akuntabilitas merupakan konsep yang 

mengarah pada kesanggupan organisasi sektor publik untuk memberikan 

jawaban kepada para stakeholder. Secara spesifik, akuntabilitas merupakan 

kemampuan organisasi sektor publik menerjemahkan berbagai aktivitas yang 

mereka lakukan (Wicaksono, 2015).  

 Akuntabilitas  merujuk  pada  mekanisme  yang diberlakukan kepada 

aparatur  agar  mampu  memberikan penjelasan dan kepastian  bahwa  mereka  

telah  bertindak dengan  benar,  berperilaku  etis  serta bertanggungjawab atas 

kinerjanya (Mulgan, 2000). Prinsip pertanggungjawaban publik yang  berarti 

bahwa proses pengelolaan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan harus 

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai 

perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 



13 
 

 

tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara 

periodik (Hasniati, 2016). 

Pola akuntabilitas memiliki dua dimensi sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Moncieffe (2001), yakni ex-post facto accountability dan ex-

ante accountability. Ex-post facto mengharuskan lembaga publik untuk 

bertanggung jawab atas kewenangan mereka melalui norma hukum, monitoring 

sistem, mekanisme penilaian melalui lembaga publik yang independen (institusi 

auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksa setiap lembaga 

publik terhadap rasionalitas kinerja yang dilakukan oleh birokrasi. Sedangkan 

dalam perspektif ex-ante (positive) accountability mengharuskan lembaga 

publik untuk selalu merepresentasikan keinginan rakyat dalam setiap 

pelaksanaan kebijakan yang diambil. Pejabat Publik harus selalu 

mengkonsultasikan secara berkelanjutan setiap tindakan pada publik, 

memberikan solusi, informasi atau penjelasan yang lengkap, dan menyediakan 

mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas 

kebijakan bila dipandang perlu (Baharuddin, 2015).  

Akuntabilitas dalam perspektif tersebut tidak hanya diukur dari aspek 

legalitas menurut prosedur administrasi, namun yang lebih utama adalah 

efektifitas kebijakan dan tindakan birokrasi secara etik, moral, dan material 

dalam memenuhi kebutuhan rakyat (Paselle, 2013). Sementra itu, Ellwood 

dalam Mardiasmo (2002) menjelaskan  terdapat empat dimensi akuntabilitas 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu; (1) Akuntabilitas kejujuran dan 

akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), (2) Akuntabilitas 
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proses (process accountability), (3) Akuntabilitas program (program 

accountability), (4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).  

Tabel 2.1 Dimensi Akuntabilitas 

Dimensi Akuntabilitas Pertanyaan Kunci 

Akuntabilitas kejujuran dan 

akuntabilitas hukum  

(accountability for probity and 

legality) 

Apakah prosedur yang dilakukan sesuai 

aturan hukum yang disyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik dan tidak 

terjadi penyalahgunaan jabatan? 

Akuntabilitas proses  

(process accountability) 

Apakah prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas sudah cukup baik 

dalam hal kecukupan sistem  informasi 

akuntansi, sistem informasi manajemen, 

dan prosedur administrasi?  

Akuntabilitas program  

(program accountability) 

Apakah tujuan yang  ditetapkan dapat 

dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program 

yang memberikan hasil  yang optimal 

dengan biaya minimal? 

Akuntabilitas kebijakan  

(policy accountability) 

Apakah kebijakan yang telah diambil telah 

memenuhi harapan dari para pemangku 

kepentingan dan pihak yang telah 

memberikan tugas? 

Sumber: Olahan Data Penulis 

B. Orientation Value of Culture Theory 

Menurut seorang ahli antropologi terkenal yaitu Kluckhohn 

(Koentjaraningrat, 2009) bahwa setiap sistem nilai budaya dalam setiap 

kebudayaan mengandung lima masalah dasar dalam kehidupan manusia. 

Kelima masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi 

kerangka variasi sistem nilai budaya yang disebut value orientations atau 

orientasi nilai budaya. Berdasarkan isi teori orientasi nilai tersebut : 
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a. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia  

Ada kebudayaan yang memandang hakikat hidup manusia adalah 

sesuatu yang buruk dan menyedihkan. Adapun kebudayaan lain 

memandang hidup manusia adalah suatu hal yang indah dan 

menyenangkan apabila mampu mengupayakan. 

b. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia  

Kebudayaan memandang bahwa karya manusia bertujuan untuk 

memungkinkan hidup. Kebudayaan lain menganggap hakikat karya 

manusia untuk memberikannya kehormatan. Ada juga kebudayaan lain 

yang menganggap karya manusia sebagai suatu gaya hidup yang harus 

menghasilkan lebih banyak karya.  

c. Masalah mengenai hakikat  kedudukan manusia dalam ruang dan waktu  

Kebudayaan memandang penting dalam kehidupan manusia 

pada masa lampau, keadaan serupa ini orang akan mengambil pedoman 

dalam tindakannya, contoh-contoh dan kejadian-kejadian dalam masa 

lampau. Sebaliknya ada kebudayaan dimana orang hanya mempunyai 

suatu pandangan waktu yang sempit. Dalam kebudayaan ini 

perencanaan hidup menjadi suatu hal yang sangat amat penting.  

d. Masalah mengenai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya  

Kebudayaan memandang alam sebagai tantangan manusia yang 

mengharuskan manusia untuk selalu berusaha menaklukan alam. 

Sebaliknya, banyak pula kebudayaan yang memandang alam sebagai 
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suatu hal yang begitu dahsyat sehingga manusia hanya dapat berlaku 

pasrah tanpa berusaha banyak. Kebudayaan lain masih ada yang 

menganggap bahwa manusia dapat berusaha mencari keselarasan 

dengan alam.  

e. Masalah mengenai hakekat hubungan manusia dengan sesamanya  

Ada kebudayaan yang mementingkan hubungan horizontal 

dengan berusaha menjaga hubungan baik antara manusia dan 

sesamanya terutama dengan keluarga. Kebudayaan lain mementingkan 

hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Tingkah lakunya 

akan berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin. Ada pula kebudayaan 

lain yang tidak menganggap manusia tergantung pada manusia lain atau 

dengan kata lain individualisme. Banyak kebudayaan yang mengajarkan 

sejak awal untuk hidup bergotong royong (collaterality) serta 

menghargai terhadap perilaku pemuka-pemukanya sebagai acuan 

kebudayaan sendiri (lineality). Sebaliknya, banyak kebudayaan yang 

menekankan hak individu yang menekankan kemandirian.  

Orientasi nilai budaya dengan pola tersebut di atas merupakan pola 

yang dianggap ideal dalam sistem kebudayaan  masing – masing pihak. Pola-

pola tersebut pada dasarnya akan mengalami transisional seiring 

berkembangnya pola pikir masyarakat dalam memandang kebudayaan. 

Kerangka Kluckhohn mengenai lima masalah dasar dalam hidup yang 

menentukan orientasi nilai budaya manusia tersebut masih bersifat universal. 
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Namun dari sudut pandang yang berbeda kita akan menemukan dalam tiap 

lingkungan masyarakat dan kebudayaan lima hal tersebut di atas selalu ada. 

C. Motivation Theory 

Motivasi adalah suatu dorongan yang menjadikan seseorang bertindak 

dengan dasar motivasi yang mengarahkan munculnya sebuah perilaku, seperti 

faktor – faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Motivasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja. Sementara, kinerja pemerintah yang baik menjadi salah 

satu bentuk pertanggungjawaban kepada masayarakat. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, 

pemerintah akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam megelola 

sumber daya keuangan. Teori motivasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan itu 

sendiri. Teori kebutuhan McClelland (1961) dikemukkan oleh David 

McClelland dan kawan-kawannya setidaknya merepresentasikan motivasi 

seseorang dalam bekerja. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu: (1) 

Kebutuhan pencapaian (need for achievment) dorongan untuk berprestasi dan 

mengungguli, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil; (2) 

Kebutuhan akan kekuatan (need for power) kebutuhan untuk membuat orang 

lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya; (3) Kebutuhan hubungan (need for affiliation) hasrat untuk 

hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. 

Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. termasuk pada 
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faktor internal yaitu Persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, 

harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang 

dihasilkan. Motivasi internal merupakan motif – motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi internal 

dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas 

dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara 

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya. Sementara motivasi eksternal 

merupakan motif – motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang 

dari luar. Motivasi eksternal dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang 

di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar 

yang tidak terkait dengan dirinya (Prihartanta, 2015). 

Motivasi dalam pandangan islam mengarahkan kekuatan internal. 

Segala bentuk usaha yang dilakukan dalam bekerja harus dibarengi dengan 

ikhtiar kepada Allah SWT. sebagai yang berkehendak atas kebaikan dan 

keburukan yang dialami manusia. Dalam Al-qur’an Allah SWT berfirman: 

                                

                   

Terjemahannya: 

“…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri; dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.” (Q.S Ar-Ra’d: 11) 
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Kesimpulan dari ayat di atas bahwa ternyata motivasi yang paling kuat 

adalah dari diri seseorang. Tentunya motivasi yang dimaksud dari ayat ini 

adalah motivasi yang mengarahkan pada perubahan positif, baik dalam 

peningkatan kualitas diri maupun dalam hal pencapaian kinerja individu 

ataupun kelembagaan. Pentingnya motivasi mempengaruhi tindakan seseorang, 

juga sebagai pendorong manusia dalam menentukan arah dan tujuan harus 

didasarkan pada nilai-nilai yang diterima baik masyarakat. 

D. Dana Desa 

Dana desa merupakan sumber daya keuangan desa yang dialokasikan 

oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah 

untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di tingkat desa dalm hal 

pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (Thomas, 2013). 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan 

alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dana desa 

tujuannya untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam 

melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan 

aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur 

pedesaan. Sasaran dari pemberian dana desa adalah guna mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang 

aspiratif dan partisipatif (Nugrianti dan Zulkarnaini, 2013).  
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan adalah Kepala Desa. Tugas utama Kepala Desa adalah untuk 

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD 

(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas 

pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam 

APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dengan demikian, peran kepala 

desa tidak bersifat teknis di mana hal tersebut dilimpahkan kepada 

strukturalnya. 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) sendiri terdiri 

dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris 

Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; 

menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, 

perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan 

bukti-bukti pengeluaran. Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan 

kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan 

dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 
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beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa dan menyiapkan 

dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan. Sedangkan Bendahara 

bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan  penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.  

Setiap tahap dalam pencairan dana desa, tim pelaksana wajib menyusun 

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

Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. 

Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua 

BPD. Rincian RPD ini kemudian ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang 

diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015). Pencairan Dana Desa ini dilakukan 

melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa 

yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya 

lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota (BPKP, 2015). 

Setelah pencairan dilakukan, dana desa  harus dikelola sesuai dengan apa 

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

terdiri atas tujuh tahap yaitu: (1) penyiapan rencana; (2) musrembang yang 

melibatkan pemerintah desa, BPD dan kelompok masyarakat yang diawali dari 

tingkat dusun hingga tingkat desa;  (3) penetapan rencana yang menjadi pedoman 

APBDes; (4) penetapan APBDes; (5) pelaksanaan pembangunan dengan 

keterlibatan masyarakat secara swakelola; (6) pertanggungjawaban, pemerintah 

desa wajib melaksanakan asas transparansi dalam wujud LPJ dalam musyawarah 
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desa; (7) pemanfaatan dan pemeliharaan. Selain itu, untuk mendukung 

keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat maka 

setiap pelaksanaan kegiatan fisik wajib dilengakapi dengan Papan Informasi 

Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. 

Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan pembangunan desa dengan adanya dana desa. Regulasi yang bersifat 

kompleks menuntut pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyalahgunaan 

anggaran dan desa. Beberapa regulasi tersebut antara lain: 

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 

Tahun 2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 

No. 43 Tahun 2014.  

3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, 

serta PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 

tahun 2014.  

4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 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.  
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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. 

Berbagai regulasi yang ditetapakan merupakan bentuk keseriusan  

pemerintah dalam mengontrol pengelolaan dana desa agar sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Selain berbagai regulasi yang telah ditetapkan, dana desa 

memiliki prinsip prioritas yang harus senantiasa dipegang teguh oleh aparatur 

desa selaku pengelola. Sebagaimana telah disebutkan didalam PP No. 60 Tahun 

2014 pasal 19 bahwa perioritas penggunaan dana desa mengarah pada 

pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (DJPPMD, 2015). 

E. Nilai Budaya Toddopuli Temmalara 

Pemerintahan Kedatuan Luwu dimulai dari Batara Guru Datu Luwu ke-

1 sampai Andi Datu Luwu ke-35 menjalani jangka waktu kurang lebih 10 

sampai 12 abad lamanya, yaitu diperkirakan sejak abad ke-VII sampai abad ke-

XX, tentu memberikan banyak pelajaran yang sangat penting bagi 

masyarakatnya hingga saat ini dan sudah dapat dipastikan bahwa sejarah ini 

akan terus dikenang di masa yang akan datang (Kesuma, 2015). Dalam 

berbagai sumber dijelaskan bahwa Kedatuan Luwu merupakan Kerajaan tertua 

yang berada di jazirah Sulawesi Selatan. Sejak periode awal kemunculannya, 

memiliki peranan penting dalam membentuk tatanan sosial dan menjadi 

stereotype bagi kehidupan masyarakat selanjutnya.  
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Secara historis, saat periode La Galigo telah berakhir, kondisi 

masyarakat luwu telah mengalami kekacauan (chaos) yang disebut dengan 

masa sianre bale. Pada masa ini, masyarakat hidup secara berkelompok yang 

dipimpin oleh seorang Anang (kepala kelompok). Mereka hidup dengan 

ketidakteraturan, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya saling 

bermusuhan bahkan saling membunuh satu sama lain. Kondisi ini berlangsung 

selama pitu pariama (mungkin yang dimaksud tujuh generasi atau tujuh puluh 

tujuh tahun) dan dikenal dengan zaman anarkis atau kekerasan. Konflik yang 

berlarut larut kemudian menyadarkan masarakat Luwu bahwa mereka telah 

jauh dari tujuan kemanusian sehingga perlu adanya perdamaian kekal bagi 

masarakat (Yunus, 2020). 

Konflik kekuasaan pernah terjadi sekitar tahun 1661 yang melibatkan 

perang saudara antara Patiraja dan Patipasaung. Hingga pada tahun 1619, 

Maddika Bua berinisiatif untuk mendamaikan perang saudara itu. Dalam 

sebuah pesta di musim panen di wilayah Bua. Kedua raja ini dipersilahkan 

untuk memasuki pintu masuk secara terpisah, hingga keduanya bertemu di 

tengah panggung. Keteganganpun terjadi, saat keduanya diberikan badik 

(senjata khas bugis) oleh Maddika Bua dan persilahkan untuk bertarung. 

Sebelum pertarungan dimulai,  Madika Bua berkata “Wahai kedua junjungan 

kami, telah lama rakyat saling membunuh, telah banyak janda, anak yatim 

sudah tidak terhitung lagi. Hal ini akibat Luwu diperintah dua raja. Kami hanya 

menghendaki seorang raja”.  Patiraja tiba-tiba sadar dan berkata kepada 

Patipasaung “Wahai adikku, engkaulah yang disukai orang banyak. Aku ini, 
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kakakmu telah hanyut dalam gelora nafsu kekuasaan. Rakyat yang tidak 

berdosa telah saya ikutkan dalam ambisi pribadiku. Terimalah badik ini dan 

terima pula penduduk Kamanre seluruhnya ke dalam Luwu yang damai, 

tenteram dan sejahtera. Biarkan aku kembali ke Gowa, tempat di mana kita 

dilahirkan. Siapa tahu, Dewata Allah Taala menerima diriku di tanah leluhur 

kita”. Peristiwa itulah yang menyatukan kembali Luwu. Patipasaung 

memindahkan pusat kerajaan Luwu ke wilayah Ware yang sekarang ini dikenal 

dengan kota Palopo. 

Peristiwa di atas juga menjadi cikal bakal lahirnya falsafah 

budayaToddopuli Temmalara. Ungkapan ini mejadi falsafah budaya Wija To 

Luwu (keturuan orang luwu) yang diabadikan dalam sebuah monumen 

bersejarah yang berdiri tegak dengan badik (pusaka bugis) menjulang ke atas 

langit di kota Palopo, yang merupakan “jendela dengan kaca yang bening” 

adalah serpihan kata yang memiliki makna yang dalam mengenai nilai-nilai 

kemanusian yang tertanam dalam diri Wija To Luwu (Said, 2003). Secara 

etimologi Toddopuli bermakna tertancap dengan kuat, berketetapan hati secara 

sungguh-sungguh; Temmalara bermakna tidak goyah. Jadi, Toddopuli 

Temmalara berarti berketetapan batin yang kuat dan tidak tergoyahkan. 

Sedangkan secara terminologi Toddopuli Temmalara mempunyai makna yang 

bersifat transendental mengenai etika yang harus menjadi prinsip hidup Wija To 

Luwu yang bersifat vertikal dan horizontal. Makna tersebut tercermin dalam 

syair kuno lontara luwuk berikut: 
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“Sadda mappabati ada, ada mappabati gau, gau mappabati tau, tau 

sipakatau mappaduppa nasaba engkai siri‟ta nennia peseta nassibawai 

wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, 

tenricau, maradeka nennia assimellereng makkatenni masse ri 

panngaderengnge na mappasanre ri elo ulena Alla Taala.” 

“Bunyi mewujudkan kata, kata mewujudkan perbuatan, perbuatan 

mewujudkan manusia, manusia memanusiakan manusia, 

membuktikannya dalam dunia realitas karena kita memiliki siri‟ na 

pesse disertai dengan kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, 

kerja keras dan ketekunan, kecendiakaan, daya saing tinggi, 

kemerdekaan, kesolidan, berpegang teguh pada panngadereng serta 

bertawakkal kepada Allah Ta’ala.” 

Pemaknaan terkait Toddopuli Temmalara itu sendiri dapat dilihat dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam syair tersebut. Salah satu makna yang 

terkandung di dalamnya adalah “keberanian memperjuangkan kebenaran” 

(Nuah, 2018). Konsep ini mengandung empat nilai budaya lokal yang 

berkembang  yaitu adele (adil), lempu (kejujuran), tongeng (kebenaran) dan 

getteng (ketegasan atau keteguhan hati). Nilai-nilai tersebut juga sebagai 

bentuk ajaran atau nasehat yang di berikan oleh To Maccae ri Luwu kepada La 

Manessa To Akkarangeng (La Baso) yang pernah menjadi Datu (Raja) 

Soppeng dan sebagai pedoman dan landasan dalam menjalankan sistem 

kerajaannya (Rahman, 2013). Dalam menjalankan sistem kerjaan atau sistem 

pemerintahan di era sekarang ini dengan baik, To Maccae ri Luwu 

menasehatkan: (1) kita harus jujur; (2) kita harus berkata benar; (3) kita harus 

teguh pendirian; (4) kita harus mawas diri; (5) kita harus bermurah hati; (6) kita 

harus peramah; (7) kita berani; (8) kita harus tidak pilih kasih/adil. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa: 
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”Naia riasennge malempu, massuke‟ ri alenai. Naia riasennge makkeda 

tongeng tennassurie belle timunna. Naia riasennge getting tassalaie 

janci. Naia riasennge maleleng temmatiroi nawa-nawanna mitangngi 

adecengengna Tanana. Naia riasennge masempo, mappanre painunnge 

ri esso ri wenni. Naia riasennge manyamengkinannawa, siinrennge 

warani teppassaranngengi amatengnge (atuonnge). Naia riasennge 

temmappasilaingeng napappada-pada mui engakana dena.” 

”Adapun yang disebut jujur, dirinya dijadikan ukuran. Adapun yang 

disebut berkata benar, tidak keluar perkataan bohong dari mulutnya. 

Adapun yang disebut teguh pendirian tidak akan ia meninggalkan janji. 

Adapun yang mawas diri, tidak terpejam matanya dalam berfikir 

mencarikan kebaikan untuk negerinya. Adapun yang disebut murah 

hati, ia menjamu siang dan malam. Adapun yang disebut peramah, 

berutang-piutang tetapi tidak marah bila diingatkan. Adapun yang 

disebut pemberani, tidak dibedakannya kematian dengan kehidupan. 

Adapun yang disebut tidak pilih kasih dianggapnya sama saja adanya 

tidaknya.” 

 

Perlu diketahui bahwa dalam sejarah kerajaan luwu, sistem kerjaan 

dipimpin seorang pajung atau raja yang didampingi seorang boto yang lebih 

dikenal dengan to maccae ri luwu sebagai penasehat kerajaan. To maccae ri 

luwu merupakan orang yang berada di luar istana dan tidak terikat dengan 

struktur istana. Pemikiran to maccae ri luwu yang sangat objektif dijadikan 

pedoman masyarakat juga sebagai tempat bertanya raja atau pajung. Pemikiran-

pemikiran to maccae ri luwu diikuti oleh datu luwu di dalam menjalankan 

pemerintahannya. Lahirnya kebijakan pemerintahan kedatuan luwu yang 

berpihak kepada rakyat tidak terlepas dari paseng (pesan) to maccae ri luwu 

(Yunus dan Mukhayyarah, 2021). 

To Maccae ri Luwu memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan 

sistem pemerintahan Kedatuan Luwu terutama pada periode Datu ke-12 yang 

bernama We Tenrirawe. Pada masa ini, sistem kerajaan menjalankan roda 
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pemerintahannya dengan memberikan perhatian khusus kepada rakyatnya. Datu 

perempuan tersebut telah mencatat sejarah revolusi dalam sistem pemerintahan 

Kedatuan Luwu. Hal ini juga tidak terlepas dari nasehat-nasehat yang lahir dari 

buah pikiran dari To Maccae ri Luwu (Yunus, 2020). Nasehat-nasehat tersebut 

tercermin dalam nilai-nilai falsafah budaya toddopuli temmalara yang telah 

dijelaskan sebelumnya.  

Nilai-nilai etika yang lahir dan berkembang di suatu daerah, tidak hanya 

sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi masyarakat, akan tetapi sudah 

seharusnya menjadi seperangkat norma yang terlembagakan dalam unit 

organisasi tidak terkecuali instansi pemerintah desa sebagai sasaran terdekat 

lahirnya budaya-budaya lokal. Dalam praktek pengelolaan dana desa integrasi 

nilai-nilai tersebut menjadi cerminan akuntabilitas berbasis kearifan lokal yang 

seharusnya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang ada di Tanah 

Luwu.  

1. Adele (adil) 

Adele‟ berarti adil bertutur kata, dibenarkan dengan hati (karena 

ada niat), dan adil dalam perbuatan. Dalam arti lain bahwa ucapan sesuai 

dengan kata hati dan dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Adele‟ 

(keadilan) dalam pandangan La Wadeng Arung Bila, secara harfiah 

berarti perwujudan tingkah laku dari lidah, tingkah laku dari hati, dan  

tingkah laku dari perbuatan yang mesti diperhatikan  terhadap pihak-

pihak dalam masyarakat (Mannahao, 2010). Dalam artian lain bahwa 

ucapan sesuai dengan kata hati dan dibuktikan dengan tindakan yang 
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nyata. Konsep keadilan yang diaktualisasikan di dalam konsep 

kepemimpinan raja-raja Luwu sejak dahulu bersandar pada filosofi yang 

dikemukakan oleh I Sehe Makkunrai (Rahman, 2013) yaitu  siwennimi 

adele mapparenta datu-e padami patappulo wenni sempajangnge 

(pemerintah yang berbuat adil dalam semalam  sama halnya empat puluh 

malam mendirikan sembahyang). 

Kepercayaan masyarakat luwu terkait berlaku adil tersebut secara 

etimologi tentunya tidak dapat disamakan dengan shalat 40 malam, tetapi 

secara terminologi menunjukkan bahwa adele‟ bagi seorang pemimpin 

memiliki keutamaan yang lebih besar karena menyangkut hidup orang 

banyak. Seorang pemimpin yang tidak berlaku adil kepada 

masyarakatnya maka akan berdampak terhadap instabilitas 

keseimbangan dan interaksi dalam bermasyarakat (Tenrigau 2017).          

La Menggu To Mennang  yang diberi gelar penghormatan sebagai        

To Maccae ri Luwu yaitu penghormatan atas keahlian dalam 

ketatanegaraan (Rahman, 2013)  menyatakan bahwa: 

“Ripariajangngi ri ajannge, riparilau ri laue,  riparimaniannge, 

ri pariase‟i ri ase‟e, ripariawai ri awae (ditempatkan di barat  

yang  barat, ditempatkan di timur yang timur, ditempatkan di 

selatan yang selatan, ditempatkan di atas yang di atas, di bawah 

yang bawah).” 

  

Pandangan tersebut menempatkan keadilan pada tindakan harus 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sepatutnya menilai sesuatu 

dengan sebenarnya. Pandangan ini sesuai dengan La Wadeng Arung Bila 

yang menekankan pada kewajaran antara ucapan dengan hati dan 
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perbuatan yang juga dalam pandangan To Maccae ri Luwu merupakan 

tindakan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya yang juga diartikan 

kewajaran. Jadi esensi pandangan To Maccae ri Luwu dan La Wadeng 

Arung Bila menekankan keadilan pada kewajaran (Tenrigau, 2017). 

Sementara itu, Islam sebagai agama dengan ajaran yang bersifat 

komprehensif sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek 

kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya 

berprilaku adil, baik kepada  Allah SWT, dirinya sendiri maupun kepada 

orang lain. Keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua 

aspek kehidupan. Prinsip keadilan yang dibawa Al-qur'an sangat 

kontekstual dan relevan untuk diterapkan kedalam kehidupan 

masyarakat. Perintah untuk menegakkan keadilan dijelaskan dalam     

Al-qur’an Surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi: 

                            

                       

                         

        

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 
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memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa: 135).” 

Pandangan terkait nilai Adele‟ mengharuskan setiap insan agar 

menanamkan dan mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan 

sehari-harinya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, 

pemerintah desa diharapkan benar-benar mampu menegakkan keadilan 

dalam mengambil setiap kebijakan dan melaksakan berbagai macam 

pemberdayaan kepada masyarakat. Sebab Adele‟ itu tidak beranak dan 

bercucu, tidak memandang kekayaan dan jasa. Terhadap siapa saja, 

peraturan harus berlaku dan dengan itulah negeri diperintah disertai  

wibawa.  

2. Lempu (kejujuran) 

Kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi 

atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan 

keterusterangan, termasuk keterusterangan pada perilaku, dan beriringan 

dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dan lain-

lain. Fadillah (2012) menegaskan bahwa nilai kejujuran yang telah 

tertanam kuat dalam diri sesorang akan mendorong sikap dan perilaku 

jujur kepada orang lain dan juga dirinya sendiri, karena pada dirinya 

telah terbentuk keyakinan terhadap sistem nilai yang mengharuskannya 

seseorang tersebut berperilaku jujur. Kejujuran tidak hanya dipandang 

sebagai nilai material yang hanya dibutuhkan pada realitas materi saja, 
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tetapi kejujuran merupakan nilai immaterial yang menjadi hakikat hidup 

pada diri seseorang. 

Pentingnya menanamkan nilai kejujuran dalam diri seseorang 

merupakan kensekuensi logis dari eksistensi dan hakikat hidup manusia 

sebagai insan yang berbudaya. manusia berada pada lingkaran interaksi 

interdependensi sesama manusia yang diatur dengan pola jaringan norma 

dari nilai yang lahir dan berkembang pada komunitas masyarakat 

(Yusrifal, 2017). Eksistensi nilai ini dapat dilihat pada pesan para leluhur 

yang mengedepankan dan menganjurkan untuk berbuat jujur. Pandangan 

To Maccae ri Luwu tentang kejujuran (Rahman, 2013) bahwa: 

“Eppa Gau‟na tomalempue. Seunai, risalaie na‟dampeng. 

Maduanna, riparennuangie tennapajekkoi. Bettuanna risanresie 

tennapabelleang.  Matellunna temmangoainngi taniae anunna. 

Maeppana, tesesse‟ deceng rekko alena podecengngi.(Empat 

jenisnya orang jujur. Pertama, orang yang bersalah padanya tapi 

ia maafkan. Kedua, dipercayai dan tidak mencurangi. Artinya ia 

dijadikan saudara dan tidak mengkhianati. Ketiga, tidak serakah 

terhadap apa yang bukan  miliknya. Keempat, tidak mencari 

kebaikan jika hanya ia akan menikmatinya).” 

 Lempu‟ jika diinterpretasi lebih jauh memiliki cakupan yang 

luas. Dalam dimensi perkataan lempu‟ juga dikonotasikan tidak 

berbohong atau tidak mengatakan yang tidak sesuai dengan 

kenyataannya. Dalam dimensi tindakan, lempu‟ berarti menempatkan 

sesuatu pada tempatnya dan tidak mengambil yang bukan haknya atau 

bukan miliknya sehingga dapat dikatakan bahwa kejujuran adalah 

mutiara yang terpendam dalam jiwa (Kahar, 2012). Kejujuran  pada 

hakikatnya tidak berdiri sendiri tetapi memiliki batasan-batasan yang 
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tidak keluar dari substansinya. Batasan-batasan yang dimaksud tersebut 

juga diungkapkan To Maccae ri Luwu (Rahman, 2013) bahwa: 

”Seuani, malempui ri dewatae namalempu ripadanna arung, 

enrennge ri  bali wanuanna. Kuae topa ri toriwawana. 

Nalempuri toi alena nennia‟ lise‟ bolana. Nalempuri maneng toi 

sininna naitae mata, nennia naengkalingae  daucculi. Apa‟ iami 

ritu riaseng malempu tongeng, malempuri  manenngengi sininna 

pura rirampewe.” 

Batasan-batasan yang dimaksud tersebut bahwa jujur itu di 

antaranya kepada rakyatnya, dirinya, dan semua yang dilihat serta 

didengar telinga, apa yang hendak dilakukan atau diikrarkan, dilihat 

yang di depan dan memperkirakan yang di belakang, tidak 

meninggalkan janji, serta berkata keras dan lembut menurut 

kewajarannya serta yang paling pokok adalah kejujuran kepada tuhan 

atas amanah yang telah diberikan kepada manusia. Sebagaimana firman 

Allah SWT. dalam Al-qu’an surah al-anfal ayat 58 yang berbunyi: 

                          

       

Terjemahan; 

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari 

suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada 

mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Q.S Al-Anfaal: 58) 

Sementara di dalam hadist dari sahabat 'Abdullah bin 

Mas'ud  radhiyallahu „anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan 
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bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

دْقَِ ه يْكُمَْعَ  دْقَ  ف إنَِ  ، تاِنصِّ ٌَْ انصِّ إنَِ  ، انْثزَِِّ إنًِ  ي هْدِ ٌَْ انْثزَِ  و  ن ةَِ إنًِ  ي هْدِ ا ، انْج  م   و 

الَُ جُمَُ ي ز  ز ي ي صْدُقَُ انز  ي ت ح  دْقَ  و  تً  انصِّ يْقاً اللَِ عِنْدَ  يكُْت ةَ  ح  إيِ اكُمَْ ، صِدِّ انْك ذِب و   و 

ذِبَ  ف إنَِ  ٌَْ انْك  إنَِ  ، انْفجُُىْرَِ إنًِ  ي هْدِ ٌَْ انْفجُُىْرَ     و  ا ، انن ارَِ إنًِ  ي هْدِ م  الَُ و  جُمَُ ي ز   انز 

ز ي ي كْذِبَُ ي ت ح  ذِبَ  و  تً  انْك  اتاً اللَِ عِنْدَ  يكُْت ةَ  ح  ذ  ك   

Terjemahannya: 

“Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran 

membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan 

seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur 

dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai 

orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena 

dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan 

mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang 

senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di 

sisi Allâh sebagai pendusta.” (H.R Bukhari dan Muslim) 

Beberapa hal yang menjadi batasan nilai lempu‟ dalam berbagai 

pandangan tersebut pertama, lempu‟ berhubungan dengan tindakan 

berkata jujur artinya dalam menyajikan berbagai informasi terakit 

pengelolaan dana desa harus didasarkan apa adanya atau sebenarnya 

terjadi, disampaikan secara objektif dan terbebas dari unsur manipulasi. 

Kedua, lempu‟ berhubungan dengan aturan yang mengahruskan segala  

tindakan sesuai dengan koridor yang telah menjadi ketetapan. Ketiga, 

kewajaran dalam penyajian informasi yang realistis agar dapat diterima 

secara rasional serta terbebas dari unsur salah saji material. 
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3. Tongeng (kebenaran) 

Tongeng (kebenaran) merupakan salah satu nilai yang dianggap 

berat dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari, tetapi jika 

ditegakkan akan mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat. Menurut 

Arung Bila (Rahim, 2012) bahwa “temmate lempue, mawatang 

sapparenna  attotongengnge” yang artinya tak binasa kejujuran, amat 

sukar mendapatkan kebenaran itu. Pandangan tersebut mempertegas 

bahwa penegakan tongeng memiliki tantangan yang besar. Namun di 

sisi lain, bagi yang melanggar tongeng atau aturan akan dijauhkan atau 

dikucilkan oleh masyarakat. 

Tongeng dapat juga dihubungkan dengan acca (kecerdasan) 

yaitu orang yang memiliki pikiran yang panjang atau bijaksana. 

Menurut To Maccae ri Luwu (Rahman, 2013) bahwa Naia gau‟ patujue, 

enrennge ada patujue, kui ri tomapanre nawa-nawa (Adapun perilaku 

yang benar dan perkataan yang benar, tempatnya pada orang yang 

panjang pikir). Tanda orang berpikiran panjang (termasuk acca) dalam 

pandangan To Maccae ri Luwu makkedai: 

“Naia tantanna tonawa-nawae, eppa toi. Seuani, sugi ada-adai. 

Maduanna, meloriwi ada patujui. Matellunna, meloie roppo-

roppo narewe‟. Maeppa‟na, meloe laleng namatika.(Adapun 

tandanya orang yang berfikir panjang ada empat pula jenisnya. 

Pertama, ia menyukai perilaku yang benar. Kedua, ia menyukai 

perkataan yang benar. Ketiga, jika menghadapi semak belukar ia 

kembali. Keempat, jika ia melalui jalan, ia berhati-hati). 

Dua unsur pertama menekankan pada kesesuaian antara 

perkataan dan tindakan, sedangkan dua unsur yang terakhir pada 
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menekankan pada aturan yang harus ditegakkan. Kata semak belukar 

yang dimaksud adalah problematika, baik dalam konteks sosial 

kemasyarakatan (civil society) maupun dalam beraktivitas. Pada banyak 

kasus, aturan dianggap sebagai dasar dalam menyelesaikan 

permasalahan karena memuat batasan-batasan kebenaran (tongeng) 

yang mesti diikuti. Pihak-pihak yang tidak mengindahkan aturan berarti 

dianggap telah melakukan kesalahan (Tenrigau, 2017). Menurut          

To Maccae ri Luwu (Rahman, 2013) bahwa: 

“Nai ri ade‟-e  deisa makkamase; de toi mappalemma. Ia 

nakennai becci‟, nattulekengngi janci, masape‟ni masape‟e, 

mase‟bo‟ni mase‟bo‟-ew, purai adae. Ia ada‟e temmakkeana‟, 

temmakeppo. Detoi  mattannga ri asungirennge, ri apatujunnge. 

Ia ianna kuaero mai sitinaja riparentangengngi akkarungennge 

sibawa tauna. Iana ritu narietau arunnge ri atanna, rekko 

tenrita alongkorenngi. Iatopa narekko napaitaiwi gau‟ 

tessilolongenna ri napoadanato adae.” 

“Sebab adat tidak mengenal belas kasihan; tidak juga ia 

mempermudah. Jika sesuatu sudah dikenakan peraturan dan 

diancam hukuman, maka akan robeklah yang robek, 

berlubanglah yang berlubang dan akan putuslah perkataan. 

Sebab adat itu tidak beranak dan bercucu. Ia juga tidak 

memandang kekayaan dan jasa. Terhadap siapa saja, peraturan 

harus berlaku, dan dengan itulah negeri diperintah disertai 

wibawa. Adapun yang menyebabkan hamba takut kepada 

rajanya, ialah kalau raja tidak di nilai buruk oleh rakyatnya. Juga 

jika raja memperlihatkan perbuatan yang tidak senonoh pada 

waktu mengucapkan perkataan.” 

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa aturan harus 

ditegakkan kepada siapa saja tanpa memandang status sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang menegakkan aturan berarti 

dapat dikatakan sudah melakukan tongeng (kebenaran) karena sudah 

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk diikuti dan dilaksanakan 



37 
 

 

bersama. Denga demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tongeng 

(kebenaran) berkaitan tentang; (1) Perkataan dan perbuatan yang benar; 

(2) Pelaksanaan aturan yang mengikat; (3) Kecerdasaan sangat 

mempengaruhi implementasi dari tongeng. 

Sementara dalam pandangan islam, menyampaikan kebenaran 

kepada orang lain merupakan beban yang harus dilakukan, beban itu 

disebut dengan amar ma’ruf nahi mungkar yaitu mengajak orang 

berbuat baik dan melarang dari kemungkaran. Sebagaimana firman 

Allah SWT  dalam Al-qur’an Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi: 

                     

                       

              

Terjemahannya: 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 

yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 

ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik.” (Q.S Ali Imran: 110) 

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang suatu kebenaran 

(tongeng) dituntut untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada 

mereka yang belum mengetahuinya. Apabila manusia telah memahami 

dan mengetahui suatu kebenaran namun tidak melaksanakan maka 

konsekuensinya adalah terjadinya pertentangan batin. Kebenaran pada 
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hakekatnya mengarah pada perkataan dan perilaku etis yang 

disandarkan pada keyakinan beragama. 

4. Getteng (ketegasan atau keteguhan hati) 

Getteng memiliki arti konsisten atau berpendirian teguh. 

Konsisten adalah melakukan suatu kegiatan secara terus menerus 

dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan batasan yang 

telah di tentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan. 

Konsisten salah satu sikap dari manusia yang sifatnya adalah untuk 

memegang teguh suatu prinsip atau pendirian dari segala hal yang telah 

di tentukan. Membentuk atau menghasilkan karakter orang teguh, 

tersedia ungkapan seperti “taro ada, taro gau” Terjemahan lurusnya 

ialah menaruh tutur; menaruh perbuatan (Yusrifal, 2017).  

Ungkapan bahasa Indonesia yang sepadan ialah “satu kata 

dengan perbuatan”. Getteng (ketegasan) dapat dimaknai seperti pada 

semboyan toddopuli temmalara. Getteng merupakan suatu  perilaku 

yang memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dibuatnya dan 

berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran (tongeng). Selain itu, sesuai 

dengan pemikiran To Maccae ri Luwu, ada beberapa bentuk perilaku 

yang dapat mengindikasikan seseorang itu memiliki sifat getteng 

(Rahman, 2017) yakni : 

“Eppa gau‟na gettennge. Seuani, tessalaie janci enrennge 

tessoaosi ulu ada. Maduanna, tellukkae anu pura enrennge 

teppnrae assituseng. Matellunna, narekko ma‟bicarai, purapi 

napajaiwi. (Empat jenisnya keteguhan hati. Pertama, tidak 

mengingkari janji dan tidak melangkahi persetujuan. Kedua, 
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tidak mengurangi barang jadi, serta tidak mengubah 

kesepakatan. Ketiga, jika ia mengadili nanti telah putus baru ia 

berhenti).” 

  

Pandangan tersebut lebih lanjut dijelaskan To Maccae ri Luwu 

bahwa teguh dalam pendirian, artinya tidak meninggalkan janji dan 

teguh memagang ikrar (antara Negara) serta tidak akan mementahkan 

keputusan hakim. Keteguhan harus memperhatikan batas-batas yang 

sudah ditentukan, tidak melebih-lebihkan perkataan dan perbuatannya 

dan tidak juga menguranginya. Itulah orang yang sungguh-sungguh 

pendiriannya. 

Semboyan lain yang terkait dengan getteng adalah taro ada taro 

gau artinya bersatunya ucapan dengan perbuatan dan  tenrisau to maega 

yang artinya orang banyak tidak terkalahkan yang berarti kebulatan 

tekad atau persatuan. Esensi dari semboyan tersebut adalah komitmen 

yang kuat bersikap mempertahankan tongeng (kebenaran) dan lempu‟ 

(kejujuran) dan keteguhan yang bulat antara ucapan dan perbuatan. 

Ketetapan Sawerigading dalam menjaga nama baik negeri Luwu pada 

saat ditawarkan berdamai dengan raja di negeri Saliweng Langi, Guttu 

Tellamma merupakan cerminan getteng dalam diri seorang pemimpin. 

Disaat Guttu Tellemma menawarkan sejumlah harta benda berharga 

kepada Sawerigading asalkan mau melupakan pertikian di antara 

mereka. Tetapi, Sawerigading menolak menerima tawaran itu sebagai 

wujud pantang menerima suap dari siapa saja. Tentu perilaku seperti 

inilah yang diharapakan oleh masyarakat kepada para pemimpin dan 
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pejabat publik agar senantia menanamkan nilai-nilai kemanusian dalam 

menyelenggarakan kewenangannya, sehingga kepercayaan masyarakat 

selalu terjaga. 

Menegakkan getteng harus disertai dengan keberanian yaitu 

keberanian (warani) menghadapi segala konsekuensi atas pendirian 

yang dipegang. Hal ini tentu harus dimiliki para aparat publik 

mengingat bahwa dalam pengambilan kebijakan tentunya selalu 

mendapatkan respon yang berbeda dari kalangan masyarakat yang akan 

berdampak pada tindakan protes oleh pihak yang kontra terhadap 

pemerintah, sehingga sangat dibutuhkan ke-warani-an dalam 

meneggakan getteng guna menghadapi cacian dan hinaan serta ancaman 

oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan 

Negara. Dalam pandangan To Maccae ri Luwu orang warani dapat 

dilihat melalui ciri-ciri berikut: 

“Naia tenranna towarenie, eppa toi. Seuani, tettenre napolei 

ada maja ada madeceng. Maduanna, temmangkalingai kereba 

naengkalinga toi. Matellunna, temmetaui ripa‟diolo enrennge 

ripa‟dimunri. Maeppana, temmetaui mita bali.”  

Adapun tandanya orang yang berani yaitu: pertama, tiada gentar 

menerima perkataan jelek dan perkataan yang baik; kedua, tidak 

mendengar berita tetapi didengarkannya juga; ketiga, tidak takut 

ditempatkan di depan atau di belakang; keempat, tidak takut 

menghadapi lawan. Lebih lanjut dijelaskan oleh To Maccae ri Luwu 

tentang orang warani (Rahman, 2017) bahwa: 
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“Adapun orang yang berani, berani melakukan pekerjaan baik 

dalam kesulitan maupun dalam hal yang tidak sulit menurut 

patutnya. Berani ia mengucapkan perkataan yang keras maupun 

lemah lembut menurut wajarnya. Berani ia memutuskan perkara 

yang sulit maupun yang sesuai dengan kebenaran. Berani ia 

mengingatkan serta menasehati para pembesar maupun kepada 

orang awam sesuai dengan kemampuannya. Berani ia juga 

berjanji dengan sesamanya atau negeri, baik menyangkut 

kebaikan maupun kerukunan menurut wajarnya. Berani ia 

melihat yang luas maupun yang sempit, yang tinggi maupun 

yang rendah, yang besar maupun yang kecil, yang 

menyenangkan maupun yang susah, sampai sepatutnya dapat 

dilihat oleh mata. Berani ia mendengar perkataan yang jelek 

maupun yang baik, suara yang keras maupun yang lembut, jauh 

maupun dekat.” 

Sementara dalam pandangan islam, getteng adalah sifat penting 

seorang beriman. Orang beriman tidak pernah kehilangan antusiasme 

dan kesetiaan. Seorang beriman tidak akan pernah peduli dengan apa 

yang orang lain katakan tentang mereka. Tujuan utama mereka 

menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang telah digariskan. Ketetapan 

hati orang beriman akan diuji dengan banyak cara diantaranya memberi 

mereka permasalahan pada waktu-waktu tertentu atau membuat mereka 

mengalami penderitaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam 

Al-qur’an surah Al-baqarat ayat 155: 

                   

             

Terjemahannya: 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 

sabar.” (Q.S Al-Baqarah: 155) 
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Dari berbagai pandangan tersebut, kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa dalam menegakkan getteng dibutuhkan sikap dan 

komitmen yang kuat untuk berpegang pada apa yang dianggap tongeng 

(kebenaran) dan warani (keberanian) sangat dibutuhkan baik dalam 

bersikap maupun dalam menghadapi berbagai konsekuensinya. 

F. Rerangka Pikir 

 Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pada pertanggungjawaban 

yang mengharuskan pemerintah desa akuntabel. Untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya, pemerintah akan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola sumber daya keuangan. 

Namun, masalah yang bersifat kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

menuntu adanya penanaman nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan 

masyarakat yang bermoral. Nilai-nilai etika yang lahir dan berkembang dalam 

suatu masyarakat, tidak hanya menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, 

namun sudah seharusnya menjadi seperangkat norma yang terlembagakan 

menjadi budaya organisasi. Begitu pula dengan falsafah budaya Toddopuli 

Temmalara yang sarat akan nilai-nilai etika yang diharapkan senantiasa 

terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali pengelolaan dana 

desa. Adapun alur  penelitian tergambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Rerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: 

 Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 

 Akuntabilitas Program 

 Akuntabilitas Proses 

 Akuntabilitas Kebijakan 

 

Motivation Theory 
Orientation Value 

of Culture Theory 

Toddopuli Temmalara 

Akuntabilitas Berdasarkan 

Prinsip Toddopuli Temmalara 

 

Adele Lempu Getteng Tongeng 



 
 

44 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang 

mendeskripsikan unsur-unsur yang berkaitan dengan objek penelitian secara 

spesifik (Sugiyono, 2014). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis 

fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok (Sutopo dan Arief, 2010). Pendekatan kualitatif 

menekankan pada pemahaman dan penalaran terkait situasi situasi dalam 

konteks tertentu, serta menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci 

sehingga diharuskan memiliki kecapakapan menanyakan, menganalisis, dan 

menerjemahkan objek yang diteliti menjadi lebih jelas (Noor, 2011). 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang 

tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan 

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013). 

Pemilihan jenis penelitian kualitatif atas dasar keinginan diri sendiri untuk 

lebih memahami bagaimana mengintegrasikan nilai budaya toddopuli 

temalara melalui pendekatan etnografi dengan ditunjang dengan teori-teori 

yang ada. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Desa Pince Pute  yang berlokasi 

di Dusun Larosso, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu 

Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis. Pendekatan 

etnografi kritis merupakan merupakan uraian atau penafsiran suatu  budaya atau 

sistem dalam sebuah komunitas sosial (Alfan, 2015). Pendekatan ini digunakan 

dalam memahami peran  budaya atau sistem nilai dalam sebuah kelompok 

masyarakat untuk mencari ekstrak nilai yang nantinya akan ditranformasikan 

sebuah nilai baru dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menjadi 

tidak asing dibenak peneliti seiring dengan perkembangan penelitian kualitatif. 

Nurul (2016) mendefenisikan etnografi sebagai salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif yang berusahan mengeksplor budaya suatu 

masyarakat. 

Etnografi memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan peneliti 

secara penuh, mengeksplor budaya masyarakat, dan dan membutuhkan kedalaman 

dalam pemaparan data. Secara umum, pendekatan etnografi adalah tentang 

bagaimana peneliti melakukan riset dengan terjun langsung ke lapangan dan 

berbaur dengan masyarakat dalam rangka mendapatkan data dan informasi sosial 

secara menyeluruh dan mendalam (Kamarusdiana, 2019).  
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C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Data 

Penelitian ini mengunakan data subjek melalui informan penelitian 

melalui proses interview yang selanjutnya didokumentasikan. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2013: 145) data subjek adalah jenis data penelitian 

yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau 

sekelompok yang menjadi subjek penelitian (informan). 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersifat orisinal yang 

diperoleh langsung tanpa melalui media perantara  (Indriantoro dan Supomo, 

2013: 142). Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diperoleh 

dari lembaga yang bertugas mengumpul data dan mempublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 148). Adapun data primer 

penelitian diperoleh dari informan yang telah menyetujui dan bersedia untuk 

mengikuti proses interview yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya, dan masyarakat serta tokoh adat. 

Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 

pemerintah desa, informasi-informasi tentang desa yang terpublikasi, dan 

data-data lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan objek penelitian 

maka sangat dibutuhkan data-data yang relevan, akurat dan sistematis agar hasil 

yang diperoleh dapat merepresentasikan objek dengan baik. Oleh karena itu, 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Penggunaan 

kelima metode tersebut diharapkan menuai hasil yang optimal. 

1. Observasi 

Sugiyono (2014:78), observasi atau pengamatan meliputi merupakan 

aktivitas yang fokus pada objek dengan mengandalkan pancaindra yaitu indra 

penglihatan. Observasi menjadi lebih efektif apabila informasi yang diperoleh 

berupa kondisi atau realita sosial, tingkah laku dan kinerja informan dalam 

situasi yang bersifat alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis perilaku aparatur 

pemerintah desa Pince Pute, kecamatan Malangke, kabupaten Luwu Utara. 

2. Wawancara  

Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai metode 

pengumpulan data jika peneliti menginginkan studi pendahuluan mengenai 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari informan yang lebih spesifik. Metode 

pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri 
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sendiri (self report) dan keyakinan pribadi (self belief). Metode wawancara 

yang digunakan adalah indepth interview sehingga peneliti menggunakan 

daftar wawancara yang telah disusun. 

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa pada metode ini, peneliti 

memungkinkan memperoleh informasi dari berbagai dokumen sumber yang 

ada pada informan atau lokasi penelitian. Mendokumentasikan data-data 

penelitian merupakan proses memback-up informasi yang telah diperoleh. 

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. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka bagian dari proses pengumpulan data yang dapat 

memudahkan peneliti untuk memperoleh data penunjang dari berbagai 

sumber kredibel. Data-data tersebut dapat diperoleh dari artikel penelitian, 

literatur dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian. 

5. Internet Searching  

Metode ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan referensi tambahan yang dapat diperoleh melalui internet 

dengan tujuan untuk memperbanyak referensi penulis serta digunakan 

untuk menemukan fakta empiris atau teori berkaitan dengan penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian merupakan 

media yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian saat 

berada di lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi 

instrument kunci dalam menemukan fakta-fakta mengenai masalah penelitian. 

Peneliti bertugas menemukan informasi yang sesuai dengan penelitian dari 

berbagai dokumen sumber. Informasi yang telah diperoleh selanjutnya diolah 

menjadi data penelitian. Selain itu, untuk memudahkan proses pengumpulan data 

di lapanga, peneliti harus dilengkapi dengan alat penelitian, seperti alat tulis, 

media perekaman dan hal-hal lain yang dapat menunjang penelitian. 

F. Toddopuli Temmalara Sebagai Alat Analisis Data 

Toddopuli Temmalara merupakan falsafah budaya Wija To Luwu yang 

diabadikan dalam sebuah monumen bersejarah yang berdiri tegak dengan badik 

(pusaka bugis) menjulang ke atas Langit. Simbol ini dikenang sebagai bentuk 

perjuangan dalam menyatukan kerajaan Luwu yang dulunya terpecah menjadi dua 

wilayah kekuasan. Secara etimologi Toddopuli bermakna tertancap dengan kuat, 

berketetapan hati secara sungguh-sungguh; Temmalara bermakna tidak goyah. 

Jadi, Toddopuli Temmalara berarti berketetapan batin yang kuat dan tidak 

tergoyahkan atau memiliki komitmen yang kuat (Said, 2003). Sedangkan secara 

terminologi Toddopuli Temmalara mempunyai makna yang bersifat transendental 

mengenai etika yang harus menjadi prinsip hidup Wija To Luwu yang bersifat 
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vertikal dan horizontal. Makna tersebut tercermin dalam terjemahan syair kuno 

lontara luwuk berikut: 

“Bunyi mewujudkan kata, kata mewujudkan perbuatan, perbuatan 

mewujudkan manusia, manusia memanusiakan manusia, membuktikannya 

dalam dunia realitas karena kita memiliki siri‟ na pesse disertai dengan 

kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kerja keras dan 

ketekunan, kecendiakaan, daya saing tinggi, kemerdekaan, kesolidan, 

berpegang teguh pada panngadereng serta bertawakkal kepada Allah 

Ta’ala.” 

Pemaknaan terkait Toddopuli Temmalara itu sendiri dapat dilihat dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam syair tersebut. Salah satu makna yang 

terkandung di dalamnya adalah “keberanian memperjuangkan kebenaran” (Nuah, 

2018). Konsep ini mengandung empat nilai budaya lokal yang berkembang  yaitu 

adele (adil), lempu (kejujuran), tongeng (kebenaran) dan getteng (ketegasan atau 

keteguhan hati).  

Penelitian ini akan menjadikan Toddopuli Temmalara sebagai alat analisis 

data. Cara kerja alat analisis ini lebih menekankan pada pemaknaan kata dan nilai-

nilai kearifan lokal yang telah berkembang di dalamnya. Nilai-nilai yang 

dimaksud adalah adele‟, lempu, tongeng, dan getteng yang memiliki batasan nilai 

yang terdapat dalam ungkapan nasehat To Maccae ri Luwu To Maccae ri Luwu 

kepada La Manessa To Akkarangeng (La Baso) yang pernah menjadi Datu (Raja) 

Soppeng dan sebagai pedoman dan landasan dalam menjalankan sistem 

kerajaannya.  Dengan demikian Toddopuli Temmalara sebagai alat analisis dapat 

berfungsi sebagai instrumen pengolahan data yang terdiri dari lima tahapan. 

Analisis pertama, pengolahan data berdasarkan ketetapan batin atau 

komitmen. Dalam tahap ini, informasi yang diterima peneliti dari lokasi penelitian 



51 
 

 

akan diidentifikasi dengan konsep Toddopuli Temmalara. Informasi atau data-

data yang diperoleh berdasarkan komitmen pemerintah desa dalam menjalankan 

kewenangannya sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan dan 

akan disesuaikan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Lontara 

Toddopuli Temmalara ri Taro Taumaegae (teguh tak tergoyahkan pada ketetapan 

orang banyak) dalam Negara demokrasi, sama halnya menjadikan rakyat sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi.  

Jika dalam konteks pengelolaan dana desa, masyarakat memiliki peran 

yang sangat strategis dalam mentukan arah kebijakan dan pembangunan. 

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mengawasi kinerja 

pemerintah desa, sehingga pemerintah akan senantiasa terbuka (akuntabel) dalam 

pengelolaan dana desa tersebut. Jadi dalam tahap ini, informasi akan diperoleh 

melalui dua sisi yaitu kondisi pemerintah sebagai pihak yang memiliki 

kewenangan dalam pengelolaan dana desa dan kondisi sosial masyarakat. 

 Analisis kedua, mengidentifikasi informasi atau data-data yang terkait 

dengan nilai-nilai falsafah budaya Toddopuli Temmalara dalam pengelolaan dana 

desa. Nilai-nilai yang menjadi cerminan akuntabilitas tersebut yang dimaksud 

adalah adele‟ (adil), lempu (kejujuran), tongeng (kebenaran) dan getteng 

(keteguhan hati). 

Analisis ketiga, mengidentifikasi informasi atau data-data yang berkaitan 

dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas 

yang dimaksud merujuk  pada  mekanisme  yang diberlakukan kepada pemerintah  

desa agar  dapat  menjelaskan dan  memastikan  bahwa  mereka  telah  bertindak 
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dengan  benar,  berperilaku  etis  serta bertanggungjawab atas kinerjanya. 

Informasi atau data-data ini akan menunjukkan ke-warani-an (keberanian) 

pemerintah menyampaikan kebenaran dalam pengelolaan dana desa dari 

perencanaan, penyusunan sampai pada  pelaksanaannya. 

Analisis keempat, mengidentifikasi informasi atau data-data yang 

berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan akuntabilitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Toddopuli Temmalara ri Resoe 

(teguh tak tergoyahkan pada usaha) maksudnya adalah kinerja pemerintah akan 

ditentukan dari sejauh mana ketekunan dan kerja keras dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Analisi Kelima, mengidentifikasi informasi atau data-data terkait dengan 

pencapaian pengintegrasian nilai budaya Toddopuli Temmalara. Falsafah Wija To 

Luwu yang diabadikan dalam sebuah monumen bersejarah yang merupakan 

“jendela dengan kaca yang bening” adalah serpihan kata yang memiliki makna 

yang dalam mengenai nilai-nilai kemanusian yang tertanam dalam diri Wija To 

Luwu (Said, 2003). Toddopuli Temmalara mempunyai makna yang bersifat 

transendental mengenai etika yang harus menjadi prinsip hidup Wija To Luwu 

yang bersifat vertikal dan horizontal. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah aktivitas peneliti dalam menganalisis data –data yang 

telah diperoleh dari lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk menyajikan data-

data yang selanjutnya digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian 

(Kuncoro, 2013: 197). Metode analisis kualitatif digunakan pada penelitian ini 
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dengan tujuan penelit akan menarik kesimpulan penelitian dengan 

menerjemahkan data-data empiris yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Analisis 

data dilakukan secara paralel selama penelitian. 

H. Uji Keabsahana Data 

Perbedaan pendekatan filosofis dan metodologis dalam penelitian sosial 

mengharuskan peneliti memperhatikan kualitas data dan pemilihan metode yang 

digunakan dalam penelitian. Kualiatas data penelitian kualitatif dapat diuji 

keabsahan melalui empat tahapan uji, yaitu credibility (validitas internal), 

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

(objektivitas). Namun pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua 

tahapan uji yang dianggap sesuai, yaitu credibility dan dependability. 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas atau biasa disebut uji validitas internal pada 

penelitian kuantitatif, dapat dicapai dengan kesanggupan peneliti 

berinteraksi dengan informan dalam waktu yang lama untuk melakukan 

konfirmasi terkait data penelitian (Afiyanti, 2008).  

a) Triangulasi Sumber data adalah proses pengujian kredibilitas data 

dengan cara cross check data yang telah dikumpulkan dari berbagai 

sumber. Data selanjutnya dikelompokkan agar memudahkan peneliti 

menginterpretasikan data tersebut. Peneliti akan melakukan 

pemilahan data yang dianggap sejenis dan berbeda untuk keperluan 

analisis. 
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b) Triangulasi metode merupakan proses mengungkap kebenaran 

informasi khusus melalui berbagai metode dan sumber yang valid. 

Selain penggunaan sumber data utama, yakni annual report, peneliti 

juga dapat menggunakan data-data pendukung lainnya yang diperoleh 

dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menyelaraskan data-data yang terkumpul dari berbagai sumber 

informasi. 

2. Uji Dependabilitas 

Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji 

dependabilitas. Proses ini merupakan pertimbangan keilmiahan suatu 

penelitian kualitatif. Pertanyaan mendasar berdasarkan isu realibilitas 

adalah terkait konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti 

yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula, tetapi 

dilakukan dengan metode dan interview script yang sama (Afiyanti, 

2008). Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan 

tindakan terstruktur yang memungkinkan peneliti lain menemukan 

hasil yang sama terhadap penelitian serupa. Adapun uji dependabilitas 

yang digunakan adalah uji konsistensi. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Pince Pute 

1.  Sejarah Desa Pince Pute 

 Sebelum tahun 1990 Desa Pince Pute Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara, masih tergabung satu Desa yaitu Desa Malangke 

sebagai Desa induk yang  kala itu dipimpin Kepala Desa yang bernama 

Andi Baslan. Selanjutnya pada tahun 1991-1995 di daerah ini  menjadi 

Daerah Transmingrasi UPT Malangke I dan menjadi Desa UPT Malangke 

IV yang dipimpin oleh Kepala Desa Bernama Suaib. Tahun 1997 sampai 

dengan tahun 2002 menjadi Desa Persiapan Pince Pute yang dipimpin oleh 

Kepala Desa bernama Rahman Panyili. Sampai dengan Tahun 2002-2006 

masih menjadi desa persiapan yang dipimpin oleh kepala desa atas nama 

Andi Basman Rauf. Melalui Peraturan Daerah Luwu Utara No. Tahun 2006 

status Desa Pince Pince Pute menjadi Desa definitif yang masih oleh Kepala 

Desa Andi Basman Rauf. 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Kepala Desa Sejak 1991 – Sekarang 

No Nama Tahun Keterangan 

1. Suaib 1991-1995 Kepala Desa UPT 

2. Rahman Panyili 1997-2002 PJS Desa Pesiapan 

3. Andi Basman Rauf 2002-2006 PJS Desa Persiapan 

4. Andi Basman Rauf 2006-2012 Kepala Desa Definitif 

5. Andi Basman Rauf 2012-2018 Kepala Desa Defenitif 

6. Mustari 2018 PJS Kepala Desa 

7. Mail, S.Pd 2019-2024 Kepala Desa Defenitif 

 Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah) 
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 2.  Kondisi Umum Desa 

 a. Demografi Desa 

Lokasi Desa Pince Pute merupakan bagian dari wilayah Kecamatan 

Malangke yang terletak dibagian Timur Wilayah Kabupaten Luwu Utara 

dengan luas wilayah 1000 Ha. Luas ini terbagi atas tiga jenis 

peruntukkan mulai dari lahan perkebunan, kehutanan sampai pada daerah 

pemukiman dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malangke 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tokke 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tokke 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattimang 

Gambar 4.1 

Peta Desa Pince Pute 
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Tabel 4.2 

Jenis Peruntukan Daerah Wilayah Desa Pince Pute 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              

 Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah) 

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Pince Pute termasuk 

dataran rendah yang memiliki lahan pertanian dan kaya akan sumber 

daya alam, perkebunan, pertanian. Selama ini masyarakat telah 

memanfaatkan potensi tersebut untuk dijual keluar desa bahkan keluar 

daerah. Akivitas ini dilakukan pada musim kemarau ketika masyarakat 

selesai panen. 

 b. Keadaan Sosial 

1) Pekerjaan Pokok dan Sampingan Masyarakat 

Secara umum mata pencaharian utama masyarakat Desa Pince 

Pute adalah petani, sedangkan yang lain adalah penambang tradisional, 

pedagang, tukang ojek, tukang batu, tukang kayu. Untuk rinciannya dapat 

dilihat berdasarkan hasil sensus yang telah dilakukan oleh Kader 

No Tata Guna Lahan Luas (Ha) 

1. Kebun 558 

4. Perkuburan 2 

5. Perencanaan Sawah ± 250 

6. Perkampungan 150 

7. Rencana Perkampungan - 

8. Sawah 40 

9. Tempat Pengembalaan ±10 

Total Luas Wilayah 1000 Ha 

............. 



58 
 

 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Pince Pute pada tahun 

2019 dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Jumlah Kepala Keluarga Tiap Dusun Berdasarkan Jenis  Pekerjaan 

 

Jenis Pekerjaan 
Nama Dusun 

Total 
Pince Pute Marannu Larosso 

Petani 10 20 60 90 

PNS 1 6 2 9 

Pedagang 1 2 10 13 

Buruh Tani 4 7 12 23 

Tukang Batu 3 4 10 17 

Tukang Kayu - 2 4 6 

Ibu Rumah Tangga 14 25 66 105 

Lain-Lain - - - - 

Jumlah 33 66 164 261 

 Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah) 

 Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat 

Desa Pince Pute yang berjumlah 124 KK dapat dilihat melalui table 

berikut.                   

Tabel 4.4 

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 

Nama Dusun Kaya Sedang Miskin Sangat miskin Total 

1. Pince Pute - 4 10 - 14 

2.  Marannu - 15 15 - 30 

3.  Larosso - 25 55 - 80 

Jumlah - 44 80 - 124 

 Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah) 
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 c. Kependudukan dan Sosial Budaya 

1) Jumlah Penduduk 

Jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, 

Desa Pince Pute termasuk daerah yang berpenduduk padat dibandingkan 

dengan desa lain di Kecamatan Malangke Untuk jumlah penduduk 

berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2019, 

tercatat jumlah penduduk Desa Pince Pute sekitar 569 jiwa dengan 

perbandingan laki-laki 299 jiwa dan perempuan sebanyak 268 jiwa. 

Untuk lebih jelas, di bawah ini akan disajikan tabel jumlah penduduk 

Desa Pince Pute. 

Tabel 4.5 

Jumlah Jiwa Setiap Dusun di Desa Pince Pute 

No Nama Dusun 
Jumlah Jiwa 

Kepala Keluarga 

L P Total 

1. Pince Pute 30 30 60 14 

2. Marannu 77 65 142 30 

3 Larosso 184 174 359 80 

Jumlah 291 169 561 124 

Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah) 

2) Sosial Budaya  

Penduduk Desa Pince Pute memiliki ikatan kekeluargaan dan 

tradisi saling  tolong menolong dalam bingkai adat yang kuat. Ini dapat 

dibuktikan ketika musim acara pesta marak di lakukan pada saat 

memasuki musim tanam. Biasanya setiap pesta yang diadakan memakan 
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biaya yang cukup tinggi. Meski cukup tinggi, namun karena ikatan 

kekerabatan masih kental, meski yang berpesta masih terhitung kerabat 

sendiri. Tradisi yang masih berlansung dan tetap terlesatari adalah tradisi 

gotong-royong. Hal ini dapat dilihat ketika musim tanam dan panen tiba 

mereka dengan ikhlas saling membantu agar pekerjaan jadi ringan dan 

cepat selesai. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih sangat 

memegang erat tradisi nenek moyang dalam kebudayaan Wija to Luwu. 

 d. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Berdasarkan hasil sensus penduduk Desa Pince Pute yang 

dilakukan pada tahun 2019, Desa ini termasuk salah satu kategori Desa 

yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Salah satu faktor yang 

menyebabkan hal tersebut terjadi karena fasilitas sarana prasarana yang 

masih kurang serta minimnya sumber daya Manusia yang ada akibat 

rendahnya mutu  pendidikan warga. Penentuan tingkat kesejahteraan 

setiap Kepala Keluarga di Desa Pince Pute dilakukan oleh Kader 

Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan metode partisipatif 

dengan 13 indikator yang disertai ciri-ciri pembeda dari masing-masing 

indikator yang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Indikator-

indikator masyarakat tersebut meliputi, kepemilikan rumah, kepemilikan 

lahan, tingkat pendidikan, kemampuan memperoleh layanan kesehatan. 

 e. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Untuk tingkat pendidikan warga Desa Pince Pute berdasarkan hasil 

sensus tahun 2019 sangat terbelakang dibanding Desa lainnya. Sehingga 
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membutuhkan penanganan yang sangat serius jika pemerintah ingin 

memajukan pendidikan di daerah ini. Kesadaran orang tua bukanlah 

faktor utama dalam menghambat pendidikan karena orang tua tetap 

memberikan peluang kepada anak-anak untuk tetap bersekolah hanya 

saja ada banyak faktor lain yang menyebabkan sehingga tingkat 

pendidikan masih rendah seperti kurangnya tenaga pengajar yang 

profesional (PNS), sosialisasi pemerintah akan pentingnya pendidikan 

masih kurang dan rendahnya tingakt pendidikan karena minimnya sarana 

dan prasarana pendidikan bukan menjadi alasan penting terhadap 

rendahnya tingkat pendidikan di Desa Pince Pute. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 4.6 

Keadaan Pendidikan masyarakat di Desa Pince Pute 

TDK TAMAT SD SD SMP SLTA SARJANA 

80 80 100 210 25 

Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah) 

 f.  Ketersediaan fasilitas Umum 

Desa Pince Pute atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan 

Malangke IV saat ini telah mengalami perkembangan yang siginifikan 

dalam ketersediaan fasilitas umum. Saat ini, fasilitas umum di Desa 

Pince Pute cukup memadai dalam menunjang aktivitas masyarakat. 

Berikut ini kami sajikan data ketersediaan fasilitas umum di bawah ini: 
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          Tabel 4.7 

Data Ketersediaan Fasilitas Umum 

No. Kategori Keterangan 

1 Fasilitas Ibadah 
Masjid Nurul Taqwa 

TPA Nur Taqwa 

2 Sekolah 

TK Assalam Pince Pute 

SDN 131 Pince Pute 

SMPN 4 Malangke 

3 Fasilitas Olahraga 

Lapangan Futsal 

Tenis Meja 

Lapangan Volly 

4 Fasilitas Kesehatan 
Pustu 

Posyandu 

5 Fasilitas Lainnya 

Pasar Rakyat 

PANSIMAS 

Gedung Pemuda dan Olahraga 

 Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah) 

 3. Struktur Organisasi Tingkat Desa 

Struktur organisasi adalah bentuk sinergitas pemerintah dalam 

memaksimalkan kinerja. Dalam sistem pemerintahan Desa Pince Pute, 

Kepala Desa bertanggung jawab penuh terhadap kinerja Aparatur Desa. 

Sementara itu, untuk tingkatan bawah terdapat Kepala Dusun yang memiliki 

tanggungjawab dalam menjalankan musyawarah ditingkat dusun. Sementara 

BPD menjada garda terdepan dalam mengawal dan mengawasi kinerja 

Kepala Desa dan Aparat Desa. Berikut kami sajikan struktur organisasi 

Pemerintah Desa Pince Pute. 
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Gambar 4.2 

Struktur Pemerintahan Desa Pince Pute 
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 4. Visi dan Misi 

 a. Visi 

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen 

RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan 

yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan 

harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa 6 (enam) 

tahun kedepan. 

Sekdes 

Erwin, S.Ak 

 

Kasi. Pemerintahan 

Rinah Rajja 

Kasi. Kesejahteraan, 

Pelayanan & 

Pembangunan Masyarakat 
 

Hasanuddin Malla 
Kaur Umum Dan  

Perencanaan 

Andi Patma, S.Pd 

Kaur Keuangan & 

Aset 

Sarifah 

Kepala Desa 

Mail, S.Pd 

Kepala Dusun  
Pince Pute 

Rafli, Amd.Kep 

Kepala Dusun  

Marannu 

Agus Salim 

Kepala Dusun  
Larosso 

Syukur 

Staf Kasi  

Sultuani 

Staf Kaur Umum 

Alianengsih 

BPD 

Alumiddin (Ketua) 

A. Mulyadi  (W.Ketua) 

Imran B (Sekretaris) 

Bahrum (anggota) 

Rahman P (anggota) 
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Visi Misi Desa Pince Pute disamping merupakan Visi – Misi 

Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama 

masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara 

partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa melaui Musdus 

dan Musdes. Adapun Visi Desa Pince Pute sebagai berikut : 

“ Terwujudnya Pince Pute Sebagai Desa Religius, Bermartabat Dan 

Produktif Berdasarkan Asas Kebersamaan dan Keberagamaan“ 

 b. Misi 

Dalam rangka mewujudkan Visi masyarakat yang ada di Desa 

Pince Pute untuk 6 (enam) tahun kedepan, maka disusunlah Misi untuk 

mencapai Visi yang ada. Adapun misi yang telah dirumuskan sebagai 

yaitu : 

1) Menciptakan Pemerintah dan masyarakat agamis ,rasa saling 

menghargai dalam masyarakat sesuai norma Adat yang berlaku 

dalam masyarakat 

2) Mewujudkan sistem kinerja aparatur pemerintahan Desa guna 

meningkatkan kwalitas pelayanan yang cepat kepada masyarakat 

3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana 

masyarakat dan pemerintahan yang memadai dan menitikberatkan 

pada pengembangan sistem perekonomian kerakyatan untuk 

mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik 

4) Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan professional dengan 

pertimbangan jelas dan bertanggungjawab. 
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5) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khusus 

kebersihan di lingkungan Desa Pince Pute dengan sistem bergotong 

royong. 

6) Menciptakan Suasana Harmonis antara Pemerintah, Tokoh 

Masyarakat, Pemuda dan Kaum perempuan 

 5. Arah Kebijakan Pembangunan  

Arah kebijakan pembangunan Desa Pince Pute untuk 6 (enam) tahun 

yang akan datang dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Data Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pince Pute (2019-2024) 

No Fokus Arah Kebijakan Desa 

1 Penyelenggaraan 

Tata Pemerintahan 

yang baik 

Pengembangan sistem gotong royong, 

swadaya, swakelola masyarakat 

Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah 

dan aparat desa 

2 Peningkatan 

Kualitas 

Sumberdaya 

Manusia 

Mendorong anak-anak supaya menempuh 

pendidikan 

Peningkatan fasilitas pendidikan 

Peningkatan kualitas SDM aparat desa dan 

BPD 

Perbanyak pelatihan bagi masyarakat 

Pengetasan buta aksara 

3 Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Publik 

Pengembangan layanan kesehatan melalui 

pustu, kader posyandu dan kader siaga 

Peningkatan akses dan kualitas kepengurusan 

administrasi dan pendidikan 
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4 Penguatan 

Ekonomi 

Kerakyatan 

Peningkatan produksi, melalui rehabilitasi, 

diversifikasi usaha sektor produktif 

Peningkatan sarana dan prasarana produksi 

Peningkatan pengelolaan pasca panen, 

pemasaran 

Peningkatan penggunaan teknologi tepat 

guna dengan memanfaatkan potensi lokal  

Mengembangkan komoditas dengan 

menjadikan kawasan strategis sebagai pusat 

pertumbuhan 

Mengoptimalkan pengembangan komoditas 

unggulan secara terpadu melalui sinergitas 

hulu, tengah dan hilir 

Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya hutan berwawasan lingkungan 

melalui pengendalian, pengelolaan dan 

pemanfaatan hasil-hasil hutan. 

5 Penciptaan iklim 

investasi yang 

kondusif 

Pengembangan dunia usaha, investsi dan 

lapangan kerja, melalui pembinaan 

Pemberian permodalan bagi Masyarakat 

melalui BUMDes serta perluasan kesempatan 

berwirausaha 

Pengembangan ekonomi kreatif 

6 Penguatan 

Kapasitas dan 

Pemberdayaan 

pemerintah dan 

masyarakat  

Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan 

kelembagaan pemerintah desa dan BPD 

Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial-

ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan 

dan pengembangan BUMDes 

Peningkatan peran pemuda dan pembinaan 

olahraga 
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7 Peningkatan 

Pengelolaan 

sumberdaya air 

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana irigasi 

Peningkatan pembangunan dan penyediaan 

infrastruktur air bersih dan sanitasi 

Peningkatan Pembangunan embun-embun 

yang strategis 

Peningkatan Pengelolaan air minum 

Peningkatan saluran irigasi 

8 Peningkatan 

pembangunan 

infrastruktur dan 

fasilitas public 

Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan  

Penerangan jalan umum perdesaan 

Peningkatan saluran drainase 

Pembangunan MCK 

Peningkatan sarana prasarana permukiman 

Peningkatan sarana prasarana perdagangan  

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, 

perkebunan, kehutanan dan perikanan  

Peningakatan prasarana dan sarana olahraga 

9 Peningkatan 

perbaikan 

kehidupan rakyat 

miskin 

Pembangunan atau perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH) 

Pemberdayaan masyarakat miskin 

Peningkatan usaha masyarakat miskin 

Bantuan dan perlindungan social 

10 Penataan Desa  Penataan pemukiman warga, jalan desa dan 

penertiban hewan ternak 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
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11 Pembinaan 

kehidupan 

beragama 

Peningkatan Pembinaan dan pendidikan 

agama pada instansi formal dan non formal  

Pengentasan buta baca Al Qur’an 

Pembinaan toleransi hidup beragam 

Peningkatan kesejahteraan bagi Imam 

Desa/Kelurahan, Imam Mesjid, Guru 

Mengaji 

 Sumber : RPJM Desa Pince Pute 2020 (Diolah)  

 6.  Arah Kebijakan Keuangan Desa 

 a. Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Desa 

Pendapatan desa dimaksud meliputi semua penerimaan uang 

melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.  

Menurut UU Desa, Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 

1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya 

dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; 

2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; 

4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten; 

5) Dana perimbangan yang diterima kabupaten; 

6) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; 



69 
 

 

7) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

8) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang keuangan desa 

memperinci sumber pendapatan desa tersebut dalam tiga kelompok, 

yaitu: 

1) Pendapatan Asli Desa (PAD) 

2) Pendapatan Transfer, ADD, DDS dan PBH 

3) Pendapatan Lain-Lain. 

 b. Arah Pengelolaan Belanja Desa 

Pada Tahun Anggaran 2019-2021 penyusunan APBDes Desa Pince 

Pute mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengeloalaan Keuangan Desa maka Belanja Desa dibagi 

menjadi  5 Jenis yaitu : 

1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2) Belanja Pembangunan Desa 

3) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan 

4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat 

5) Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 

Sedangkan persentase belanja desa diatur melalui PP Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakasanaan UU Normor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dimana pada pasal 100 dijelaskan bahwa Belanja Desa yang 

ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: 
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a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa 

b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan 

untuk:  

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat 

Desa 

2. Operasional Pemerintah Desa 

3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa 

4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

 

 7. Program dan Kegiatan Indikatif 

Program & kegiatan pembangunan Desa Pince Pute tahun 2019 - 

2024 di integrasikan kedalam kegiatan dalam upaya mewujudkan strategis 

pembangunan desa. Pada masing-masing program pembangunan terdapat 

tujuan strategis yang disertai indikator dan kegiatan utama yang akan 

dilakukan untuk mencapai indikator tujuan  meliputi : 

a. Pendidikan 

Program untuk bidang pendidikan meliputi program penuntasan 

wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, pendidikan non formal, 

Manajemen pelayanan pendidikan, Pengembangan Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini. 
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b. Kesehatan 

Program dalam bidang Kesehatan meliputi Upaya Kesehatan 

Masyarakat dan Perorangan (UKM/UKP), Pelayanan kesehatan bagi 

penduduk miskin, Pengawasan obat dan makanan, Pengembangan 

lingkungan sehat, Pengembangan Pustu, tersedianya Posyandu disetiap 

dusun. 

c. Pertanian 

Program untuk pertanian meliputi program pengembangan areal 

tanaman dan pemberian bibit unggul, Program pengembangan sarana 

dan prasarana pertanian, Peningkatan kelembagaan pertanian, 

terbukanya akses jalan tani yang lancar dan mudah dijangkau. 

d. Kehutanan dan Perkebunan 

Program kegiatan dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan 

meliputi program peningkatan penerapan teknologi perkebunan. 

e. Ketahanan Pangan 

Program kegiatan dalam bidang Ketahanan Pangan meliputi 

penyuluhan dan sekolah lapang dan pengembangan sumber daya 

manusia. 

f. Lingkungan Hidup 

Program kegiatan dalam bidang Lingkungan Hidup meliputi 

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Penanaman Pohon. 
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g. Infrastruktur Desa 

Program dalam bidang Pekerjaan Umum meliputi program 

rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase, 

Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa. 

h. Penataan Ruang 

Program dalam bidang penataan ruang meliputi  program 

pegembangan perumahan dan perkantoran. 

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kegiatan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat desa meliputi 

program penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan, peningkatan 

pemberdayaan pemerintah desa dan BPD, Peningkatan Pengetahuan 

dan keterampilan para petani. 

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

1. Potret Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  

 Peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai 

kesetaraan laju pembangunan antara perkotaan dan pedesaan harus 

didukung secara penuh. Tuntutan terhadap pemerintah untuk menjadikan 

desa sebagai subjek pembangunan harus menemukan langkah konkrit untuk 

menjauhkan desa dari lingkaran keterbelakangan. Hal ini ditanggapi 

pemerintah pusat dengan mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Kebijakan ini merupakan serangkaian amanah pemerintah yang tertuang 
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dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 2 untuk mengalokasikan Dana 

Desa. Dana desa tersebut selanjutnya akan dikelola secara bertahap untuk 

pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat demi 

terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang sejahtera. Pada periode 2019-

2024 pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Dana Desa sebesar 400 

triliun yang akan disalurkan ke seluruh desa dengan formulasi tertentu. 

Untuk Desa Pince Pute, dana desa yang telah diterima pada tahun anggaran 

2019-2021 sekitar 2,3 Miliyar dengan formulasi yang disampaikan Kepala 

Desa Pince Pute berikut ini; 

“Pada periode kami, anggaran dana desa tahun 2019 itu sebesar 

Rp. 789 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 781 juta. Sementara untuk 

tahun 2021 terjadi pengurangan sekitar 8% menjadi Rp. 728 juta 

karena adanya wabah Covid-19.” (Hasil Wawancara, 2021). 

Hal ini juga telah sesuai dengan jumlah yang tertera pada info grafis 

Desa Pince Pute.  Untuk lebih jelas kita bisa melihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 

Dana Desa Pince Pute Tahun 2019-2021 

Tahun Jumlah Dana Desa Jumlah APBDes 

2019 Rp. 798.973.000,00 Rp. 1.214.110.000,00 

2020 Rp. 781.686.000,00 Rp. 1.136.504.040,00 

2021 Rp.728.380.000,00 Rp. 1.131.424.000,00 

 Sumber: Info Grafis APBDes Desa Pince Pute (Diolah) 

Formulasi Dana Desa tersebut berdasarkan pada Pagu Anggaran 

yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang selanjutnya dijadikan 

landasan dalam proses penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Desa).  Sebagaimana yang telah disampaikan Kaur Umum sekaligus 

sebagai operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pince Pute berikut; 

“…Turunnya pagu anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati. 

Setelah itu kami membuat APBDes…” (Hasil Wawancara, 2021). 

 Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya akan melahirkan interaksi 

sosial antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan peruntukan 

Dana Desa harus berfokus pada kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah 

dituntut untuk mengelola dana desa tersebut dengan baik dan tepat sasaran. 

Selain itu, masyarakat sebagai stakeholder utama juga menginginkan agar 

pemerintah dapat bersifat akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana 

desa dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban realisasi 

anggaran.  

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa 

 Pengelolaan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan berdasarkan tahap-tahap berikut;  

1) Penganggaran 

Penganggaran menjadi salah satu aktivitas komprehensif dalam satu 

periode akuntansi untuk penetuan jumlah alokasi dana dan penjabaran 

sumber daya keuangan untuk berbagai program pemerintah. Penganggaran 

didasarkarkan pada indikasi kebutuhan Dana Desa. Indikasi tersebut di 

disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan Dana 

Desa dan kemampuan keuangan negara. 
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2)  Pengalokasian 

Pengalokasian adalah proses penentuan jumlah Dana Desa untuk 

berbagai tujuan yang telah disusun oleh Pemerintah. Pengalokasian 

dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyaluran dana 

desa. Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan 

berdasarkan pada alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi 

Formula. Alokasi dasar merupakan proses penentuan dana desa secara 

merata bagi seluruh desa secara nasional. Alokasi afirmasi dihitung secara 

proporsional kepada setiap desa yang memiliki status sebagai desa 

tertinggal. Alokasi kinerja dihitung berdasarkan kinerja terbaik dalam hal 

pengelolaan keuangan desa dan pencapain yang dihasilkan dari 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan alokasi 

formula dihitung berdasarkan letak geografis dan data kependudukan setiap 

desa. Proses penentuan pengalokasian dana desa tersebut tidak terlepas dari 

data mutakhir setiap desa secara nasional. Untuk jumlah Dana Desa yang 

dialokasikan pada Desa Pince Pute tahun 2019-2021 dapat dilihat pada table 

4.8 sebelumnya. 

3) Penyaluran 

Jumlah Dana Desa yang akan diterima setiap desa akan disesuaikan 

dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Sebelum peroses penyaluran dilakukan, pemerintah desa 

terlebih dahulu menyusun APBDes sebagai dokumen persyaratan untuk  

pencairan Dana Desa. APBDes yang telah dibuat oleh tim penyusun akan 
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melewati proses asistensi dan verifikasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten 

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).  

“Untuk proses pencairan itu diawali dengan perencanaan anggaran 

melalui musyawarah dusun dan RKPDes (Rencana Kerja 

Pemerintah Desa). Setalah itu, kita  menyusun APBDes yang 

mengacu pada Pagu Anggaran sesuai Peraturan Bupati. Kemudian 

kita melakukan asistensi dan ketika semua rampung itu baru bisa 

dicairkan.” (Sekretaris Desa Pince Pute, 2021). 

Terkadang pada proses penyaluran, para aparatur desa menemui 

banyak kendala yang dapat menghambat proses pencairan Dana Desa 

tersebut. Hal ini tidak terlepas dari serangkaian regulasi birokrasi yang 

bersifat kompleks dan sumber daya manusia yang kurang mendukung. 

Selain itu, struktur organisasi yang tidak kondusif akan menyebabkan 

ketidakefektifan dalam proses penyaluran dana desa.  

“…Tidak serta merta prosesnya langsung cair. Harus ki beberapa 

kali pergi asistensi ditingkat kecamatan dan kabupaten. Nah disini 

sering sekali ki terkendala karena SDM (Sumber Daya Manusia) di 

kabupaten itu sedikit sementara ada sekitar 166 desa yang harus 

asistensi. Jadi proses pencairannya itu bisa sampai sebulan lebih. 

Siapa cepat selesai dia yang duluan dicairkan. Begitu juga kalau 

pencairan tahap selanjutnya, haruspi selesai LPJ (Laporan 

Pertanggungjawaban) anggaran sebelumnya baru bisa dicairkan. 

Itumi biasa ada desa lambat cair Dana Desanya karena lambat 

selesai laporannya.” (Kaur Umum Desa Pince Pute, 2021). 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks membutuhkan 

kerjasama yang baik untuk memperlancar aktivitas penyaluran. Dalam 

Mekanisme penyaluran Dana Desa sendiri dilakukan secara efektif dan 

efisien dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan 3 tahapan dalam satu 

periode akuntansi.  
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4) Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

 Pemerintah desa telah dibekali dengan aplikasi Siskeudes untuk 

kepentingan penatausahaan keuangan dan pembangunan yang diinisiasi oleh 

BPKP. Aplikasi ini tentunya sangat menunjang pengelolaan Dana Desa 

dengan baik. Sementara untuk pertanggungjawaban dan pelaporan, 

pemerintah melaksanakan LPPD di akhir tahun. LPPD yang dimaksud 

adalah suatu rapat terbuka yang dilaksanakan untuk memaparkan hasil kerja 

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dalam satu periode 

akuntansi. Pelaksanaan LPPD dihadiri langsung oleh berbagai elemen 

masyarakat. Hal ini berdasarkan pernyataan operator Siskeudes Pince Pute; 

“LPPD itu akhir tahun dilaksanakan dan kami paparkan kepada 

BPD dan masyarakat apa yang telah kita kerjakan setiap tahunnya. 

LPJ yang kami buat juga selalu masuk yang tercepat, tidak pernah 

ada temuan, Cuma biasa kalau ada kurang jelas kami diminta 

langsung untuk memperjelas.” (Hasil Wawancara, 2021). 

 Pertanggungjawaban dan pelaporan terintegrasi antar pemerintah 

secara administratif dilakukan sesuai dengan tahapan pencairan Dana Desa. 

LPJ yang dibuat oleh pemerintah desa harus melewati proses verifikasi 

untuk memastikan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

5)  Pedoman Penggunaan 

 Sesuai dengan tujuan utama adanya Dana Desa, maka prioritas 

penggunaannya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dalam berbagai bidang. Dana Desa harus fokus pada pembiayaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara administratif, 
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penggunaan dana desa harus berpedoman pada dokumen sumber dan aturan 

hukum dan kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan proses penentuan 

kebijakan tidak terlepas dari kebutuhan setiap desa yang bersifat dinamis 

mengikuti kondisi dan faktor lingkungan. Dengan begitu, penggunanan dana 

desa akan lebih terarah pada pencapaian yang diinginkan masyarakat desa. 

Berbagai dokumen sumber yang dijadikan pedoman pemerintah desa pince 

pute dalam pengelolaan dana desa seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, 

dan kebijakan lainnya serta aturan-aturan yang berkaitan dengan 

pengelolaan dana desa yang dimuat dalam modul himpunan peraturan 

bupati luwu utara terkait keuangan desa. 

6) Pemantauan dan Evaluasi 

 Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian 

Keuangan terhadap penerbitan peraturan dari bupati/wali kota mengenai tata 

cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bagi setiap desa, serta 

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.  Tujuan dari pemantauan ini 

juga dilakukan untuk mengetahui capaian terhadap pekembangan kegiatan 

yang dibiayai Dana Desa. Sementara ditingkat desa, masyarakat dapat 

melakukan pemantauan langsung dan evaluasi kinerja pembangunan yang 

sedang berjalan. 

b. Orientasi Penggunaan Dana Desa  

Orientasi penggunaaan Dana Desa berbasis pada pembangunan 

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberian Dana Desa 

guna menciptakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang 



79 
 

 

bersifat aspiratif dan partisipatif. Pemerintah desa diharapkan mampu 

mengelola Dana Desa berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Olehnya itu, 

pemerintah harus melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam berbagai 

tahapan pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait Dana Desa agar 

penggunaan dana tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hal 

penggunaan anggaran Dana Desa, pemerintah Desa Pince Pute sangat 

menekankan pada aspek kebutuhan masyarakat guna menunjang aktivitas 

ekonomi masyarakat.  

“Saat ini memang kita fokus pada kebutuhan masyarakat seperti 

perbaikan jalan tani yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus karena 

mayoritas masyarakat desa pince pute bekerja di bidang pertanian 

dan perkebunan. Partisipasi masyarakat sangat membantu untuk 

menentukan prioritas pembangunan infrastruktur termasuk adanya 

rencana pembukaan lahan persewahan karena memang kondisinya 

desa kita berada pada dataran rendah atau rawa. Kami sangat 

memikirkan program yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat”. (Kepala Desa Pince Pute, 2021). 

Menentukan prioritas penggunaan Dana Desa saat ini sangat 

diperlukan mengingat jumlah Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah 

mengalami penurunan akibat dari adanya wabah Covid-19. Program 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga akan mengalami 

penurunan karena keterbatasan anggaran.   

“Kalau masalah prioritas itu kita lihat mana yang paling mendesak. 

Di pemerintahan sebelum kami harus seimbang pembangunannya 

setiap dusun. Nah sekarang ini, kita pake sistem pembangunan 

sekali tuntas. Misalkan anggaran ini cuma cukup untuk satu 

program ji yah itu juga mi yang harus diselesaikan.” (Operator 

Siskeudes Pince Pute,2021). 

 

 



80 
 

 

Hal ini kemudian diperjelas oleh Sekretaris Desa Pince Pute; 

“Saat ini kita juga berfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat 

selain dari pemeliharaan jalan tani dan saluran perairan karena 

anggaran dana desa juga saat ini sangat menurun.” (Hasil 

Wawancara, 2021). 

Penggunaan Dana Desa ditengah pandemi harus lebih banyak 

berfokus pada penanganan dampak yang ditimbulkan wabah Covid-19. 

Permendes PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 

tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan. Pertama, 

mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya 

pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru di desa. Kedua, menghadapi 

ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau 

stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara 

dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa. 

c.  Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa 

 Akuntabilitas adalah kewajiban bagi setiap organisasi atau institusi 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

visi dan misi melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Aktor 

yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki 

organisasi harus mampu melaporkan dan mengungkap segala bentuk 

aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya organisasi. 

Aktivitas tersebut meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban. Secara prinsipal, akuntabilitas meliputi akuntabilitas 
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vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk 

pertanggungjawaban yang bersifat struktural dalam internal organisasi. 

Sementara akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban 

aktivitas organisasi kepada pihak eksternal yaitu masyarakat. Hal ini 

dilaksanakan dengan tujuan agar pengelolaan sumber daya dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. 

 Institusi pemerintahan sebagai organisasi publik memiliki kewajiban 

dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penggunaan 

sumber daya yang dikelola oleh pemerintah harus mampu menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Salah satu sumber daya 

yang dimiliki oleh pemerintah adalah sumber daya keuangan. Dalam 

pemerintahan desa, Dana Desa memiliki peranan penting untuk 

meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Dengan nominal yang besar pemerintah desa dituntut bersifat 

akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Dari hasil penelitian ini 

kita dapat mengetahui bagaimana aktivitas pengelolaan Dana Desa di 

pemerintahan Desa Pince Pute. 

1)  Perencanaan Dana Desa 

 Sebelum pemerintah desa melakukan penyusunan anggaran, terlebih 

dahulu menyiapkan dokumen perencanaan pemerintah desa yang 

merupakan dokumen sumber dalam penyusunan anggaran. Dokumen 

sumber merupakan input dalam proses perencanaan keuangan desa. 

Dokumen sumber yang dimaksud adalah dokumen perencanaan 
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pembangunan desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang memuat visi misi, 

tujuan, kebijakan, program dan strategi pembangunan desa. Dokumen 

sumber lainnya berupa APBDes, kebijakan umum APBDes dan plafon 

anggaran serta prioritas penggunaan anggaran. Rencana kegiatan dan 

rencana anggaran biaya selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan 

anggaran.  

 Perencanaan Dana Desa terintegrasi dengan APBDes karena Dana 

Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. APBDes merupakan 

rencana anggaran keuangan tahunan untuk menyelenggarakan program dan 

kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Pada aktivitas ini, 

pemerintah desa harus melaksanakan penyusunan APBDes melalui dua 

pendekatan yaitu top down dan bottom up. Top down merupakan pendekatan 

dari atas yang meliputi kebijakan umum APBDes dan kebijakan prioritas 

dan plafon anggaran. Sementara bottom up merupakan pendekatan dari 

bawah meliputi usulan program, kegiatan dan anggaran dari tiap unit kerja. 

Pendekatan top down lebih menekankan pada prinsip aspiratif dan 

partisipatif. Artinya, pemerintah desa harus menampung semua aspirasi dan 

melibatkan masyarakat secara langsung agar program yang direncanakan 

sesuai dengan problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat.  

“Alhamdullillah, kalau masalah terlibatnya yah masyarakat terlibat 

langsung. Jadi setiap kepala dusun itu melaksanakan musyawarah 

dusun untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan atau prioritas 

setiap dusun yang ada di desa pince pute. Setelah itu, kita 

melaksanakan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan 

mengundang berbagai elemen masyarakat. RKPDes ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mendengar langsung apa 
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kebutuhan yang menjadi prioritas penggunaan anggaran dari hasil 

musyawarah dusun.” (Kepala Desa Pince Pute, 2021). 

 Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam proses 

perencanaan dana desa di desa pince pute memegang prinsip aspiratif dan 

partisipatif. Kedua prinsip ini jika diamati secara mendalam pada dasarnya 

akan mendukung lahirnya prinsip-prinsip lainnya. Tugas pemerintah dalam 

menjawab kebutuhan masyarakat merupakan wujud dari prinsip responsif. 

Respon tersebut akan memberikan kesan dalam batin dan pikiran 

masyarakat tentang rasa kepemilikan dan kepercayaan karena telah 

berkontribusi dalam pembangunan desa. Ketika pemerintah telah 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan sebaliknya, maka tentu ini 

akan menciptakan semangat kerja sama (gotong royong) antara pemerintah 

dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa. 

Setiap unit kerja harus memegang prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian 

dari komitmen menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan masyarakat.  

Gambar 4.3 

Siklus Prinsip Perencanaan Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Ilustrasi Penulis (Diolah 2021) 
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Keterangan: 

1. Perencanaan Dana Desa memegang prinsip aspiratif dan partisipatif. 

2. Aspirasi masyarakat membutuhkan respon pemerintah. 

3. Respon pemerintah menimbulkan rasa kepemilikan dan kepercayaan 

masyarakat karena berkontribusi dalam perencanaan Dana Desa. 

4. Rasa kepemilikan menumbuhkan semangat kerja sama (gotong 

royong) antara pemerintah dan masyarakat.  

 

 Pernyataan informan di atas tidak hanya berbicara tentang prinsip 

tetapi juga mengarah pada pembahasan mengenai mekanisme perencanaan. 

Perencanaan dilaksanakan sebagai dasar penentuan arah penggunaan Dana 

Desa agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

diinginkan. Mekanisme di atas telah memenuhi amanah UU No.6 Tahun 

2014 Pasal 80 Ayat 1 dan 2 tentang perencanaan pembangunan desa harus 

mengikutsertakan masyarakat melalui forum musyawarah. Adapun 

mekanisme perencanaan Dana Desa Pince Pute yang dimuat dalam APBDes 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 4.4 

Mekanisme Perencanaan Dana Desa Ditingkat Desa 

 

 

 

  

 Sumber: Ilustrasi Penulis (Diolah 2021) 
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 Keterangan:  

1. Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah di tingkat dusun. 

2. Pelaksanaan Musyawarah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah 

Desa) di tingkat desa dihadiri berbagai berbagai elemen masyarakat. 

3. Penyusunan dan penetapan APBDes dilaksanakan sesuai dengan 

hasil musyawarah RKPDes. 

 Perencanaan dan penyusunan anggaran dana desa merupakan 

aktivitas rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menetapkan program, kegiatan dan anggaran yang harus terealisasi 

tahun berikutnya. Seperti halnya di pemerintahan desa pince pute, 

perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan tiap tahun dengan 

mengacu pada dokumen sumber, salah satunya adalah hasil musyawarah 

desa yang dituangkan dalam dokumen RKPDes yang berisi kumpulan 

usulan dari masyarakat yang berskala prioritas.  Program-program tersebut 

terbagi dalam beberapa bidang diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan umum dan tata ruang, serta program-program pemberdayaan 

masyarakat. Pada penelitian ini, data-data yang disajikan khusus pada 

bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya 

akan diinterpretasikan sesuai dengan arah penelitian ini. Berikut kami 

sajikan data terkait perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat di desa pince pute. 
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Tabel 4.10 

APBDes Desa Pince Pute T.A 2019-2021 

 

Bidang Pembangunan Desa  2019 2020 2021 

Bidang Pendidikan Rp.10.800.000,00 Rp.15.800.000,00 Rp.18.334.200,00 

Bidang Kesehatan Rp.15.500.000,00 Rp.24.600.000,00 Rp.71.365.400,00 

Pekerjaan Umum & Tata 

Ruang 
Rp.643.838.000,00 Rp.225.232.300,00 Rp.234.325.800,00 

Kawasan Pemukiman Rp.108.935.000,00 - Rp.20.000.000,00 

Informasi dan komunikasi Rp.4.500.000,00 Rp.28.000.000,00 Rp.17.164.800,00 

Bidang Pemberdayaan  2019 2020 2021 

Peningkatan Kapasitas 

Aparatur 
Rp.32.500.000,00 Rp.54.200.000,00 Rp.33.000.000,00 

Dukungan Penanaman Modal Rp.5.000.000,00 Rp.5.500.000,00 Rp.6.000.000,00 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak & 

Keluarga 

- Rp.4.940.000,00 Rp.12.600.000,00 

Perikanan & Kelautan - - Rp.5.000.000,00 

Sumber: Info Grafis APBDes Pince Pute (Diolah, 2021) 

 Pada tabel di atas, dapat kita lihat dalam proses perencanaan dana 

desa di desa pince pute, secara keseluruhan bidang pekerjaan umum dan tata 

ruang menggunakan porsi anggaran yang lebih besar setiap tahunnya 

dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Itu artinya, pemerintah desa 

pince pute saat ini tengah fokus terhadap peningkatan pembangunan 

infrastruktur desa untuk menunjang aktivitas masyarakat. Serapan anggaran 

yang terbilang besar ini dikarenakan volume kegiatan yang dikerjakan juga 

besar. Beberapa program dari bidang pekerjaan umum dan tata ruang 

merupakan program prioritas pemerintah desa pince berkat usulan dari 
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masyarakat pada saat melaksanakan musyawarah, diantaranya pemeliharan 

dan pengkrikilan jalan tani, perbaikan saluran drainase serta pembangunan 

talud dan plat duiker. 

 Pemeliharaan dan pengkrikilan jalan tani merupakan program 

representatif  terhadap keluhan masyarakat terkait beberapa titik lokasi yang 

sulit dilalui masyarakat saat hendak melakukan aktivitas pertanian. 

Sementara perbaikan saluran drainase dan pembangunan talud merupakan 

respon terhadap mandeknya saluran perairan yang seringkali menjadi 

penyebab banjir di desa pince pute. Sementara program pembangunan plat 

duiker bertujuan untuk menghubungkan akses jalan tani agar jalan-jalan 

tersebut dapat dilalui kendaraan dengan kapasitas muatan yang lebih besar. 

Program-program tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah desa 

pince pute untuk memenuhi aspek sufisiensi masyarakat, yaitu kebutuhan 

sosial dasar dan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat. 

 Perencanan program-program pembangunan desa yang dibiayai dana 

desa yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat (pro poor) merupakan 

salah satu indikator perencanaan yang memegang prinsip akuntabilitas. 

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tesebut sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah desa atas amanah yang diberikan 

kepadanya. Meskipun tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir 

oleh pemerintah desa dikarenakan keterbatasan anggaran yang hanya 

mampu membiayai beberapa program setiap tahunnya.  
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b) Pelaksanaan Dana Desa 

 Pelaksanaan dana desa merupakan tahap realisasi RKPDes yang 

sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).  Pada 

tahap ini, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dengan semangat 

gotong royong. Selain itu, TPKD harus membuat papan informasi proyek di 

area kerja terkait pelaksanaan dana desa yang bersifat fisik untuk 

mendukung keterbukaan pemerintah dalam mengelola Dana Desa.  

“Ya karena memang program yang direncanakan dan dijalankan ini  

sifatnya swakelola jadi masyarakat harus terlibat aktif di dalamnya. 

Peran masyarakat disini sangat penting untuk pembangunan desa.” 

(Sekretaris Desa Pince Pute, 2021). 

Pernyataan tersebut dipertegas oleh kaur umum desa pince pute; 

“Ya turut aktif karena kita istilahnya padat karya tunai dimana 

masyarakat yang turun langsung dalam pelaksanaannya. Jadi kami 

itu kayak memfasilitasiji karena setiap pembangunan itu haruski 

ambil orang dari dalam desaji untuk kerja kecuali memang tidak 

ada atau tidak ada kesepakatan harga baruki bisa ambil orang dari 

luar desa.” (Hasil Wawancara, 2021). 

Program pembangunan yang bersifat swakelola merupakan proses 

pelaksanaan pembangunan yang diawasi langsung oleh pihak-pihak terkait. 

Swakelola juga berarti kemandirian pemerintah desa dalam hal pengerjaan 

proyek pembangunan desa. Pemerintah desa pince pute dalam pelaksanaan 

pembangunan desa, sangat atusias menggalang partisipasi masyarakat agar 

dapat berperan aktif baik dalam pengawasan maupun pengerjaan secara 

langsung. Hampir semua proyek pembangunan yang dikerjakan langsung 

oleh para pekerja di desa dengan sistem swakelola. Selain itu, beberapa 

program lainya seperti pemeliharaan jalan tani dikerjakan dengan semangat 

gotong royong bersama masyarakat desa. 
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Pernyataan aparatur desa di atas telah mencerminkan adanya proses 

pelaksanaan dana desa yang baik di desa pince pute. Pelaksanaan 

pembangunan desa yang disebutkan juga mematuhi aturan yang berlaku 

yaitu UU No.6 Tahun 2014 Pasal 81 Tentang Pelaksanaan Pembangunan 

Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa di Pince Pute juga 

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah Kab. 

Luwu Utara sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 205/PMK.07/2019 Pasal 33 Ayat 1 dan 2. 

c)  Pertanggungjawaban  Dana Desa 

 Dana Desa yang menjadi sumber pendapatan desa harus dikelola 

secara efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan dengan prinsip 

transparansi dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

dilakukan secara administratif di lingkup pemerintahan. Sementara 

pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media 

informasi dan musyawarah. Pertanggungjawaban Dana Desa Pince Pute 

terintegrasi dengan APBDes dilaporkan sesuai dengan pernyataan berikut; 

“Jadi setiap kami melaksanakan musyawarah seperti RKPDes, kami 

memaparkan secara rinci terkait penggunaan anggaran. Kewajiban 

bagi kami agar masyarakat tahu, kami selalu memasang papan 

informasi anggaran seperti, papan informasi proyek, rencana 

penggunaan anggaran dan realisasi anggaran. Semua itu kami 

pasang di tempat umum agar semua masyarakat bisa melihat 

peruntukan dari dana desa tersebut. Di akhir tahun juga kami 

melaksanakan LPPD untuk menyerahkan LPJ dalam bentuk jilid 

kepada BPD” (Kepala Desa Pince Pute, 2021). 

 Pernyataan kepala desa pince pute secara keseluruhan memberikan 

gambaran pengelolaan Dana Desa yang memegang prinsip transparansi  dan 
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akuntabilitas mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban dan 

pelaporan realisasi anggaran. Selain itu, pernyatan tersebut sebagai 

perwujudan kewajiban kepala desa bertanggungjawab terhadap  pengelolaan 

dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.  

Akuntabilitas sendiri merupakan konsep yang mengarah pada 

kemampuan organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam 

penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan 

organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-

tindakan yang dilakukannya (Wicaksono, 2015). Dalam pengelolaan dana 

desa, pemerintah desa  harus mampu menerjemahkan segala aktivitas yang 

dilakukan menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat 

sebagai insan penerima manfaat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut  pada 

dasarnya merujuk pada kebijakan mekanisme pengelolaan dana desa yang 

telah ditetapkan. 

Pemerintah desa pince pute dalam pengeloaan dana desa dapat 

dinilai akuntabel dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. 

Secara administrasi, LPJ yang dibuat untuk dilaporkan melalui serangkaian 

asistensi dan verifikasi tidak pernah terdapat temuan dan  kejanggalan. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan kepala desa pince pute bahwa; “…sampai saat 

ini kami tidak pernah mendapat panggilan dari tim pemeriksa…bahkan 
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untuk 2 tahun terakhir kami mendapat apresiasi dari pemerintah kecamatan 

terkait LPJ yang kami buat”.  

Implikasi dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan 

dana desa di desa pince pute telah memenuhi standar dimensi akuntabilitas 

yang dikemukakan oleh moncieffe (2001) yaitu ex-post facto accountability. 

Dimensi ini mengharuskan pemerintah desa bertanggungjawab dalam 

mengelola dana desa sesuai dengan norma hukum, monitoring sistem dan 

mekanisme penilaian melalui lembaga publik yang independen. Dalam 

kesempatan yang sama, pernyataan kepala desa bahwa; “…partisipasi 

masyarakat sangat membantu untuk menentukan prioritas pembangunan 

infrastruktur…” turut mewakili dimensi ex-ante accountability yang 

mengharuskan pemerintah bertanggungjawab merepresentasikan keinginan 

masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.  

Ellwood dalam Mardiasmo (2002) menjelaskan  terdapat empat 

dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu; (1) 

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for 

probity and legality), (2) Akuntabilitas proses (process accountability), (3) 

Akuntabilitas program (program accountability), (4) Akuntabilitas 

kebijakan (policy accountability). Keempat dimensi ini merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga pemerintah harus 

mewujudkan keempat dimensi tersebut.  

Tugas pertama pemerintah adalah memberikan kepastian hukum 

dalam pengelolaan dana desa. Kedua, pemerintah harus menjamin bahwa 
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setiap proses dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Ketiga, program-program yang direncanakan harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Keempat, pengambilan keputusan dan penetapan 

kebijakan harus berpihak kepada masyarakat (pro poor). Dari hasil 

penelusuran, penulis merangkum keempat dimensi tersebut dalam 

pengelolaan dana desa pince pute pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 

Dimensi Akuntabilitas Pengelolan Dana Desa Pince Pute 

Dimensi Akuntabilitas Indikator Ketercapaian 

Akuntabilitas kejujuran 

dan akuntabilitas hukum  

(accountability for 

probity and legality) 

- Bertanggungjawab secara konstitusional 

- Berlandaskan pada dokumen sumber 

- Menyampaikan informasi apa adanya 

Akuntabilitas proses  

(process accountability) 

- Kecukupan sistem keuangan melalui 

aplikasi seskeudes 

- Pelaksanaan tugas dan administrasi 

sesuai prosedur dan struktural 

Akuntabilitas program  

(program accountability) 

- Program representatif masyarakat 

- Pelaksanaan program didasarkan pada 

skala prioritas 

Akuntabilitas kebijakan  

(policy accountability) 

- Kebijakan yang diambil didasarkan pada 

musyawarah mufakat namun tetap 

memperhatikan peraturan yang telah 

ditetapkan 

  Sumber: Hasil Wawancara (Diolah, 2021) 

 Akuntabilitas pengelolaan dana desa pince pute secara keseluruhan 

memenuhi berbagai dimensi akuntabilitas. Ketercapaian ini tidak terlepas 

dari komitmen pemerintah desa pince pute untuk meningkatkan 

pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari 

dimensi akuntabilitas yang telah disebutkan, diskursus islam justru 
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memandang bahwa akuntabilitas pemerintah tidak hanya sebatas pada 

pertanggungjawaban secara struktural dan pemberian informasi kepada 

masyarakat. Lebih dari itu, islam memandang segala aktivitas harus 

merepresentasikan nilai-nilai kebenaran (tongeng) sebagai bentuk 

pengabdian seorang hamba kepada sang pencipta. Aktivitas pengelolaan 

dana desa harus berorientasi pada kehidupan selanjutnya. Tuntutan tesebut 

tidak terlepas dari pesan-pesan suci-Nya dalam al-quran dan hadits sebagai 

pedoman umat islam dalam menjalankan segala aktivitas mereka. Dalam 

potongan hadits berikut ini, Rasulullah SAW bersabda: 

 

 

Artinya: 

”Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kalian 

adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari 

dan Muslim) 

 

 Hadist di atas harus menjadi renungan bagi setiap individu dalam 

menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Pesan-pesan 

keagamaan sudah seharusnya menjadi alarm dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, tidak terkecuali pengelolaan dana desa. Tindak kecurangan 

(fraud) dan penyalahgunaan (abuse) dapat diminimalisir bahkan ditiadakan 

para aktor pengelola dengan konstruk nilai-nilai spiritual dalam dimensi 

kebatinan. Instabilitas yang menyebabkan masalah sosial di tengah 

masyarakat juga akan kembali pada titik keseimbangannya.  
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 Pesan-pesan dari langit sejatinya akan memberikan kesadaran 

kepada setiap insan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa bahwa semua 

akan dimintai pertanggungjawaban pada yaumul hisab (hari perhitungan). 

Esensi kesadaran batin para aktor dalam pengelolaan dana desa akan 

mengarah pada pengelolaan dengan basis mashlahah. Konsep ini 

menekankan pelaksanaan tanggung jawab yang menegakkan dan 

memelihara kemashlahatan serta menolak  mafsadah (keburukan).  

 Pengelolaan dana desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

spritual/transendental memiliki nilai tambah tersendiri bagi pemerintah. 

Apatah lagi, di tengah krisis etika yang sedang melanda jantung 

pemerintahan menyebabkan terjadinya kerugian besar bagi negara. Masalah 

ini harus segera diatasi dengan berbagai langkah preventif baik secara 

individu maupun kelembagaan agar dapat menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good government governance). Langkah tersebut 

dapat dimulai dari konstruk budaya organisasi yang mengarah pada nilai-

nilai transendetal yang berbasis kearifan lokal (local wisdom), seperti yang 

tercermin pada falsafah budaya toddopuli temmalara. 

2. Unsur Nilai Toddopuli Temmalara Dalam Pengelolaan Dana Desa  

Pengelolaan dana desa sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya harus mampu menjawab berbagai dimensi 

akuntabilitas. Indikator ketercapaian dalam berbagai dimensi menjadi tolak 

ukur kesuksesan penerapan nilai-nilai akuntabilitas pemerintah dalam 

memanfaatkan dana desa. Akuntabilitas pemerintah menjadi perhatian 
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khusus bagi publik dikarenakan sumber daya keuangan yang dikelola adalah 

hak bagi masyarakat. Pada hakikatnya, dana desa yang dikelola pemerintah 

bersumber dari masyarakat melalui berbagai model penerimaan dan akan 

dipergunakan kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan.  

Slogan demokrasi fenomenal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat” yang diperkenalkan Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat 

ke-16) sudah seharusnya melekat dalam pengelolaan dana desa. Selain 

sumber dananya dari rakyat, proses perencanaan dan penggunaan anggaran 

dana desa harus didasarkan pada program representatif masyarakat. Secara 

konstitusional, masyarakat memiliki hak prerogatif dalam menyampaikan 

aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa. Rakyat harus 

berdaulat sebagai subjek sekaligus menjadi objek penerima manfaat dari 

penggunaan dana desa. Secara historis, pengelolaan dana desa disandarkan 

pada fakta empiris dari realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Pengelolaan dana desa akan melahirkan interaksi sosial baik secara 

internal (struktur pemerintahan) maupun eksternal (masyarakat dan 

stakeholder lainnya). Interaksi sosial yang terjadi harus mengedepankan 

nilai-nilai humanis yang dalam istilah bugis-makasssar disebut sipakatau. 

Sipakatau dalam pengertian secara umum diartikan sebagai interaksi saling 

memanusiakan. Sedangkan dalam pemahaman yang bersifat transendental 

memaknai sipakatau sebagai tatanan nilai yang mengembalikan fitrah 

manusia dalam berbagai dimensi aktivitas. Menurut Syarif et al. (2016), 
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sipakatau merupakan sifat untuk memandang manusia seperti manusia. 

Artinya, dalam menjalani kehidupan sosial kita selayaknya memandang 

manusia seperti manusia seutuhnya dalam kondisi apapun tanpa melihat dari 

latar belakang status ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya 

sipakatau merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia 

dalam masyarakat Makassar. Wujud sipakatau dalam pengelolaan dana desa 

dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang mengedepankan hak prerogatif 

masyarakat dan terciptanya semangat gotong royong dalam pelaksanaan 

pembangunan desa.  

Sipakatau tidak dapat berdiri sendiri melainkan dibangun dengan 

nilai-nilai spiritual lainnya. Dalam kebudayan Tana Luwu, sipakatau dapat 

tercermin dalam semboyan toddopuli temmalara yang menjadi falsafah 

budaya masyarakat Tana Luwu. Toddopuli temmalara merupakan wujud 

kebudayaan yang mencerminkan prinsip hidup wija to Luwu (orang Luwu). 

Toddopuli temmalara secara harfiah memiliki arti tertancap kuat di dasar 

hati (keteguhan hati) tidak tergoyahkan. Sedangkan dalam pengertian yang 

bersifat filosofis memiliki arti keberanian dalam mengungkapkan 

kebenaran. Pemaknaan ini mengarah pada sebuah prinsip kearifan lokal 

(local wisdom) yang bersifat transendental.  

Nilai-nilai kemanusian yang menjadi falsafah budaya di Tana Luwu 

sudah semestinya menjadi prinsip hidup wija to Luwu dalam berbagai 

aktivitas. Bukan hanya individu namun sudah sewajarnya unsur nilai 

tersebut dapat terlembagakan melalui konstruk budaya organisasi.  
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“Kebetulan kita ini berada di daerah kekuasaan kerjaan luwu pada 

masanya, kita sebagai anak cucu kerajaan menjadikan toddopuli 

temmalara bukan hanya sebagai semboyan  tetapi harus dijalankan. 

toddopuli temmalara ini berbicara tentang keteguhan hati atau 

komitmen. Nah, kalo di pemerintahan ini kita bicara toddopuli 

temmalara tentang komitmen dalam menjalankan tanggungjawab.” 

(Kepala Desa Pince Pute, 2021). 

Implikasi semboyan toddopuli temmalara dapat ditelusuri dengan 

mudah dalam tata kelola pemerintahan melalui unsur nilai adele, lempu, 

tongeng dan getteng. Unsur nilai tersebut sejatinya menjadi prinsip dasar 

dalam pengelolaan sumber daya pemerintah.  Dalam hal pengelolaan dana 

desa, pemerintahan desa pince pute menjadikan unsur nilai tersebut sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Implementasi nilai-nilai tersebut mendorong 

terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa pince pute. Dalam 

penelitian ini, nilai-nilai toddopuli temmalara merupakan nilai yang 

terinternalisasi dalam diri para aparatur desa dan implementasinya dalam 

pengelolaan dana desa. 

a. Adele (keadilan)  

 Nilai adele (keadilan) dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari 

pelaksanaan program dan distribusi anggaran yang digunakan untuk 

membiayai program pembangunan infrastruktur di setiap dusun. 

pelaksanaan program dan distribusi anggaran dilaksanakan secara 

proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun yang 

telah ditetapkan pada saat musyawarah dusun. Program-program usulan 

setiap dusun akan di cross check untuk menilai urgensitas program tersebut 

sebelum ditetapkan sebagai program prioritas pada setiap tahun anggaran. 
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Beberapa program pembangunan infrastruktur di desa pince pute dilakukan 

secara merata kepada setiap dusun seperti pembangunan plat duiker, 

pemeliharaan dan pengkrikilan jalan tani serta perbaikan saluran drainase. 

Pelaksanaan program secara merata tersebut didasarkan pada letak geografis 

setiap dusun dan kemampuan anggaran setiap tahunnya.  

Tabel 4.12 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Pince Pute T.A 2020 

Bidang Pekerjaan Umum & Tata Ruang Anggaran Realisasi 

Pemeliharaan Jalan Desa Rp. 3.232.100,00 Rp. 3.232.100,00 

Peningkatan Ruas Badan Jalan  Rp. 54.674.000,00 Rp. 54.674.000,00 

Pembangunan Plat Duiker Dusun Larosso Rp. 24.451.000,00 Rp. 24.136.800,00 

Rehabilitasi Plat Duiker Dusun Marannu  Rp. 11.932.100,00 Rp. 11.932.100,00 

Pembangunan Plat Duiker Lr. Lalingka Rp. 20.998.000,00 Rp. 20.735.100,00 

Pembangunan Plat Duiker Dusun Pince Pute Rp. 17.963.100,00 Rp. 17.963.100,00 

Pembangunan Talud Dusun Marannu Rp. 91.984.000,00 Rp. 91.984.000,00 

TOTAL Rp.225.232.300,00 Rp.224.655.100,00 

Sumber: Info Grafis APBDes Pince Pute (Diolah, 2021) 

 Pada tabel di atas, pelaksanaan pembangunan desa pince pute pada 

bidang pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan secara berkeadilan 

kepada setiap dusun. Dasar pelaksanaan pembangunan tersebut, ditentukan 

melalui musyawarah desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

anggaran dan kondisi geografis setiap dusun. Dari sisi distribusi anggaran, 

pemerintah desa pince pute mempertimbangkan volume kegiatan sebagai 

dasar penetapan anggaran.  
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 Ketika anggaran dirasa tidak cukup membiayai program secara 

keseluruhan maka pemerintah desa pince pute hanya akan menjalankan 

program yang bersifat mendesak. Misalnya, di tahun 2021 pemerintah desa 

pince telah menetapkan anggaran sebesar 200 juta untuk program 

pengkrikilan jalan tani. Ketika anggaran tersebut tidak dapat menutupi biaya 

untuk volume kegiatan di tiga dusun tersebut, maka alternatif yang 

dilakukan adalah observasi lapangan untuk melihat lokasi yang paling 

mendesak untuk dibiayai. Atau jika secara keseluruhan mendesak, alternatif 

yang dilakukan dengan melaksanakan pengkrikilan sekali tuntas. 

Maksudnya, anggaran 200 juta tersebut digunakan secara keseluruhan pada 

jalan tani di satu dusun saja. 

“Nah sekarang ini, kita pake sistem pembangunan sekali tuntas. 

Misalkan anggaran ini cuma cukup untuk satu program ji yah itu 

juga mi yang harus diselesaikan.” (Kaur Umum Desa Pince Pute, 

2021) 

 Pengelolaan dana desa secara proporsional dinilai sebagai sebuah 

kewajaran. Dasar pertimbangannya karena keterbatasan anggaran dana desa 

yang dimiliki tidak sebanding dengan volume kegiatan yang akan 

dikerjakan. Keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk desa 

pince pute dilihat dari status desa sebagai desa berkembang. Tentu anggaran 

yang dialokasikan jumlahnya berbeda dengan desa dengan status desa 

mandiri dan desa maju. Belum lagi, kondisi geografis dan data 

kependudukan desa pince pute menjadi dasar pertimbangan dalam 

pengalokasian dana desa. 
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 Pengelolaan dana desa pince pute dengan pendekatan skala prioritas 

bersifat logis dengan alasan situasional. Perbedaan distribusi anggaran dan 

pembangunan infrastruktur di setiap dusun tidak sepenuhnya dijadikan dasar 

bahwa pemerintah tidak bertindak adele (adil). Adele dalam pengertiannya 

tidak memihak dan tidak pula diartikan sama rata. Artinya pemerintah 

dalam mengelola dana desa harus menempatkan sesuatu pada tempatnya 

(asitinajang). Pengertian tersebut mengarah pada penggunaan dana desa 

yang bersifat proporsional dan situasional. 

“Kalau bicara adele implementasinya dalam pembangunan 

infrastruktur itu kita prioritaskan sesuai kebutuhan setiap dusun. 

Kalau anggaran dirasa cukup biasanya pembangunan kita bagi ke 

tiap dusun namun tetap melalui musyawarah”. (Sekretaris Desa 

Pince Pute, 2021). 

 

“Bicara keadilan, implementasinya dalam pembangunan itu kita liat 

dari luas wilayah dan kebutuhan setiap dusun”. (Kaur Umum Desa 

Pince Pute, 2021). 

 

 Adele (keadilan) yang dimaksud dari pernyataan di atas bukan 

pelaksanaan pembangunaan secara merata melainkan pembangunan secara 

proporsional sesuai dengan kemampuan anggaran dana desa. Tindakan 

tersebut sebagai upaya menciptakan keadilan dari sudut pandang prioritas. 

Upaya ini harus dapat diterima dengan wajar dan logis di kalangan  

masyarakat. Sebagai dasar kelogisan, penulis memberikan sebuah ilustrasi 

terkait program pemerintah desa pince pute dengan unsur keadilan secara 

proporsional. Misalnya dalam suatu kondisi, jalan tani di dusun larossso 

mengalami kerusakan parah meskipun sudah ditimbun krikil. Kerusakan 

tersebut disebabkan aktivitas mobil pengangkut hasil panen petani saat 
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melakukan transaksi pembelian hasil bumi para petani. Kondisi tersebut 

tentuna sangat mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Setelah 

melakukan observasi, pemerintah merespon dengan memasukkan program 

pengkrikilan jalan tani khusus di dusun larosso dalam pos anggaran 

APBDes. Di sisi lain, jalan tani di dusun pince pute belum sepenuhnya 

ditimbun krikil namun kondisi jalan tersebut masih dapat dilalui dan tidak 

mengganggu aktivitas pertanian masyarakat.  Setelah mengetahui anggaran 

dana desa yang ditetapkan tidak mampu membiayai besaran volume 

kegiatan kedua dusun tersebut maka pemerintah desa pince pute melakukan 

perencanaan secara proporsional dengan mendahulukan pengkrikilan jalan 

tani di dusun larosso. 

 Tindakan pemerintah desa pince pute pada kasus di atas adalah 

keharusan yang bersifat logis dan wajar demi kemashlahatan para petani. 

Pada esensinya, tindakan yang dilakukan pemerintah desa dengan 

pendekatan skala prioritas sesuai dengan pandangan La Wadeng Arung Bila 

yang menekankan pada kewajaran antara ucapan dengan hati dan perbuatan. 

Sementara dalam pandangan To Maccae ri Luwu merupakan tindakan yang 

menempatkan sesuatu pada tempatnya yang juga diartikan kewajaran. 

Esensi keadilan yang sebenarnya ditempatkan pada kewajaran. Pemerintah 

desa diharapkan benar-benar mampu menegakkan keadilan dalam 

mengambil setiap kebijakan dan melaksanakan berbagai macam 

pemberdayaan masyarakat. Sebab, adele‟ itu tidak beranak dan bercucu, 

tidak memandang kekayaan dan jasa. Terhadap siapa saja, peraturan harus 
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berlaku dan dengan itulah negeri diperintah disertai  wibawa. Ketika 

pemerintah tidak dapat berlaku adil maka akan tercipta instabilitas dan 

masalah sosial di lingkungan masyarakat. 

b. Lempu (Kejujuran) 

Lempu (kejujuran) dalam dimensi perkataan dapat diartikan dengan 

tidak berbohong atau mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. 

Sementara dalam dimensi perbuatan, lempu dapat diartikan dengan tidak 

mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dalam ranah pengelolaan dana 

desa, dimensi perkataan tersebut dapat berupa penyampaian informasi 

pemerintah desa kepada masyarakat sesuai dengan apa yang mereka 

kerjakan. Sementara dalam dimensi perbuatan, pemerintah dapat 

menyajikan data secara objektif dan tidak terjadinya penyalahgunaan 

anggaran dalam lingkup pemerintah desa.  

Lempu sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dana desa yang 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur yang dimaksud 

berkaitan dengan payung hukum pengelolaan dana desa dan dokumen 

sumber seperti APBDes, kebijakan umum APBDes, RPJMDes, dan 

dokumen sumber lainnya yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana 

desa. Aturan hukum memuat kebijakan khusus dipandang sebagai pedoman 

tertinggi sebagai dasar penilaian bahwa pemerintah telah bertindak lempu 

(jujur) atau majjekko (curang). Sedangkan dokumen sumber dijadikan 

sebagai tolak ukur bahwa pemerintah dalam mengelola dana desa telah 

bertindak mallemmpu (lurus) dan tidak keluar dari frame sumbernya. 
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“Untuk prosedur pengelolaan dana desa kami mengacu pada aturan 

dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten. Kami juga dibimbing oleh pendamping desa terkait 

bagaimana pengelolaan dana desa.” (Kepala Desa Pince Pute, 

2021) 

Penyataan tersebut didukung dengan bukti autentik yang ditemukan 

penulis saat melakukan pengumpulan data-data terkait dokumen sumber 

pengelolaan dana desa. Ketersediaan modul yang memuat peraturan bupati 

luwu utara tentang pengelolaan dana desa dari tahun 2019 -2021 di kantor 

desa pince pute dapat dijadikan  dasar pelaksanaan dana desa yang sesuai 

dengan aturan hukum yang ditetapkan. Selain itu, dari data perencanaan 

program kerja pemerintah desa pice pute setiap tahunnya telah disesuaikan 

dengan dokumen sumber yang telah dtetapkan seperti APBDes dan 

RPJMDes pince pute. Dalam hal penyajian informasi, pemeritah desa pince 

pute telah menyajikan informasi terkait pengelolaan dana desa secara 

objektif melalui info grafis  realisasi APBDes pince pute. 

“Untuk lempu (kejujuran) bisa dilihat dari papan informasi yang 

kami buat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasi 

anggaran. Kalau ada sisa anggaran itu akan dikembalikan. 

Namanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)”. (Sekretaris 

Desa Pince Pute, 2021). 

 

Jika diinterpretasikan lebih jauh, kedua pernyataan di atas dapat 

dikatakan telah memenuhi batasan lempu yang disebutkan to maccae ri 

luwu bahwa “eppa gau‟na tomalempue…riparennuangie tennapajekkoi” 

yang artinya diberi kepercayaan dan tidak mengkhianati. Batasan tersebut 

berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa 

untuk mengelola dana desa secara efektif dan efisien sesuai dengan 



104 
 

 

prosedur yang berlaku. Penekanan lempu pada dimensi tanggung jawab 

sangat realistis karena berbicara tentang integritas yang dimiliki para 

aparatur desa dalam mengelola dan desa. Satuan kerja pemerintah desa 

yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pengelolaan dana desa harus mampu memberikan pertanggungjawaban 

kepada publik sebagai bentuk sialempurengngi (jujur kepada sesama). 

“Kami juga sangat mengedapankan aspek lempu (kejujuran) dalam 

pemerintahan kami. Para aparatur bekerja sesuai dengan struktur 

organisasi. Jadi kepala desa yah kepala desa, bendahara yah 

bendahara.” (Kepala Desa Pince Pute, 2021). 

 

  Konotasi nilai lempu pada dimensi tanggung jawab struktural 

memiliki urgensitas dalam pengelolaan dana desa. Penyalahgunaan jabatan 

menjadi permasalahan serius dalam struktur pemerintahan. Berbagai 

kepentingan di luar dari tujuan penggunaan dana desa selalu menjadi 

distorsi yang menyebabkan serangkaian permasalahan dalam pengelolaan 

dana desa mulai dari proses penyaluran sampai ke tahap realisasi. Banyak 

kasus yang dapat kita temui di lapangan terkait terbengkalainya 

pembangunan kemudian menghambat proses pencairan dana desa. 

Penyalahgunaan jabatan seringkali disebabkan karena keserakahan para 

oknum mengambil yang bukan menjadi haknya. Tentu ini sangat menyalahi 

batasan lempu yang disampaikan to maccae ri luwu bahwa “eppa gau‟na 

tomalempue…temmangoainngi taniae anunna…”. Maksud perkataan 

tersebut bahwa seseorang dapat dikatakan mallemmpu (jujur) ketika ia 

mampu mengendalikan dirinya dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan 

hak atau miliknya. Orang yang suka mengambil hak masyarakat demi 
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kepentingan pribadi dan keluarganya disebut sebagai to majjekkoe (orang 

curang). 

c. Tongeng (Kebenaran) 

 Tongeng dalam pandangan to maccae ri luwu berkaitan dengan 

perkataan dan perbuatan yang benar serta penegakan aturan yang mengikat. 

Kebenaran sangat erat kaitannya dengan to acca (orang cerdas) karena 

memiliki pikiran yang panjang dalam bertindak. Implikasi tongeng dalam 

pengelolaan dana desa terdapat pada penegakan aturan oleh pemerintah desa 

yang menjadi prosedur dalam pengelolaan dana desa. Aturan dianggap 

sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan karena memuat batasan-

batasan kebenaran (tongeng). 

“Untuk nilai tongeng (kebenaran), kami selalu melaporkan apa yang 

telah kita jalankan. Tidak ada manipulasi anggaran pembangunan. 

Kami meyakinkan masyarakat dengan adanya pembangunan yang 

baik dan pemantauan yang dilakukan langsung oleh masyarakat”. 

(Kepala Desa Pince Pute, 2021). 

 

„Kebenaran disini itu kita bekerja sesuai dengan prosedur dan porsi 

kerja masing-masing. (Kaur Umum Desa Pince Pute, 2021). 

  

 Pernyataan pertama mengindikasikan ada tongeng (perkataan benar) 

dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sementara pada 

pernyataan kedua, terdapat indikasi perbuatan benar dalam pelaksanaan 

yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Itu artinya pengelolaan 

dana desa  pince pute sudah dikatakan tongeng karena telah menjalankan 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk dipatuhi bersama. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan melihat pelaksanaan program-program pemerintah 
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desa pince pute yang terbagi ke dalam lima bidang yang dimuat dalam 

RPJMDes dan APBDes Pince pute. 

d. Getteng (Ketegasan atau Keteguhan Hati) 

Getteng merupakan perilaku yang memegang teguh prinsip dan 

aturan yang telah dibuat sesuai dengan nilai-nilai kebenaran (tongeng). 

Dalam pandangan To Maccae ri Luwu bahwa getteng berarti teguh dalam 

pendirian, artinya tidak meninggalkan janji dan teguh memagang ikrar  serta 

tidak akan mementahkan keputusan yang telah dibuat. Getteng juga dapat 

diartikan ketegasan, artinya seseorang yang diberi kepercayaan dalam 

mengambil keputusan harus dibarengi dengan ketegasan. Seorang pemimpin 

harus mampu bersikap tegas dalam kondisi tertentu sebagai bentuk wibawa 

sekaligus menjadi ruh pemerintahan yang tidak  tergoyahkan dalam 

menegakkan nilai-nilai kebenaran. Ketika ruh getteng dalam pemerintahan 

sudah tiada maka sangat mudah bagi para aktor memainkan peran 

antagonisnya karena lemahnya pertahanan aktor protagonis dalam  

pemerintahan. 

“Getteng sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Misalkan 

kepala desa tidak tegas itu bisa rawan terjadi penyalahgunaan oleh 

bawahan. Jadi kepala desa harus tegas bahwa anggaran tersebut 

harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat.” (Sekretaris Desa 

Pince Pute, 2021). 

 Berkaitan dengan pernyataan di atas bahwa seorang kepala desa 

harus memiliki komitmen dan ketegasan dalam mengelola dana desa. 

Kebijakan yang dibuat terkait pelaksanaan dana desa harus 

merepresentasikan berbagai aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat. 
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Selain itu, pemerintah desa juga harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat 

dengan aturan yang berlaku agar pengelolaan berjalan secara sistematis. 

Komitmen pengelolaan dana desa yang bernaung di bawah payung hukum 

akan lebih mengedepankan aspek akuntabilitas. 

 Esensi penegakan getteng adalah menjaga eksistensi tongeng 

(kebenaran) dan lempu (kejujuran) dalam pengelolaan dana desa. Seorang 

pajung (pemimpin) harus memiliki ke-warani-an (keberanian) dalam 

menegakkan getteng. To maccae ri luwu dalam paseng (pesan) mengatakan 

pagettengi beccik atau bentangkan tali pelurus dengan tegas untuk 

menghalau intervensi negatif dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

Istilah beccik (tali pelurus) dalam pengelolaan dana desa dapat disamakan 

dengan penegakan aturan dan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur atau 

dokumen sumber.  

“Kita sangat tegas dalam hal aturan karena kalau dalam sistem 

pemerintahan memang yang jadi acuan adalah aturan dari 

pemerintah yang lebih tinggi.” (Operator Siskeudes, 2021). 

 Konsekuensi logis yang ditimbulkan dalam penegakan nilai getteng 

adalah adanya pandangan yang bersifat kontradiktif dan tekanan 

kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal (Tenrigau, 2017). 

Nilai getteng yang terinternalisasi dalam diri para aparatur akan menjadi 

penawar racun kepentingan dan penangkal intervensi berbagai pihak 

berkepentingan. Seyogyanya, penegakan nilai getteng untuk meminimalisir 

tindakan inkonstitusional yang menyalahi batasan nilai tongeng. 
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 Secara keseluruhan, nilai-nilai toddopuli temmalara terinternalisasi 

dalam pengelolaan dana desa di desa pince pute. Nilai adele dapat dilihat 

dari pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa dilaksanakan secara 

proporsional dengan prinsip keadilan pada kewajaran. Nilai lempu dilihat 

dari penyampaian informasi secara objektif oleh pemerintah. Sementara 

nilai togeng dan getteng dapat dilihat dari pengelolaan dana desa yang 

sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk lebih 

jelasnya, penulis menyajikan pada tabel berikut; 

Tabel 4.13 

 Nilai Toddopuli Temmalara dalam Pengelolan Dana Desa Pince Pute 

Nilai Toddopuli Temmalara Indikator Ketercapaian 

Adele (Keadilan) - Pengelolaan dana desa dengan 

pendekatan proporsional dan situasional 

- Tunjangan gaji honorer sebagai bentuk 

pemberdayaan diberikan secara adil 

- Penyaluran bantuan tanpa memandang 

suku, agama dan ras 

Lempu (Kejujuran) - Menyajikan data secara objektif 

- Menyampaikan informasi apa adanya 

- Penugasan secara struktural 

- Tidak ditemukannya bukti autentik 

penyalahgunaan anggaran dana desa 

Tongeng (Kebenaran) - Bertanggungjawab secara konstitusional 

- Pengelolaan dana desa sesuai prosedur 

atau dokumen sumber 

Getteng 

(Ketegasan/Keteguhan) 

- Kebijakan pada musyawarah mufakat 

- Ketegasan dalam menerapkan aturan 

- Program didasarkan pada komitmen 

untuk merepresentasikan kebutuhan 

masyarakat 

  Sumber: Hasil Wawancara (Diolah, 2021) 
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3. Integrasi Nilai Toddopuli Temmalara Dalam Pengelolaan Dana Desa 

  Mempelajari masa lalu kerajaan, terutama dalam hal ini Kerajaan 

Luwu,  jelas bukan untuk masa lalu itu sendiri, bukan juga sebagai cara 

untuk mengungkap identitas, dan bukan hanya untuk mempraktikkan 

metode historiografi para sejarahwan. Di samping semua itu, tujuan 

mempelajari masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan kerajaan adalah 

untuk mendapatkan ”Kesejahteraan”, bahwa masa lalu pada bagian tertentu 

menyisakan kebutuhan-kebutuhan relevan yang dapat diimplementasikan di 

masa kini (Kesuma, 2015). Salah satu dari sekian banyak masa lalu yang 

dapat dipedomani pada masa kini, terdapat pada masa lalu pemerintahan 

Kedatuan Luwu, yaitu falsafah budaya toddopuli temmalara. 

 Integrasi nilai budaya toddopuli temmalara  dalam pengelolaan dana 

desa bertujuan untuk menghasilkan output keberpihakan pada masyarakat 

(toddopuli temmalara ri to maegae). Output yang dihasilkan sangat 

dipengaruhi kinerja pemerintah (toddopuli temmalara ri resoe) sebagai 

aktor yang memiliki peran strategis dalam peningkatan pembangunan 

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Namun pada 

kenyataannya, segala bentuk nilai dan moralitas yang lahir dari proses 

ekstrasi simbol-simbol kebudayaan di masa lalu mengalami dekadensi dan 

direduksi menjadi moralitas pragmatis. Hal inilah yang menyebabkan 

terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan dana desa. 

Dengan dalil bertahan hidup, seseorang akan kehilangan kesadaran 

tanggungjawab pada lingkungan bahkan sesama manusia.  
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 Dua dari lima masalah masalah dasar kehidupan manusia pada 

sistem nilai budaya sangat berkaitan dengan penelitian ini, yaitu masalah 

hakikat dari hidup manusia dan hakikat hubungan manusia dengan manusia 

sekitarnya. Masalah pertama menjelaskan mengenai hakikat hidup manusia 

bahwa hidup manusia lahir dari penderitaan dan kesedihan. Sementara 

kebudayaan lain memandang bahwa kehidupan ini adalah sumber 

kebahagiaan dan kesenangan. Dalam kebudayaan Luwu, masalah hakikat 

hidup manusia dipandang sebagai sesuatu yang sakral, bahwa manusia akan 

dianggap sebagai manusia ketika perbuatannya saling memanusiakan 

manusia, berpegang teguh pada aturan dan norma yang berlaku serta 

berpasrah diri kepada Tuhan. Jika dielaborasi lebih jauh, pandangan tersebut 

menganggap esensi hidup manusia terletak pada kemampuan manusia 

menjaga diri dari sifat-sifat kebinatangan yang hidup hanya untuk kepuasan 

diri sendiri.  

 Masalah kedua menjelaskan hakikat hidup manusia dengan 

sesamanya, bahwa manusia harus hidup dengan suasana gotong royong dan 

menghargai perilaku-perilaku para pemukanya. Ada juga memandang 

bahwa manusia harus bersifat individual dan mandiri untuk mendorong 

peningkatan kualitas karyanya, bukan atas senioritas, kekuasaan ataupun 

status sosial. Dalam kebudayaan Luwu, masalah ini dipandang sebagai 

masalah sentral karena berkaitan dengan interaksi kepada sesama manusia. 

Selain mengajarkan tentang memperlakukan manusia selayaknya manusia, 

melalui pesan to macca ri Luwu juga mengingatkan untuk berhati-hati 
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terhadap beberapa jenis manusia yang berpotensi untuk mengganggu 

penegakan nilai-nilai kebenaran. Hal ini menandakan bahwa kearifan lokal 

yang berkembang pada masa kerajaan Luwu sangat menjunjung tinggi 

eksistensi dan esensi hidup manusia dalam berbagai aspek sehingga pada 

penelitian ini akan dibahas bagaimana pola integrasi nilai budaya toddopuli 

temmalara dalam menciptakan tata kelola dana desa yang kondusif melalui 

paseng To Maccae ri Luwu dalam mereduksi etika aparatur untuk 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja pemerintah. 

a. Paseng To Maccae Ri Luwu Terhadap Destroyed Nilai Tongeng 

Dalam sejarah Kerajaan Luwu, seorang Pajung atau raja dalam 

menjalankan sistem pemerintahannya didampingi seorang Boto yang lebih 

dikenal dengan To Maccae ri luwu sebagai penasehat kerajaan. Salah satu 

bukti penting dari kemajuan dan kejayaan yang pernah dialami Kedatuan 

Luwu adalah adanya konsep-konsep kemajuan negeri yang dimilikinya, baik 

untuk kesejahteraan, supremasi hukum, sampai pada hal-hal normatif 

lainnya sebagai landasan hidup bermasyarakat. Semuanya ini muncul dalam 

pemikiran To Maccae ri Luwu yang menjadi asbab kemajuan Kerajaan 

Luwu.  

To maccae ri luwu merupakan orang yang berada di luar istana dan 

tidak terikat dengan struktur istana. Pemikiran To Maccae ri Luwu yang 

sangat objektif dijadikan pedoman masyarakat juga sebagai tempat bertanya 

raja atau Pajung. Pemikiran-pemikiran To Maccae ri Luwu diikuti oleh datu 

luwu di dalam menjalankan pemerintahannya. Lahirnya kebijakan 
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pemerintahan kedatuan luwu yang berpihak kepada rakyat tidak terlepas 

dari paseng (pesan) To Maccae ri Luwu. Menurutnya, kesejahteraan 

masyarakat dan negeri akan terjadi apabila Pajung (raja) menjalankan 

fungsi pengayoman dan pemayungan, dan kerajaan akan tetap eksis ketika 

pandai menyesuaikan diri dengan realita sosial yang terjadi di masyarakat. 

Ide dan pemikiran To Accana Luwu telah menjadi pedoman 

kehidupan masyarakat di kedatuan luwu. Pemikirannya bahkan menembus 

jauh ke daerah-daerah sekitarnya seperti ke kerajaan soppeng. Seorang raja 

soppeng yang bernama La Baso To Akkarangeng (Datu Soppeng ke-9), 

sebelum dilantik menjadi raja soppeng, secara khusus melakukan perjalanan 

berkunjung ke tanah luwu di kediaman To Accana Luwu guna memperoleh 

bekal mengenai berbagai aspek dalam kehidupan, terutama dalam hal 

kehidupan bermasyarakat dan kerajaan. Pemikiran To Accana Luwu sangat 

berpengaruh  bagi tata kelola pemerintahan kerajaan soppeng. Pengetahuan 

To Maccae ri Luwu sangat relevan dengan kehidupan masyarakat luwu 

sehingga dapat dipedomani dalam menciptakan harmoni kehidupan (Yunus 

dan Mukhoyyarah, 2021). 

Harmonisasi pemikiran To Maccae ri Luwu dalam teori orientation 

value of culture dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

hakikat hidup manusia. Permasalahan yang bersifat kompleks yang dihadapi 

manusia dapat diselesaikan dengan beragam nilai yang terinternalisasi 

dalam kehidupan. Misalnya masalah hakekat manusia yang dipandang 

buruk dan menyedihkan dapat diatasi dengan berbagai upaya yang  
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memegang prinsip kebaikan berbasis kearifan lokal. Manusia sebagai 

makhluk berbudaya memandang kehidupan manusia masa lampau harus 

dijadikan pedoman dalam bertindak di masa sekarang ini. Namun, transisi 

pola pikir masyarakat mengalami perkembangan yang mengarah pada 

modernisme sehingga nilai kearifan lokal (local wisdom) kian terpinggirkan. 

Pesan-pesan To Maccae ri Luwu terjewantahkan dalam nilai-nilai 

budaya toddopuli temmalara yaitu adele, lempu, tongeng dan getteng. Nilai-

nilai tersebut dapat dianalogikan sebagai bangunan persegi empat yang 

memiliki empat tiang. Setiap nilai mewakili tiang tersebut sebagai pilar 

penyangga agar bangunan tersebut tetap berdiri dengan kokoh dan simetris. 

Kekuatan keempat pilar tersebut memiliki value dan utility yang sama untuk 

tetap menjaga keseimbangan (equilibrium) dari badai yang menerpa. 

Analogi rumah yang berdiri kokoh ini tidak terlepas dari pemaknaan 

toddopuli temmalara yang berarti tertancap kuat dan tidak tergoyahkan. 

Gambar 4.5 

Analogi Toddopuli Temmalara  

Dalam Bentuk  Bagunan Persegi Empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Ilustrasi Penulis (Diolah 2021) 
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 Dalam konsep pengelolaan dana desa, bangunan tersebut dapat 

diartikan sebagai pemerintah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah harus 

ditopang dengan pilar-pilar yang memiliki nilai utilitas tinggi agar dapat 

memberikan perlindungan dari badai kepentingan. Pemerintah harus 

membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat menciderai 

(bakke) image yang telah dibangun pemerintah dalam mengelola dana desa. 

Bakke merupakan tindakan inkonstitusional yang menyalahi prinsip-prinsip 

akuntabilitas dan batasan nilai-nilai toddopuli temmalara. Tindakan tersebut 

juga akan menghilangkan kepercayaan dan citra buruk pemerintah bagi 

masyarakat.  

 Pemerintah dalam mengelola dana desa harus mengambil langkah 

preventif sebagai bentuk pengendalian terhadap praktik-praktik yang tidak 

sehat. Langkah preventif dapat dilakukan secara internal melalui konstruk 

budaya organisasi yang sehat agar dapat menciptakan iklim kondusif dalam 

tata kelola dana desa. Pemerintah tanpa sistem pengendalian akan sangat 

mudah dirasuki pengaruh negatif dari berbagai kalangan yang 

berkepentingan.  

Pada masa kerajaan luwu, seorang Pajung ketika melakukan 

tindakan yang menyalahi norma-norma dalam struktur sosial masyarakat 

tana luwu akan kehilangan legitimasi politiknya dan bisa berujung pada 

peletakan jabatan seorang raja yang disebut dengan istilah ri sorong rakko 

lopiinna (perahunya didorong ke laut dalam keadaan pasang surut). Situasi 

ini menjadikan paseng To Maccae ri Luwu sangat penting bagi seorang 
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Pajung dalam menjalankan pemerintahannya. Pemikirannya dianggap 

sangat releven dengan tata kelola pemerintahan dan realitas sosial 

kemasyarakatan. Salah satu paseng To Maccae ri Luwu dalam tata kelola 

pemerintahan adalah senantiasa berhati-hati dengan empat jenis manusia 

yaitu To Mawatange (orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan), To 

Majjekkoe (orang curang), To Maccae (orang pintar) dan To Bengngoe 

(orang dungu) (Yunus dan Mukhoyyarah, 2021). 

Keempat jenis orang tersebut menurut pandangan to maccae ri luwu 

akan memberikan pengaruh dalam penetapan kebijakan dan menjadi 

perusak (destroyed) nilai tongeng (kebenaran). Orang yang memiliki 

kekuatan dan kekuasaan (people power) akan menggunakan kekuasaannya 

untuk mengintervensi pembuat kebijakan. Orang curang akan selalu mencari 

jalan untuk melakukan tindak penyalahgunaan atas dasar keserakahan. 

Orang pintar akan membuat argumentasi dan pembenaran atas perbuatan 

yang salah. Sedangkan orang dungu akan melahirkan perasaan belas kasihan 

sehingga prinsip assitinajangeng (kewajaran) akan ditinggalkan. Tindakan 

orang-orang tersebut hanya akan menghilangkan eksistensi tongeng dan 

meninggalkan bakke (bekas luka) bagi masyarakat. 

Esensi penerapan paseng To Maccae ri Luwu dalam pengelolaan 

dana desa adalah meningkatkan kewaspadaan para aparatur dari tendensi 

negatif berbagai pihak yang berkepentingan. Kendati demikian, 

penyimpangan dana desa seringkali dilakukan oleh aparatur itu sendiri. 

Olehnya itu, paseng To Maccae ri Luwu selain dijadikan pedoman dalam 
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menciptakan budaya organisasi yang kondusif, juga harus terinternalisasi 

dalam diri aparatur desa. Dengan begitu, eksistensi nilai-nilai kebenaran 

akan senantiasa terjaga dari berbagai kondisi yang dapat merusaknya. 

b.  Unsur Nilai Toddopuli Temmalara Mereduksi Etika Aparatur Desa 

  Era globalisasi saat ini memiliki dampak yang sangat signifikan 

terhadap pola perilaku masyarakat indonesia. Hampir seluruh lapisan 

masyarakat tersentuh dengan budaya baru (westernisasi) yang 

membutuhkan filter pertahanan diri agar tidak terjerumus pada perilaku 

yang tidak mencerminkan budaya kearifan lokal. Namun sebagian besar 

masyarakat justru terlena dengan kemewahan yang ditawarkan di era ini. 

Kecenderungan mengikuti trand masa kini mengubah pandangan 

masyarakat bahwa semua harus dinilai dengan materi (materialisme). 

Akibatnya, semua orang hanya berlomba-lomba mengejar materi untuk 

menaikkan strata sosial demi mendapatkan penghargaan dari orang lain.  

 Pergeseran paradigma yang terjadi di kalangan masyarakat hanya 

akan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai yang bersifat immaterial. 

Paradigma tersebut menganggap bahwa aktivitas yang mereka lakukan 

adalah bentuk interaksi materi yang bermuara pada sesuatu yang bersifat 

materi pula. Tentunya pola perilaku dan pemikiran seperti ini akan 

mengancam eksistensi nilai tongeng (kebenaran) dalam berbagai dimensi 

aktivitas. Hal ini dikarenakan para penganutnya akan selalu menghalalkan 

berbagai cara untuk mendapatkan materi yang mereka inginkan meski harus 

melewati batas-batas kewajaran (assitinajangeng). Tidak heran jika di 
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berbagai media informasi banyak kita jumpai para aparatur pemerintah 

melakukan tindak penyalahgunaan (abuse) dalam mengelola keuangan 

negara.  

 Kondisi di atas tentu sangat berbeda dengan pardigma masyarakat 

yang masih memegang teguh prinsip kearifan lokal yang berkembang di 

masa lalu (konservatisme). Mereka memiliki keyakinan dasar (basic beliefs), 

bahwa permasalahan yang bersifat materi akan terselesaikan dengan sesuatu 

yang bersifat immaterial. Seperti halnya realitas sosial yang disebutkan Prof 

Iwan Triwuyono (2011) tentang  materi yang dipandang sebagai “Gusti” 

yang harus “disembah”, dapat diatasi dengan seperangkat nilai tambah yang 

terdapat dalam struktur sosio kultural yang berkembang di masyarakat. 

 Setiap komunitas memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing 

begitupun dengan ekstrak nilai yang dihasilkan dari berbagai objek 

budayanya. Perbedaan tersebut didasari paradigma masyarakat dalam 

memandang masalah hakekat hidup manusia yang turut mempengaruhi 

sistem nilai budaya setiap komunitas. Ekstrak nilai budaya yang dihasilkan 

akan jadi cerminan perilaku masyarakat setiap komunitas yang selanjutnya 

dapat dipedomani dan dijadikan prinsip hidup yang mendarah daging dalam 

diri seseorang. Kendati demikian, atmosfer modernisme justru masih lebih 

kuat membentuk pola perilaku seseorang saat ini dibandingkan dengan 

pandangan para kaum konservatisme. Hal ini sangat berdampak pada 

kemunduran peradaban etika dalam berbagai dimensi kehidupan. 
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 Diangkatnya nilai budaya toddopuli temmalara dalam penelitian ini 

sebagai bentuk dukungan kepada kaum konservatisme mengampayekan 

budaya kearifan lokal dalam membangun peradaban etika yang 

sesungguhnya. Falsafah budaya toddopuli temmalara dalam tradisi 

kebudayaan masyarakat tana Luwu memiliki tatanan nilai yang bersifat 

immaterial yang harus dibuktikan dalam realitas materi.  Nilai-nilai tersebut 

sangat menekankan pada aspek etika masyarakat tana luwu yang tercermin 

pada syair berikut: 

“Bunyi mewujudkan kata, kata mewujudkan perbuatan, perbuatan 

mewujudkan manusia, manusia memanusiakan manusia, 

membuktikannya dalam dunia realitas karena kita memiliki siri‟ na 

pesse disertai dengan kesucian hati, kejujuran, keteguhan, 

keberanian, kerja keras dan ketekunan, kecendiakawan, daya saing 

tinggi, kemerdekaan, kesolidan, berpegang teguh pada panngadereng 

serta bertawakkal kepada Allah Ta’ala.” 

 Syair di atas menekankan bahwa manusia akan dianggap sebagai 

manusia ketika perbuatannya (gau‟na) saling memanusiakan manusia 

(sipakatau).  Manusia dalam memanusiakan manusia harus berpegang teguh 

pada aturan dan norma-norma yang berlaku (pangadereng). Artinya 

tindakan humanis yang dilakukan seseorang harus didasari dengan aturan 

atau norma-norma yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai tidakan 

yang benar (tongeng) dan tidak memalukan (mappakasiri‟).  

 Perilaku yang tercermin dalam syair tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan baku dalam mereduksi etika aparatur dalam mengelola dana desa. 

ekstrak nilai yang dihasilkan dari falsafah budaya toddopuli temmalara 

dapat dijadikan sebagai input dalam mereduksi etika aparatur agar dapat 
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untuk menghasilkan output berupa kebijakan pengelolaan dana desa yang 

berpihak kepada masyarakat (pro poor). Proses reduksi etika aparatur dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.6 

Reduksi Etika Melalui Nilai Budaya Toddopuli Temmalara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis (Diolah, 2021) 

 Input merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

output melalui serangkaian proses alamiah. Dalam proses reduksi etika pada 

gambar di atas, unsur nilai toddopuli temmalara dijadikan sebagai input 

karena memiliki nilai utilitas tinggi dalam menciptakan peradaban etika 

dalam berbagai aktivitas. Nilai adele, lempu, tongeng dan getteng 

merupakan nilai immaterial yang bersifat transendental/spiritual yang 

diyakini mampu memberikan pengaruh besar terhadap pola perilaku 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut jika terinternalisasi dalam diri para aparatur 

desa maka akan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian kinerja 

pemerintah dalam mengelola dana desa.   

• Adele  (keadilan) 

• Lempu (kejujuran) 

• Tongeng (Kebenaran) 

• Getteng (Ketegasan) 

 

INPUT 

•Komitmen 

• Kepatuhan 

• Efektif & Efisien 

• Transparansi 

PROSES 

• Etika Pengelolan        
Dana Desa 

• Produk Kebijakan  
Pro Rakyat 

OUTPUT 
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 Proses merupakan tahapan pengolahan input menjadi output. Pada 

tahap ini, bahan baku akan diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah 

jadi. Artinya nilai-nilai toddopuli temmalara yang dijadikan sebagai bahan 

baku akan mengalami perubahan wujud menjadi prinsip-prinsip dasar 

akuntanbilitas. Prinsip-prinsip ini meliputi komitmen dalam menjalankan 

tanggung jawab, kepatuhan atas aturan dan prosedur yang berlaku, 

keterbukaan informasi kepada masyarakat serta efektifitas dan efisiensi 

dalam mengelola dana desa. Prinsip-prinsip tersebut lahir dari reaksi yang 

ditimbulkan dari bahan baku yang sedang mengalami proses reduksi dalam 

diri para aparatur desa. 

 Output merupakan produk yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan 

bahan baku. Dari proses reduksi di atas, keluaran yang menjadi hasil 

pengolahan input adalah etika aparatur dalam mengelola dana desa. Etika 

tersebut dapat berwujud produk kebijakan pengelolaan dana desa yang 

berpihak pada aspirasi masyarakat. Produk-produk lainnya dapat berupa 

kepemimpinan yang berwibawa, kerja sama yang baik dan lingkungan kerja 

yang kondusif.   

 Urgensitas skema yang dibangun di atas bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan etika terutama bagi aparat pemerintah. Mereka 

diberikan kepercayaan dan digaji agar dapat memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat. Namun karena masalah etika yang kurang baik, banyak 

aparat pemerintah justru membuat dirinya lalai dalam menjalankan 

tanggung jawabnya. Celah yang berada diantara kebijakan dan kecurangan 
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seringkali dimanfaatkan untuk melakukan praktik-praktik yang tidak sehat. 

Tindakan seperti ini didorong oleh pengaruh psikologis dan kurangnya 

dukungan moral dalam diri para aparatur. Hal ini menjadikan penanaman 

nilai-nilai spiritual sangat penting untuk meningkatkan kualitas diri agar 

mencerminkan insan yang bermoral.  

 Pandangan To Maccae ri Luwu sangat menekankan bahwa seorang 

raja, bangsawan, pemangku adat, dan seluruh masyarakat agar memilik hati 

yang bersih (ati macinnong). Menurutnya, hati nurani adalah hakekat 

manusia yang sebenarnya, adapun mata, telinga, mulut dan anggota tubuh 

lainya hanya menumpang. Hati sangat erat kaitannya dengan perilaku 

seseorang karena dialah yang menjadi tempat berdialog paling senyap. 

Seorang raja dalam menjalankan peran pengayoman harus mengamalkan 

perilaku yang menjadi perwujudan madeceng kalawing ati, yaitu perilaku 

yang lahir dan berkembang dari dialog dengan hati nurani. 

 Hati yang bersih harus dilandasi dengan penanaman nilai-nilai 

transendental dalam diri seseorang yang berfungsi untuk menjaga dan 

pemelihara hati nurani manusia, sehingga ati macinnong tetap jernih 

berkilau dan suci. Ati macinnong tidak akan bisa berdusta dan tersesat 

karena hati nurani yang telah diterangi dengan nilai-nilai transendental akan 

sangat mudah terilhami dengan suara-suara kebenaran (tongeng). 

Penanaman nilai-nilai tersebut akan menjadi pondasi yang kuat untuk 

menahan berbagai tendensiusitas yang dapat meruntuhkan dinding pembatas 
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kewajaran (assitinajang), juga mampu memberikan perlindungan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat.  

 Memahami sebagian kecil pemikiran To Maccae ri Luwu esensinya 

terletak pada diri sendiri. Gambarannya cukup jelas, kesejahteraan dalam 

istana Luwu ditandai dengan perilaku jujur, teguh dan tegas berpegang pada 

kebenaran, raja tidak menjamah isi rumahnya, maksudnya raja tidak 

bertindak senonoh menurut hukum adat dan tidak masuk ke istana raja 

barang yang diperoleh dari kesewenangannya. Sudah jelas bahwa pemikiran 

To Maccae ri Luwu berkesinambungan dengan hukum yang harus 

dijalankan seorang pemimpin (raja) dan bagaimana hukum itu dapat 

berjalan dengan baik bagi masyarakat (Kesuma, 2015). Pemikiran To 

Maccae ri Luwu jika diinterpretasikan lebih jauh, dapat membentuk 

kerangka etika yang dapat memberikan kontribusi dalam mensejahterakan 

masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang baik. 

Gambar 4.7 

Rancang Bangun Etika Dalam Bentuk Bangunan Rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis (Diolah, 2021) 

Perilaku dalam 

Pengelolaan  

Dana Desa 

Prinsip Dasar 

Akuntabilitas 

Unsur Budaya 

Toddopuli 

Temmalara 
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 Pondasi merupakan struktur bangunan yang paling dasar untuk 

menahan beban agar bangunan tetap berdiri dengan kokoh. Membangun 

pondasi yang kuat dibutuhkan beragam unsur yang memiliki nilai dan bobot 

yang sebanding. Dalam pembentukan etika, unsur nilai yang menjadi 

pondasi utama harus merepresentasikan seluruh tatanan nilai etika yang ada. 

Pemilihan nilai toddopuli temmalara sebagai unsur dalam membangun 

pondasi etika pada gambar di atas karena dinilai dapat mewakili tatanan 

nilai secara keseluruhan dan juga memiliki nilai dan bobot yang sebanding. 

Penanaman nilai-nilai tersebut  akan sangat membantu setiap aparatur dalam 

membangun peradaban etika di dalam dirinya dan menjadi pondasi kuat 

untuk menahan berbagai godaan yang dapat merusak citra pemerintah. 

 Tiang dalam analogi di atas diwakili dengan prinsip-prinsip dasar 

akuntabilitas. Tiang-tiang ini dijadikan sebagai pilar penyangga untuk 

membentuk kerangka etika yang lebih terstruktur. Selain itu, fungsi tiang 

tersebut juga dijadikan sebagai dasar pembuatan dinding agar bangunan 

rumah tersebut memiliki batasan yang jelas untuk setiap ruangan. Dinding 

pembatas ini merupakan batasan-batasan nilai kebenaran (tongeng) yang 

dijadikan dasar dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya batasan-

batasan tersebut, pemerintah desa akan mengetahui apa yang harus mereka 

kerjakan agar pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal 

untuk kepentingan masyarakat. 

 Atap rumah dianalogikan sebagai puncak dari proses rancangan 

pembangunan etika. Atap ini dijadikan sebagai pelindung kepentingan 
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masyarakat. Artinya, pengelolaan dana desa yang dibangun dari dasar etika 

yang baik akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi masyarakat dan 

pemerintah. Kenyamanan yang dimaksud adalah tidak terjadinya konflik 

karena pemerintah telah menunaikan kewajibannya dengan memberikan hak 

yang sebenarnya kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa . Namun, 

situasi akan terbalik ketika atap tersebut mulai kebocoran, tentu ini akan 

memberikan kepanikan bagi pemerintah dan masyarakat. Itulah pentingnya, 

seluruh aparat pemerintah harus memiliki dasar etika yang kuat untuk 

memberikan ketentraman bagi masyarakat. 

 Persoalan etika yang menjadi akar masalah maraknya praktik 

kecurangan (fraud), tidak hanya bisa diselesaikan dengan beragam aturan 

yang memuat kode etik pengelolaan dana desa. Masalah etika adalah 

masalah psikologis yang ditentukan dari sudut pandang seseorang. Jika 

aparatur berangkat dari sudut pandang unsur nilai-nilai spiritual yang 

terdapat dalam falsafah budaya toddopuli temmalara maka yang tercipta 

adalah pengelolaan dana desa yang mengedepankan prinsip-prinsip 

akuntabilitas. Namun sebaliknya, ketika aparatur berangkat dari sudut 

pandang material maka kondisinya bisa terjadi penyalahgunaan anggaran. 

 Secara empiris dapat kita lihat, tindak penyalahgunaan keuangan 

negara dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan (To Acca). 

Namun kecerdasan yang mereka miliki hanya digunakan untuk memperkaya 

diri sendiri dan keluarga, tanpa sadar mereka telah merenggut hak 

masyarakat. Inilah wujud nyata kecapakapan ilmu pengetahuan seseorang 
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jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai spiritual dalam diri maka hanya akan 

menimbulkan masalah sosial di lingkungan masyarakat. Olehnya itu, 

paradigma baru sangat dibutuhkan bagi aparat pemerintah agar dapat 

menyelaraskan pengetahuan pengelolaan dana desa dengan batasan-batasan 

nilai yang dianggap benar (tongeng). Paradigma tersebut berupa 

pengintegrasian nilai-nilai budaya toddopuli temmalara dalam menjalankan 

aktivitas pemerintahan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana desa. 

c. Kontribusi Nilai Toddopuli Temmalara Dalam Pencapaian Kinerja 

 Dana desa dikelola pemerintah desa pince pute untuk membiayai 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai 

dengan problematika yang terjadi di lingkungan desa. Motivasi pengelolaan 

dana desa yang berpihak kepada masyarakat didorong oleh komitmen 

pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar bagi masyarakat.  

“Kami memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Untuk pengelolaan dana desa kami selalu melibatkan masyarakat 

mulai dari perencanan, pelaksanaan sampai pelaporan.” (Kepala 

Desa Pince Pute, 2021). 

 

 Pengelolaan dana desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa 

agar dapat menghasilkan output yang diinginkan. Output yang dihasilkan 

selanjutnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja pemerintah desa. 

Secara kuantitas, kinerja pemerintah dapat diukur melalui efektivitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran. Sedangkan secara kualitas, kinerja 
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pemerintah desa dapat diukur melalui manfaat program-program yang 

dibiayai dana desa.  

Tabel 4.14 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Pince Pute T.A 2020 

Bidang Pekerjaan 

Umum Dan Tata 

Ruang 

Anggaran Realisasi (%) 

Pemeliharaan Jalan 

Desa 
Rp. 3.232.100,00 Rp. 3.232.100,00 100% 

Peningkatan Ruas 

Badan Jalan  
Rp. 54.674.000,00 Rp. 54.674.000,00 100% 

Pembangunan Plat 

Duiker Dusun Larosso 
Rp. 24.451.000,00 Rp. 24.136.800,00 98,7% 

Rehabilitasi Plat Duiker 

Dusun Marannu  
Rp. 11.932.100,00 Rp. 11.932.100,00 100% 

Pembangunan Plat 

Duiker Lr. Lalingka 
Rp. 20.998.000,00 Rp. 20.735.100,00 98,7% 

Pembangunan Plat 

Duiker Dusun Pince 

Pute 

Rp. 17.963.100,00 Rp. 17.963.100,00 100% 

Pembangunan Talud 

Dusun Marannu 
Rp. 91.984.000,00 Rp. 91.984.000,00 100% 

TOTAL Rp. 225.232.300,00 Rp. 224.655.100,00 99,7% 

Sumber:APBDes Pince Pute (Diolah, 2021) 

 Data realisasi anggaran pembangunan desa pince pute pada bidang 

pekerjaan umum dan tata ruang seperti yang disajikan pada tabel di atas 

menujukkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa secara kuantitas dapat 

dinilai efektif dan efisien. Serapan anggaran yang digunakan untuk 

membiayai berbagai program pada bidang pekerjaan umum dan tata ruang 
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telah tersalurkan dengan baik sesuai dengan persentase ketercapaian 99,7%. 

Secara kualitas, tabel di atas menyajikan berbagai program pembangunan 

infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di desa pince 

pute. Ketercapaian tersebut juga terjadi pada penggunaan dana desa pince 

pute secara keseluruhan.  

Tabel 4.15 

Realisasi Dana Desa T.A 2019-2020 

Tahun Dana Desa Realisasi  (%) 

2019 Rp.798.973.000,00 Rp.798.973.000,00 100% 

2020 Rp.781.686.000,00 Rp.780.870.900,00 99,9% 

Sumber; Info Grafis APBDes Pince Pute (Diolah, 2021) 

 Pencapaian kinerja pemerintah desa pince pute dalam mengelola 

dana desa didorong oleh motivasi kerja yang baik. Motivasi menjadi hal 

yang sangat urgent dalam meningkatkan kinerja. Jika pemerintah ingin 

mempertahankan kepercayaan masyarakat maka pemerintah harus 

termotivasi untuk melakukan kinerja yang baik sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Motivasi dapat muncul secara 

internal maupun eksternal. Motivasi internal lahir dengan sendirinya dalam 

diri seseorang untuk melakukan yang terbaik. Sedangakan motivasi ekternal 

muncul karena adanya dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya. 

  Jika ditelisik melalui pendekatan emosional, motivasi internal lahir 

dari dimensi kebatinan. Seseorang yang dalam batinnya telah tertanam nilai-

nilai yang memuat batas-batas kebenaran (tongeng) maka akan senantiasa 
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termotivasi untuk memberikan yang terbaik dari tanggung jawab yang telah 

diamanahkan kepadanya. Namun sebaliknya, lemahnya nilai-nilai spiritual 

dalam batin seseorang akan sangat rentan timbul motivasi negatif dalam 

dirinya, seperti yang disampaikan kaur umum desa pince pute “…karena 

yang kita kelola ini anggaran besar jadi kadang ada yang tidak tahan 

godaan karena melihat uang yang banyak…”. Olehnya itu, penguatan nilai-

nilai transendental dalam dimensi kebatinan harus dilakukan para aparatur 

pemerintah agar terhindar dari perilaku inkonstitusional (bakke) yang dapat 

merusak kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa.  

 Secara kelembagaan, motivasi kerja juga dapat muncul dalam 

internal organisasi melalui konstruk budaya organisasi. Budaya organisasi 

yang dibangun dengan dasar nilai-nilai transendental seperti yang terdapat 

dalam budaya toddopuli temmalara akan memberikan pengaruh besar 

terhadap pencapaian kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa. Nilai-

nilai budaya toddopuli temmalara memuat batasan-batasan kebeneran yang 

merupakan wujud dari penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas. 

Pengintegraian nilai-nilai budaya toddopuli temmalara secara kelembagaan 

akan menjadi motivasi eksternal bagi para aparatur untuk menjalankan roda 

pemerintahan dengan baik (good government governance). 

“…bagus tidaknya roda pemerintahan itu tergantung budaya 

organisasinya. Saya rasa toddopuli temmalara ini sangat bagus.” 

(Kaur Umum Desa Pince Pute, 2021). 

 

 Harapan pengintegrasian nilai-nilai budaya toddopuli temmalara 

adalah terwujudnya pengelolaan dana desa yang memegang erat prinsip-
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prinsip akuntabilitas. Melalui pesan-pesan leluhur To Maccae ri Luwu, 

kita berharap perabadan etika dalam instansi pemerintahan senantiasa 

terjaga, seperti halnya dalam sistem pemerintahan kedatuan luwu pada 

masanya. Kedatuan luwu sangat memegang nilai-nilai transendental dalam 

menjalankan roda pemerintahannya. Bahkan dalam proses pengangkatan 

seorang pajung (raja) diwajibkan terlebih dulu untuk mengikuti serangkan 

ujian kepemimpinan sebelum dilantik.  

“Proses sebelum dilantik sebagai pajung, seorang datu harus tinggal 

di atas panggung kecil yang tinggi tanpa atap selama sembilan hari 

sembilan malam. Selama berada di panggung kecil itu, calon pajung 

hanya akan diberi minuman sedikit dan tidak diberi bantal. Hal ini 
bertujuan agar seorang raja/pajung bisa merasakan penderitaan 

rakyat yang kekurangan makanan dan tinggal dalam rumah yang 

sempit tanpa atap. Setelah lulus ujian, maka seorang pajung 

diwajibkan belajar hukum adat dan sistem kepemimpinan, serta 
etika.” (Yunus dan Mukhoyyarah, 2021). 

 

 Proses pengangkatan seorang pajung pada sistem kerajaan kedatuan 

luwu memperlihatkan bahwa menjadi seorang pemimpin atau seseorang 

yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, harus bisa merasakan apa yang 

dirasakan masyarakat. Tujuannya agar para aparatur dapat menimbulkan 

rasa pesse‟ dalam dirinya ketika mengelola keuangan negara. Rasa pesse‟ 

ini akan memberikan dorongan pelaksanaan pembangunan desa yang 

berpihak kepada masyarakat (to maegae). Selain itu, dalam sistem 

pemerintahan kedatuan luwu, seorang pajung dituntut untuk menjalankan 

pemerintahan dengan baik seperti yang tergambar pada falsafah konstitusi 

Kedatuan Luwu.  
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 Falsafah konstitusi Kedatuan Luwu yang dapat dijadikan role model 

bagi pemerintah saat ini, yaitu puang temma bawang pawing ata tenri 

bawang pawing (raja tidak boeh bertindak sewenang-wenang dan rakyat 

tidak boleh disewenang-wenangi), puang mappattutu ata ripattutu (raja 

mendengar aspirasi masyarakat dan masyarakat menjelaskan aspirasinya) 

dan puang temmakketenni sulo ata tenriappakkatenni sulo (raja tidak 

memegang rakyat seperti obor, rakyat tidak dipegang seperti obor), 

maksudnya adalah seorang raja memeilik tanggungjawab terhadap keadaan 

rakyatnya, sebab kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan kerajaan. 

Sebaliknya kesengsaraan rakyat merupakan kesensaraan kerjaan (Yunus, 

2020). 

 Pada akhirnya, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang terintegrasi 

dengan nilai-nilai budaya toddopuli temmalara melalui paseng To Maccae 

ri Luwu selaras dengan apa yang menjadi ketetapan hukum yang berlaku 

saat ini. Konstitusi saat ini menginginkan adanya keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia, juga diinginkan dalam konstitusi Kedatuan Luwu. Hal ini 

menjadi gambaran bagi kita agar kiranya kembali melakukan pengkajian 

secara khusus tentang budaya yang ada di sekitar kita untuk menemukan 

ekstrak nilai yang dapat dijadikan pedoman bertindak sesuai dengan nilai 

kearifan lokal dan norma hukum yang berlaku saat ini. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang besar bagi 

pemerintah desa. Tugas utamanya adalah kemampuan menerjemahkan berbagai 

aktivitas pengelolaan dana desa dalam bentuk media pertanggungjawaban secara 

periodik. Masyarakat sebagai stakeholder utama karena menjadi sasaran penerima 

manfaat memiliki hak prerogatif untuk menutut pemerintah desa bersifat 

akuntabel dan transparan. Dalam pemerintahan desa pince pute, secara 

keseluruhan telah memenuhi dimensi akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa. 

Kendati demikian, pemerintah desa harus senantiasa membentengi diri dari 

berbagai tendensi negatif dari pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun 

eksternal. 

 Praktik-praktik yang tidak sehat juga harus dapat ditiadakan agar stabilitas 

pemerintahan tetap terjaga. Apatah lagi, di tengah kisruh krisis etika di jantung 

pemerintahan menjadi perhatian khusus bagi publik. Krisis etika dapat segera 

diatasi melalui internalisasi nilai-nilai spiritual dalam diri para aparatur desa 

seperti nilai-nilai yang terdapat pada falsafah budaya toddopuli temmalara. Nilai 

budaya tersebut memiliki value dan utility yang dapat dintegrasikan dalam 

pengelolaan dana desa melaui konstruk budaya organisasi. Pada penerpannya, 

nilai-nilai toddopuli temmalara akan memberikan kontribusi terkait kinerja 

pemerintah desa dan mewujudkan pengelolaan dana desa yang memegang prinsip-

prinsip akuntabilitas. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan: 
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1. Pengelolaan dana desa Pince Pute dari perencanaan sampai pelaporan telah 

memenuhi berbagai dimensi akuntabilitas 

2. Terdapat implementasi nilai-nilai toddopuli temmalara dalam pengelolaan 

dana desa Pince Pute 

3. Integrasi nilai budaya toddopuli temmalara memberikan kontribusi 

terhadap kinerja pemerintah 

B. Saran 

 Penelitian ini memiliki banyak kerbatasan, namun keterbatasan tersebut 

bukan jalan terbaik untuk menutup mata melihat urgensitas yang dimuat di 

dalamnya. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengintegrasian nilai-

nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus 

mengubah paradigma mereka di tengah krisis etika yang terjadi. Mereka harus 

mampu melihat jauh kebelakang tentang peristiwa yang terjadi di masa lampu, 

lalu mempelajari dan mengkaji ekstrak nilai dari setiap peristiwa tersebut.  

Ekstrak nilai yang dihasilkan dari proses pengamatan tesebut selanjutnya dapat 

dipedomani dalam menjalankan aktitivitas, tidak terkecuali pengelolaan dana 

desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good government governance). Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. Saran penulis, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

melakukan pengkajian secara mendalam mengenai falsafah budaya toddopuli 

temmalara agar memberikan kepuasan bagi para pembaca.  
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MANUSKRIP PENELITIAN 

Nama   : Mail A. Baharuddin S.Pd 

Jabatan  : Kepala Desa Pince Pute 

 

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan 

Pembangunan Nasional demi tercapainya kesetaraan laju pembangunan daerah 

perkotaan dan pedesaan. Tuntutan terhadap pemerintah untuk menjadikan 

pembangunan desa sebagai fokus utama adalah sebuah keharusan, hal ini 

dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Menanggapi hal 

tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu 

dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk 

periode 2019-2024 pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 

400 triliun yang akan disalurkan ke seluruh desa dengan formulasi tertentu. 

1. Berapakah jumlah dana desa yang diterima oleh desa Pince Pute 

setidaknya pada tahun Anggaran 2019/2020/2021?  

“Pada periode kami, anggaran dana desa tahun 2019 itu sebesar Rp. 798 

juta, tahun 2020 sebesar Rp. 781 juta. Sementara untuk tahun 2021 terjadi 

pengurangan sekitar 8% karena adanya wabah covid-19 menjadi Rp. 728 

juta.” 

 

2. Bagaimana prosedur penerimaan/pencairan dana desa ini? 

“Terkait prosedur penerimaan dana desa tidak langsung dikirim ke 

rekening. Kita harus melewati prosedur di tingkat kecamatan dan 

kabupaten. Pertama kita harus menyelesaikan Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pengelolaan dana desa pada anggaran 

sebelumnya. Setelah itu, kita harus melakukan asistensi laporan oleh Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ditingkat kecamatan dan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ditingkat Kabupaten. Setelah 

semua rampung barulah kita dimasukkan ke dalam Daftar Isian 

Pelaksana Anggaran (DIPA).” 

 

3. Dengan nominal dana desa yang terbilang besar, program apa saja yang 

telah direncanakan pemerintah untuk membangun desa Pince Pute ini? 

“Sebagai daerah langganan banjir tentu kita prioritaskan program 

pembangunan infrastruktur dan ada juga beberapa program 

pemberdayaan masyarakat. Di tahun 2021, program kita sesuaikan 



 
 

  

dengan kemampuan anggaran. Pada intinya kami bersinergi dengan 

masyarakat terkait perioritas penggunaan anggaran dana desa.” 

 

4. Apakah program-program yang dicanangkan telah disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat? 

“Saat ini memang kita fokus pada kebutuhan masyarakat seperti 

perbaikan jalan tani yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus karena mayoritas 

masyarakat desa pince pute bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. 

Partisipasi masyarakat sangat membantu untuk menentukan prioritas 

pembangunan infrastruktur termasuk adanya rencana pembukaan lahan 

persewahan karena memang kondisinya desa kita berada pada dataran 

rendah atau rawa. Kami sangat memikirkan program mana yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat”. 

 

5. Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan program-program apa saja yang 

telah dicanangkan ataupun sementara dijalankan oleh pemerintah desa 

dengan adanya alokasi dana desa? 

“Di tahun 2021 ini adalah tahun kedua adanya wabah covid-19 jadi 

program yang kami jalankan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. 

Jadi kita prioritaskan untuk penanganan dari dampak yang ditimbulkan 

adanya wabah ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

Saat ini ada 44 keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut.” 

 

6. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program-program yang ada? 

“Alhamdullillah, kalau masalah terlibatnya yah masyarakat terlibat 

langsung. Jadi setiap kepala dusun itu melaksanakan musyawarah dusun 

untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan atau prioritas setiap dusun 

yang ada di desa pince pute. Setelah itu, kita melaksanakan RKPDes 

(Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan mengundang berbagai elemen 

masyarakat. RKPDes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendengar 

langsung apa kebutuhan yang menjadi prioritas penggunaan anggaran 

dari hasil musyawarah dusun.” 

Mengingat jumlahnya yang sangat besar pemerintah pusat sangat mengedepankan 

aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa guna 

menghindari penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab. Namun, kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak kasus-



 
 

  

kasus yang berseleweran di media sosial maupun elektronik yang memberitakan 

terkait tata kelola dana desa yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.  

7. Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam mengelola dana desa 

tersebut? 

“Kami memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk 

pengelolaan dana desa kami selalu melibatkan masyarakat mulai dari 

perencanan, pelaksanaan sampai pelaporan.” 

 

8. Apakah pemerintah telah mengelola dana desa sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan mulai dari tahap penerimaan sampai tahap pelaporan realisasi 

anggaran? 

“Untuk prosedur pengelolaan dana desa kami mengacu pada aturan dari 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kami 

juga dibimbing oleh pendamping desa terkait bagaimana pengelolaan 

dana desa.” 

 

9. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah saat ini telah bersifat akuntabel 

dalam mengelola dana desa?  

“Jadi setiap kami melaksanakan musyawarah seperti RKPDes, kami 

memaparkan secara rinci terkait penggunaan anggaran. Kewajiban bagi 

kami agar masyarakat tahu, kami selalu memasang papan informasi 

anggaran seperti, papan informasi proyek, rencana penggunaan anggaran 

dan realisasi anggaran. Semua itu kami pasang di tempat umum agar 

semua masyarakat bisa melihat peruntukan dari dana desa tersebut. Di 

akhir tahun juga kami melaksanakan LPPD (Laporan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa) untuk menyerahkan LPJ dalam 

bentuk jilid kepada BPD (Badan Permusyawaran Desa). ” 

 

10. Apakah pernah terjadi penyimpangan pemerintah  dalam mengelola dana 

desa dan tidak diketahui oleh masyarakat? 

“Alhamdulillah, sampai saat ini kami tidak pernah mendapat panggilan 

dari tim pemeriksa atau inspektorat terkait adanya temuan 

penyalahgunaan anggaran. Bahkan untuk 2 tahun terakhir kami mendapat 

apresiasi dari pemerintah kecamatan terkait LPJ yang kami buat.” 

 



 
 

  

11. Dalam pandangan bapak/ibu, apa sebenarnya yang mendasari aparatur 

melakukan perilaku menyimpang? “Tergantung kepribadian setiap 

orang.” 

 

12. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terkait program-program 

pemerintah dengan adanya dana desa? 

“Terkait kepuasan masyarakat, kami belum pernah melakukan assessmen 

langsung tapi kami merasakan adanya sedikit kepuasan masyarakat di 

pemerintahan kami. Namun sebagai pemerintah, kami tidak boleh merasa 

puas karena kami juga memiliki kekurangan dan sangat membutuhkan 

masukan dari masyarakat.” 

 

13. Apa yang menjadi motivasi pemerintah desa periode ini untuk melakukan 

perubahan dengan adanya dana desa? 

“Yang menjadi motivasi bagi kami adalah bagaimana membagun 

kerjasama yang baik antara pemerintah  desa dan masyarakat untuk 

memaksimalkan pelayanan yang baik dan pembangunan di desa pince 

pute.” 

Pengelolaan dana desa harus menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah bertugas 

mengelola sesuai dengan prosedur yang berlaku, sementara masyarakat memiliki 

tugas mengawal kinerja pemerintah.  Oleh karena itu, peneliti kemudian 

berinisiatif untuk mengkaji bagaimana proses pengelolaan dana desa berjalan 

sesuai dengan yang diharapan melalui pendekatan budaya. Banyak diantara kita 

terkadang tidak taat dengan norma hukum, namun tunduk dengan norma-norma 

adat-budaya yang kental. Dalam hal ini, peneliti mencoba menawarkan adanya 

Integrasi Nilai Budaya Toddopuli Temmalara sebagai Perwujudan Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pince Pute.   

14. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang budaya Toddopuli Temmalara? 

“Kebetulan kita ini berada di daerah kekuasaan kerjaan luwu pada 

masanya, kita sebagai sebagai anak cucu kerajaan menjadikan Toddopuli 

Temmalara bukan hanya sebagai semboyan  tetapi harus dijalankan. 

Toddopuli Temmalara ini berbicara tentang keteguhan hati atau 

komitmen. Nah, kalo di pemerintahan ini kita bicara Toddopuli 

Temmalara tentang komitmen dalam menjalankan tanggungjawab.” 

 



 
 

  

15. Apakah budaya Toddopuli Temmalara  bisa menjadi budaya organisasi 

khususnya di pemerintahan desa pince pute? 

“Ini ada ide bagus menurut saya, Toddopuli Temmalara ini juga harus 

disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan harus melekat pada semua 

jajaran di pemerintahan desa pince pute”. 

 

16. Konsep ini mengandung empat nilai budaya lokal yaitu adele (adil), lempu 

(kejujuran), tongeng (kebenaran) dan getteng (ketegasan atau keteguhan 

hati). menurut bapak/ibu, apakah budaya ini relevan terkait dengan 

permasalahan perilaku aparatur dalam pengelolaan dana desa?   

“Menurut saya ini sangat releven. Sistem kerajaan pada masanya tentu 

juga sangat mengedapankan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan 

sistem kerajaan mereka. Hal ini tentu tidak hanya diimplementasikan di 

pemerintahan saja, tetapi juga harus ditanamkan kepada masyarakat 

karena hal ini sangat penting dalam kehidupan.” 

 

17. Bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam penegelolaan dana 

desa? 

“Implementasi adele (keadilan) dalam sistem pemerintahan kami tidak 

memandang perbedaan ras, suku, agama dan sebagainya. Seyogyanya 

kami terus menciptakan keadalin dalam hal pelayanan, bantuan kepada 

masyarakat. Kami juga sangat mengedapankan aspek lempu (kejujuran) 

dalam pemerintahan kami. Para aparatur bekerja sesuai dengan struktur 

organisasi. Jadi kepala desa yah kepala desa, bendahara yah bendahara. 

Artinya kita bekerja dengan kejujuran. Untuk nilai tongeng (kebenaran), 

kami selalu melaporkan apa yang telah kita jalankan. Tidak ada 

manipulasi anggaran pembangunan. Kami meyakinkan masyarakat 

dengan adanya pembangunan yang baik dan pemantauan yang dilakukan 

langsung oleh masyarakat”. Sementara untuk nilai getteng (keteguhan 

hati atau ketegasan), kami sebagai pemerintah desa sangat 

mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan ketegasan dalam 

penggunaan dana desa. Jadi, kita tidak boleh memberikan informasi yang 

tidak sesuai dengan kenyataan penggunaan dana desa itu sendiri.” 

 

18. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait integrasi nilai budaya tersebut 

sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa? 

“Menurut saya ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena di dalam 

pemerintahan itu harus ada nilai-nilai budaya tersebut untuk menjalankan 

roda pemerintahan. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ini 



 
 

  

adalah amanah dan kepercayaan untuk mengelola dana tersebut untuk 

kemaslahatan orang banyak.” 

 

19. Ada yang ingin Bapak/Ibu sampaikan sebagai kritik, saran, maupun pesan 

terkait dengan pengelolaan dana desa ini? 

“Banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang kadang menjadi hambatan 

atau berbenturan dengan kebijakan yang ingin kami buat.”  

 

MANUSKRIP PENELITIAN 

Nama   : Erwin, S.Ak 

Jabatan  : Sekretaris Desa 

Instansi  : Pemerintah Desa Pince Pute 

 

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan 

Pembangunan Nasional demi tercapainya kesetaraan laju pembangunan daerah 

perkotaan dan pedesaan. Tuntutan terhadap pemerintah untuk menjadikan 

pembangunan desa sebagai fokus utama adalah sebuah keharusan, hal ini 

dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Menanggapi hal 

tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu 

dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk 

periode 2019-2024 pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 

400 triliun yang akan disalurkan ke seluruh desa dengan formulasi tertentu. 

1. Berapakah jumlah dana desa yang diterima oleh desa Pince Pute pada 

tahun Anggaran 2019/2020/2021?  

“Kalau tahun 2019 itu sekitar Rp. 798 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 781 

juta Terjadi pengurangan karena covid-19. Sementara untuk tahun 2021 

turun sekitar 60 juta jadi hanya sebesar Rp. 728 juta.” 

 

2. Bagaimana prosedur penerimaan/pencairan dana desa ini? 

“Untuk proses pencairan itu diawali dengan perencanaan anggaran 

melalui musyawarah dusun dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah 

Desa). Setalah itu, kita  menyusun RAPBDes (Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa) yang mengacu pada Pagu Anggaran 

sesuai Peraturan Bupati. Kemudian kita melakukan asistensi dan ketika 

semua rampung itu baru bisa dicairkan.” 



 
 

  

3. Dengan nominal dana desa yang terbilang besar, program apa saja yang 

telah direncanakan pemerintah untuk membangun desa Pince Pute ini? 

“Di dalam RKPDes ada beberapa program prioritas yang menggunankan 

dana desa yang terbilang besar seperti pengkrikilan untuk jalan tani yang 

memakai anggaran sekitar 200 juta, saluran pembuangan karena desa 

kita langganan banjir, bantuan di bidang pendidikan dan bantuan 

pemulihan ekonomi masyarakat.” 

 

4. Apakah program-program yang dicanangkan telah disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat? 

“Saya rasa program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti 

saat ini masyarakat mengeluhkan jalan tani maka dari itu kami 

prioritaskan untuk melakukan pemeliharaan dan beberapa program 

lainnya juga sesuai apa yang diinginkan masyarakat..”  

 

5. Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan program-program apa saja yang 

telah direncanakan ataupun sementara dijalankan oleh pemerintah desa 

dengan adanya alokasi dana desa? 

“Saat ini kita juga berfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat selain 

dari pemeliharaan jalan tani dan saluran perairan karena anggaran dana 

desa juga saat ini sangat menurun.” 

 

6. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program-program yang ada? 

“Ya karena memang program yang direncanakan dan dijalankan ini 

sifatnya swakelola jadi masyarakat harus terlibat aktif di dalamnya. Peran 

masyarakat disini sangat penting untuk pembangunan desa.” 

Mengingat jumlahnya yang sangat besar pemerintah pusat sangat mengedepankan 

aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa guna 

menghindari penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab. Namun, kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak kasus-

kasus yang berseleweran di media sosial maupun elektronik yang memberitakan 

terkait tata kelola dana desa yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.  

7. Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam mengelola dana desa 

tersebut? 



 
 

  

“Alhamdulillah untuk pengelolaan dana desa kami gunakan sebaik 

mungkin dan ini jadi komitmen bagi kami agar dana desa ini tepat 

sasaran. Tidak ada penyalahgunaan.” 

 

8. Apakah pemerintah telah mengelola dana desa sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan mulai dari tahap penerimaan sampai tahap pelaporan realisasi 

anggaran? 

“Saat ini juga pemerintah pusat mengeluarkan Permendes No.11 Tahun 

2021dimana desa harus mengikuti program SDGs. Maksudnya desa itu 

harus sejahtera dalam hal infrastruktur dan ekonomi masarakat. Jadi ini 

dana desa digunakan benar-benar sesuai dengan aturan yang dikeluarkan 

pemerintah. Itu pun kalau ada yang tidak sesuai prosedur pada asistensi 

kami diminta untuk merubah.” 

 

9. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah saat ini telah bersifat akuntabel 

dalam mengelola dana desa?  

“Saya rasa kami sudah akuntabel. Masyarakat bisa mengetahui 

penggunaan anggaran melalui papan informasi yang kami buat. 

Sementara untuk pelaporan secara administratif lancar dan tidak ada 

kendala. Salah satu indikator pengelolaan dana desa yang baik itu bisa 

kita lihat dari cepatnya proses pencairan di tahap selanjutnya.” 

 

10. Dalam pandangan bapak/ibu, apa sebenarnya yang mendasari aparatur 

melakukan perilaku menyimpang? 

“Yang mendasari adanya penyalahgunaan dana desa itu biasanya karena 

tuntutan kebutuhan keluarga, gengsi, dan juga bisa didasari adanya 

penyalahgunaan jabatan misalnya bapaknya kepala desa tapi yang 

pegang peranan adalah anaknya. Nah yang seperti ini rawan terjadi 

korupsi.” 

 

11. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terkait program-program 

pemerintah dengan adanya dana desa? 

“Alhamdulillah meskipun baru bebarapa tahun, masyarakat mengatakan 

pembangunan di masa kami sangat nampak . Setidaknya ini bisa 

dikatakan ada kepuasan.” 

 

12. Apa yang menjadi motivasi pemerintah desa periode ini untuk melakukan 

perubahan dengan adanya dana desa 



 
 

  

“Karena status desa kami masih berstatus desa berkembang maka 

motivasi kami menjadikan desa ini menjadi desa maju artinya ekonomi 

masyarakat dan pembangunannya bagus. 

Pengelolaan dana desa harus menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah bertugas 

mengelola sesuai dengan prosedur yang berlaku, sementara masyarakat memiliki 

tugas mengawal kinerja pemerintah.  Oleh karena itu, peneliti kemudian 

berinisiatif untuk mengkaji bagaimana proses pengelolaan dana desa berjalan 

sesuai dengan yang diharapan melalui pendekatan budaya. Banyak diantara kita 

terkadang tidak taat dengan norma hukum, namun tunduk dengan norma-norma 

adat-budaya yang kental. Dalam hal ini, peneliti mencoba menawarkan adanya 

Integrasi Nilai Budaya Toddopuli Temmalara sebagai Perwujudan Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pince Pute.   

13. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang budaya Toddopuli Temmalara? 

“Toddopuli Temmalara yang saya ketahui adalah kebudayaan tanah luwu 

yang memiliki arti keberanian mengungkapkan kebenaran. Toddopuli 

Temmalara juga diartikan sebagai keteguhan hati dan komitmen.” 

 

14. Apakah budaya Toddopuli Temmalara  bisa menjadi budaya organisasi 

khususnya di pemerintahan desa pince pute? 

“Ya sebenarnya Toddopuli Temmalara ini sangat penting bagi organisasi 

termasuk dalam lingkup pemerintah desa karena ada nilai-nilai kebaikan 

di dalamnya.” 

 

15. Konsep ini mengandung empat nilai budaya lokal yaitu adele (adil), lempu 

(kejujuran), tongeng (kebenaran) dan getteng (ketegasan atau keteguhan 

hati). menurut bapak/ibu, apakah budaya ini relevan terkait dengan 

permasalahan perilaku aparatur dalam pengelolaan dana desa?  

“Ya sangat relevan. Dana desa itu dikelola dengan sifat jujur, ketegasan 

dalam mengambil keputusan, tidak memihak. Jadi di dalamnya 

sebenarnya sudah rampung semua.” 

 

16. Bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam pengelolaan dana desa? 

“Kalau bicara adele (keadilan), implementasinya dalam pembangunan 

infrastruktur itu kita prioritaskan sesuai kebutuhan setiap dusun. Kalau 

anggaran dirasa cukup biasanya pembangunan kita bagi ke tiap dusun 



 
 

  

namun tetap melalui musyawarah. Sementara untuk bantuan yang 

menggunakan dana desa itu kami memberikan kepada masyarakat yang 

belum menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat dengan tetap 

melihat latar belakang kehidupan keluarga tersebut. Untuk lempu 

(kejujuran) bisa dilihat dari papan informasi yang kami buat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran. Kalau ada sisa 

anggaran itu akan dikembalikan. Namanya SILPA (Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran). Untuk nilai togeng (kebenaran) apapun yang 

diminta untuk dilaporkan kami selalu sediakan. Getteng (ketegasan atau 

keteguhan hati) sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Misalkan 

kepala desa tidak tegas itu bisa rawan terjadi penyalahgunaan oleh 

bawahan. Jadi kepala desa harus tegas bahwa anggaran tersebut harus 

digunakan untuk kebutuhan masyarakat. 

 

17. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait integrasi nilai budaya tersebut 

sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa? 

“saya rasa kalau budaya ini diimplementasikan di lingkup pemerintah 

desa dan instansi lainnya itu sangat bagus dan dibutuhkan agar 

pengelolaan dana desa menjadi lebih baik.” 

 

18. Ada yang ingin Bapak/Ibu sampaikan sebagai kritik, saran, maupun pesan 

terkait dengan pengelolaan dana desa ini? 

“Dana desa harus digunakan sebaik mungkin dan tepat sasaran. 

Penggunaanna juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.”  

 

MANUSKRIP PENELITIAN 

Nama   : A. Fatmawati, S.Pd 

Jabatan  : Kaur Umum/Operator Siskeudes 

Instansi  : Pemerintah Desa Pince Pute 

 

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan 

Pembangunan Nasional demi tercapainya kesetaraan laju pembangunan daerah 

perkotaan dan pedesaan. Tuntutan terhadap pemerintah untuk menjadikan 

pembangunan desa sebagai fokus utama adalah sebuah keharusan, hal ini 

dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Menanggapi hal 

tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu 

dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk 



 
 

  

periode 2019-2024 pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 

400 triliun yang akan disalurkan ke seluruh desa dengan formulasi tertentu. 

1. Berapakah jumlah dana desa yang diterima oleh desa Pince Pute pada 

tahun Anggaran 2019/2020/2021?  

“Kalau tahun 2019 itu sekitar Rp. 789 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 781 

juta. Sementara untuk tahun 2021 sebesar Rp. 728 juta. Terjadi 

pengurangan karena covid-19.” 

 

2. Bagaimana prosedur penerimaan/pencairan dana desa ini? 

 “Pertama itu kita tunggu turunnya pagu anggaran sesuai dengan 

Peraturan Bupati. Setelah itu kami membuat RAPBDes (Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tidak serta merta prosesnya 

langsung cair. Harus ki beberapa kali pergi asistensi ditingkat kecamatan 

dan kabupaten. Nah disini sering sekali ki terkendala karena SDM 

(Sumber Daya Manusia) di kabupaten itu sedikit sementara ada sekitar 

160 desa yang harus asistensi. Jadi proses pencairannya itu bisa sampai 

sebulan lebih. Siapa cepat selesai dia yang duluan dicairkan. Begitu juga 

kalau pencairan tahap selanjutnya, harus pi selesai LPJ (Laporan 

Pertanggungjawaban) anggaran sebelumnya baru bias dicairkan.” 

 

3. Dengan nominal dana desa yang terbilang besar, program apa saja yang 

telah direncanakan pemerintah untuk membangun desa Pince Pute ini? 

 “Sebenarnya kalau  berbicara program dari masyarakat sendiri ji itu. 

Karena  sebelum kita membangun, ada namanya musyawarah dusun untuk 

menampung apa yang jadi kebutuhan setiap dusun baru lanjut RKPDes 

(Rencana Kerja Pemerintah Desa). Hasilnya nanti itu dipilih oleh tim 

penyusun RKPDes mana yang jadi prioritas.” 

 

4. Apakah program-program yang dicanangkan telah disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat? 

 “Ya sudah sesuai dengan kebutuhannya karena dari masyarakat ji ini 

program. Kami cuma liat ji mana yang jadi prioritas utama. Tidak semua 

ji juga usulannya masyarakat itu kita terima karena ada juga yang lain 

perlu kita bayarkan seperti honor dan juga terbatas anggaran ta. Kalau 

masalah prioritas itu kita lihat mana yang paling mendesak. Di 

pemerintahan sebelum kami itu harus seimbang pembangunannya setiap 

dusun. Nah sekarang ini, kita pake sistem pembangunan sekali tuntas. 

Misalkan anggaran ini cuma cukup untuk satu program ji yah itu juga mi 

yang harus diselesaikan.”  



 
 

  

 

5. Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan program-program apa saja yang 

telah dicanangkan ataupun sementara dijalankan oleh pemerintah desa 

dengan adanya alokasi dana desa? 

 “Kalau saat ini, program untuk dana desa itu lebih banyak ke 

pembangunan fisik. Karena masyarakat itu mindsetnya pembangunan itu 

hanya berbentuk fisik. Padahal sebenarnya ada juga pemberdayaan cuma 

minat masyarakat kurang dan tidak ada juga usulan program 

pemberdayaan dari masyarakat. Kalau untuk pemberdayaan itu ji dalam 

bentuk honor yang kayak kader posyandu. Dan untuk honor yang diterima 

itu kami mengukit juga sama Peraturan Bupati. 

 

6. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program-program yang ada? 

 “Ya turut aktif karena kita istilahnya Padat Karya Tunai dimana 

masyarakat yang turun langsung dalam pelaksanaannya. Jadi kami itu 

kayak memfasilitasi ji karena setiap pembangunan itu harus ki ambil 

orang dari dalam desa ji untuk kerja kecuali memang tidak ada atau tidak 

ada kesepakatan harga baruki bisa ambil orang dari luar desa.” 

Mengingat jumlahnya yang sangat besar pemerintah pusat sangat mengedepankan 

aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa guna 

menghindari penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab. Namun, kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak kasus-

kasus yang berseleweran di media sosial maupun elektronik yang memberitakan 

terkait tata kelola dana desa yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.  

7. Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam mengelola dana desa 

tersebut? “Tentu kami sangat berkomitmen.” 

8. Apakah pemerintah telah mengelola dana desa sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan mulai dari tahap penerimaan sampai tahap pelaporan realisasi 

anggaran? 

“Iya sudah sesuai dengan prosedur dan sampai saat ini juga belum ada 

temuan di lapangan dari tim pemeriksa.” 

 

9. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah saat ini telah bersifat akuntabel 

dalam mengelola dana desa?  



 
 

  

“Kalau kami disini terbuka lebar ji masalah transfaransi. Di awal tahun 

itu kami buat papan informasi rencana anggaran dan di akhir tahun kami 

juga buat papan informasi realisasi anggaran. Terus ada juga disebut 

LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa) itu akhir tahun 

dilaksanakan dan kami paparkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa) dan masyarakat apa yang telah kita kerjakan setiap tahunnya. LPJ 

yang kami buat juga selalu masuk yang tercepat, tidak pernah ada 

temuan, Cuma biasa kalau ada kurang jelas kami diminta langsung untuk 

memperjelas. ” 

 

10. Dalam pandangan bapak/ibu, apa sebenarnya yang mendasari aparatur 

melakukan perilaku menyimpang? 

“Sebenarnya kalau orang masuk di pemerintahan bagus ji perilakunya. 

Cuma begitu mi karena yang kita kelola ini anggaran besar jadi kadang 

ada yang tidak tahan godaan karena melihat uang yang banyak. Ada juga 

itu beberapa desa biasa bukan tugasnya pegang uang tapi dia yang kelola 

nah ini biasa jadi masalah.” 

 

11. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terkait program-program 

pemerintah dengan adanya dana desa? 

“Kalau menurutku yah ada kepuasan masyarakat untuk periode ini 

dibanding sebelumnya. Tolak ukurnya kan bias kita liat juga dengan 

pemerintah sebelumnya. Kadang juga ada masyarakat yang tidak puas 

tapi itu di luar dari kewenangan kami jadi kami tidak bisa selesaikan.” 

 

12. Apa yang menjadi motivasi pemerintah desa periode ini untuk melakukan 

perubahan dengan adanya dana desa? 

“Motivasinya lebih kepada kesejahteraan masyarakat.” 

Pengelolaan dana desa harus menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah bertugas 

mengelola sesuai dengan prosedur yang berlaku, sementara masyarakat memiliki 

tugas mengawal kinerja pemerintah.  Oleh karena itu, peneliti kemudian 

berinisiatif untuk mengkaji bagaimana proses pengelolaan dana desa berjalan 

sesuai dengan yang diharapan melalui pendekatan budaya. Banyak diantara kita 

terkadang tidak taat dengan norma hukum, namun tunduk dengan norma-norma 

adat-budaya yang kental. Dalam hal ini, peneliti mencoba menawarkan adanya 

Integrasi Nilai Budaya Toddopuli Temmalara sebagai Perwujudan Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pince Pute.   



 
 

  

13. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang budaya Toddopuli Temmalara? 

“Yang saya tahu ini adalah falsafah budaya orang luwu.” 

14. Apakah budaya Toddopuli Temmalara  bisa menjadi budaya organisasi 

khususnya di pemerintahan desa pince pute? 

“Bisa dan ini bagus ji karena tidak berbenturan dengan aturan yang 

berlaku”. 

 

15. Konsep ini mengandung empat nilai budaya lokal yaitu adele (adil), lempu 

(kejujuran), tongeng (kebenaran) dan getteng (ketegasan atau keteguhan 

hati). menurut bapak/ibu, apakah budaya ini relevan terkait dengan 

permasalahan perilaku aparatur dalam pengelolaan dana desa?  

“Ya sangat relevan.” 

16. Bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam pengelolaan dana desa? 

“Kalau bicara adele (keadilan), implementasinya dalam pembangunan itu 

kita liat dari luas wilayah dan kebutuhan setiap dusun. Untuk bantuan 

dana desa juga kami tidak memandang suku, ras, agama dan lain-lain. 

Penetuannya juga tidak serta merta langsung kita tentukan tapi dari 

musyawarah dengan kepala dusun. Kalau lempu (kejujuran) itu kita 

mengacu pada tanggung jawab masing-masing karena kadang itu ada 

orang bekerja tidak sesuai porsinya jadi kayak melenceng. Ada ji juga 

papan informasi yang kita buat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah 

kepada masyarakat. Tongeng (kebenaran), jadi kita disini itu bekerja 

sesuai dengan prosedur dan porsi kerja masing-masing. Getteng 

(ketegasan atau keteguhan hati), kita sangat tegas dalam hal aturan 

karena kalau dalam sistem pemerintahan memang yang jadi acuan adalah 

aturan dari pemerintah yang lebih tinggi. 

 

17. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait integrasi nilai budaya tersebut 

sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa? 

“Tentu ini sangat berpengaruh, bagus tidaknya roda pemerintahan itu 

tergantung budaya organisasinya. Saya rasa Toddopuli Temmalara ini 

sangat bagus.” 

 

18. Ada yang ingin Bapak/Ibu sampaikan sebagai kritik, saran, maupun pesan 

terkait dengan pengelolaan dana desa ini? 

“Yang paling penting adalah tanggung jawab pemerintah kepada 

masyarakat terkait penggunaan dana desa. Mengelola dana desa itu butuh 

keikhlasan. 
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