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ABSTRAK 

Nama    : Eri Sarmila 

Nim    : 90400118119 

Judul : Internalisasi Nilai-Nilai Taro Ada’ Taro Gau dalam Sistem   

Pemerintahan Berbasis Good Governance ( Studi Kasus Pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Bone) 

 

  Realitas kondisi tata kelola pemerintahan khususnya di Indonesia masih 

jauh dari kata baik. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintahan 

merupakan bukti nyata penerapan good governance belum maksimal. Sehingga 

kajian penelitian ini hadir untuk melihat kondisi penerapan  good governance di 

BPKAD Kabupaten Bone dengan tetap memegang nilai-nilai luhur dari falsafah 

taro ada’ taro gau’ dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di wilayah 

Kabupaten Bone. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah tersebut adalah 

macca’, malempu’, magetteng’ dan manini’.  

  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi 

yang digunakan untuk memahami sudut pandang pimpinan dan staf terkait 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun data penelitian bersumber dari hasil 

wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi dengan informan yang dijadikan 

subjek penelitian. Analisis data menggunakan analisis domain, taksonomi, 

komponen, menemukan tema-tema budaya sehingga dapat melakukan 

penyandingan kearifan lokal atau unsur falsafah taro ada’ taro gau’ dalam 

pengelolaan keuangandan aset daerah. 

  Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai falsafah 

taro ada’ taro gau’ telah diinternalisasikan oleh pimpinan dan staf BPKAD 

Kabupaten Bone. Hal tersebut karena pihak pengelola keuangan telah memaknai 

falsafah beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan mampu menerapkan 

dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran daerah. Dari sudut pandang 

goal setting theory atau teori penentuan tujuan, segala tujuan dari segi perencanaan 

APBD hingga pertanggungjawabannya dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi dasar agar pemerintah dapat bertindak secara akuntabel 

untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari tindakan yang 

opurtunistik. 

 

Kata Kunci : Taro Ada’ Taro Gau’, Good Governance, Pengelolaan Keuangan 

Daerah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan 

tuntutan sekaligus kebutuhan mutlak dalam suatu pemerintah dan negara untuk 

mencapai tujuan pembangunan (Setyawan, 2015). Tujuan pembangunan tercermin 

dalam prinsip-prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas, efektif dan 

efesien. Penerapan good governance memberikan jaminan kepada masyarakat untuk 

dapat memperoleh segala informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan termasuk 

sistem keuangan negara.  

Bank Dunia (World Bank) mulai memperkenalkan konsep good governance 

pada awal tahun 90-an yang tujuan awalnya untuk mengatasi krisis kemiskinan di 

Afrika. Para pengembang konsep ini ingin menekankan bahwa aspek penting 

pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu ada pada keberpihakan pemerintah kepada 

masyarakat miskin. Bank Dunia menjelaskan good governance sebagai sebuah 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang berpegang teguh pada prinsip 

demokrasi dan pasar yang efektif dan efesien, penghindaran penyelewengan alokasi 

dana, menjalankan disiplin anggaran yang strukturatif dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif (Haryono, 2016).
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Penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan negara telah diamanatkan 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keuangan Negara. Salah satu dasar 

pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan  

munculnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Indonesia, 2006) dan Kepmendagri 

Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah (Negeri, 2002). Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

anggaran menjadi sebuah tuntutan dan kewajiban bagi semua penyelenggarannya.  

Namun, realitasnya kondisi tata kelola pemerintahan khususnya di 

Indonesia masih jauh dari kata baik. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di 

lembaga Pemerintahan merupakan bukti nyata penerapan good governance belum 

maksimal. Tercatat 1.146 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004-2021 

(Sucipto, 2021). Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2021 

ada tujuh tindakan para pelaku korupsi di instansi pemerintahan.  
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Tabel 1.1 

Tindakan Pelaku Korupsi 

No. Tindakan Pelaku Korupsi Persentase 

1. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi 26,2% 

2. Kerugian keuangan negara 22,8% 

3. Gratifikasi 19,9% 

4. Suap 14,8% 

5. Penggelapan dalam jabatan 4,9% 

6. Perbuatan curang 1,7% 

7. Pemerasan 0,2% 

 (Sumber: LSI) 

Data terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menetapkan per 

Februari 2021 tidak kurang dari 144 kepala daerah, terdiri dari 21 gubernur serta 

122 bupati dan walikota telah menjadi terdakwa dalam dugaan tindak pidana 

korupsi. 

Selain itu, hal ini diperkuat dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

(IHSP) 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020 berdasarkan 

pengelolaan anggaran di pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Menunjukkan ada 7.868 temuan kasus yang terdiri dari 13.567 

permasalahan, permasalahan ini terbagi atas kelemahan sistem pengendalian 

dengan persentase sebesar 50% atau sebanyak 6.713 kasus, ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persentanse 49% atau 

sebanyak 6.702 kasus dan ketidakhematan, ketidakefesienan dan ketidakefektifan 

dengan persentase 1% atau 152 kasus. Total dari keseluruhan kasus menyebabkan 
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kerugian negara sebesar Rp 8,97 triliun. 

Lebih lanjut, penelitian terdahulu Raharja, Pratiwi, dan Wachid (2017), 

Agustiani dan Nahariah (2015) mencoba menganalisis Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan 

hasil penelitian terungkap pengelolaan yang belum optimal. Penelitian lain 

menunjukkan terjadi keterkaitan infesiensi kinerja birokrasi dan meningkatnya 

tingkat korupsi di suatu instansi pemerintahan. Hal serupa ditunjukkan pada 

penelitian Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018) yang mengungkapkan 

bahwa penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berdampak 

dalam probabilitas korupsi. 

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk membangun argumen dengan 

memasukkan konsep kearifan lokal atau local wisdom ke dalam penelitian. 

Penelitian serupa yang berusaha memasukkan nilai-nilai budaya lokal dalam 

kajian akuntansi telah banyak dilakukan. Adapun di antaranya seperti Randa dan 

Daromes (2015) mentransformasi kearifan lokal dalam membentuk akuntabilitas 

organisasi sektor publik, Randa (2014) mengkaji pemaknaan akuntablitas 

organisasi gereja katolik yang terinkulturasi budaya lokal, dan Sharon dan 

Paranoan (2020) merefleksi rumah adat ammatoa dalam akuntabilitas organisasi. 

Penelitian ini akan menjadi unik, karena berusaha memadukan konsep 

kearifan lokal berupa nilai-nilai falsafah dalam topik penelitian good governance 

di instansi pemerintahan. Falsafah yang diangkat adalah falsafah bugis yaitu taro 

ada’ taro gau. Taro ada’ taro gau memiliki makna yang mendalam agar segala 
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ucapan yang dapat selalu konsisten dengan perbuatan (Abdullah, 2015). Kepala 

daerah dan seluruh jajaran dalam sistem pemerintahan dapat menggunakan 

konsep ini, untuk menunjang realisasi good governance. Nilai dari falsafah taro 

ada’ taro gau yaitu macca’ , malempu’ , magetteng’ dan manini (Ana, 2006). 

Kabupaten Bone yang mayoritas penduduknya merupakan suku bugis 

tentu mudah untuk mengungkap nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau di dalam 

sistem pemerintahannya. Instansi pemerintah Kabupaten Bone yang dalam tata 

kelolanya telah menerapkan unsur budaya ialah Badan Pengeloaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD). Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

(IHSP) 1 BPK Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Bone 2016-2019 mendapat status 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pada Desember 2020 Kabid 

Anggaran BPKAD Kabupaten Bone meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Taro 

Ada’ Taro Gau Open Government Indonesia (SITETTU OGI) untuk mendukung 

transparansi pengelolaan anggaran. Dari data tersebut peneliti sepakat bahwa 

BPKAD Kabupaten Bone telah berbasis good governance. Sehingga berdasarkan 

latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul 

“Internalisasi Nilai-Nilai Falsafah Taro ada’ taro gau Pada Sistem Pemerintahan 

Berbasis Good governance”. 

 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

 

Berikut fokus pada penelitian ini dibuat agar ruang lingkup peneliti dalam 

mengkaji masalah tidak terlalu luas. Sehingga lebih memperhatikan untuk 
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menghindari segala kesalahan dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada 

serta tujuan yang telah ditetapkan. Fokus penelitian dan deskripsi fokus terdiri 

atas poin-poin yang menjadi acuan penelitian. Adapun indikator poin fokus 

peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Topik Fokus Deskripsi Fokus 

Falsafah taro ada’ taro 

gau 

Nilai-nilai dalam falsafah - Macca atau to acca 

(Seoarang yang 

pintar/cerdas) 

- Malempu (Jujur) 

- Magetteng (Teguh) 

- Manini (Sikap penuh 

kehati-hatian) 

 Perwujudan nilai dalam 

bentuk sikap 

- Sapporenge 

(Bertanggung 

jawab) 

- Ditepperi (Dapat 

dipercaya) 

Good governance Konsep good governance Goal setting theory 

(Teori penentuan 

tujuan) 

 Prinsip-prinsip - Participation 

(Partisipasi) 

- Rule of law 

(Penegakan hukum) 

- Transparancy 

(Transparansi) 

- Responsiveness 

(Daya tanggap) 

- Consensus 

orientation 

(Berorientasi pada 

konsensus 

- Equity (Kesetaraan) 

- Eficiency and 
effectiveness 
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(Efektifitas dan 

efesiensi) 

- Accountability 

(Akuntabilitas) 

- Strategic vision 

(Visis strategis) 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Ketidakoptimalan penerapan good governance di instansi pemerintah 

memberikan tuntutan yang besar kepada pemerintah untuk benar-benar serius 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Bukti ketidakoptimalan ini 

terlihat dari maraknya kasus korupsi di lembaga pemerintah, data penindakan 

KPK pada Februari 2021 memaparkan bahwa kasus korupsi di Indonesia dalam 

kurun waktu 2004-2021 telah terjadi di 24 dari 34 provinsi. Dalam kurun tersebut, 

sebanyak 144 kepala daerah terjerat kasus korupsi, dengan rincian 21 gubernur 

dan 123 bupati dan wali kota ataupun para wakilnya. Hal ini membuat tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat menurun. 

 Selain itu, menurut daftar opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) tahun 2015-2020 BPK memberikann opni Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) kepada beberapa Kabupaten/Kota di 34 provinsi Indonesia. Pada instansi 

Pemerintah seperti BPKAD bentuk ketidakoptimalan realisasi good goveranance 

berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memumpuni, sarana prasarana 

yang belum tersedia, dan staf pegawai yang kurang disiplin. Beberapa penelitian 

telah menyoroti aspek ini dalam beberapa prespektif. Sehingga peneliti tertarik 

ingin meneliti pada prespektif yang berbeda, yakni dengan unsur kearifan lokal 
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yaitu nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau pada instansi pemerintah di 

Kabupaten Bone. Selain masyarakat Bone yang masih memegang falsafah 

tersebut, peneliti juga sepakat instansi pemerintah di Kabupaten Bone 

menerapkan prinsip-prinsip good governance. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pihak BPKAD Kabupaten Bone memaknai falsafah taro ada’ taro 

gau dalam sistem pemerintahannya? 

2. Bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau pada 

pihak BPKAD Kabupaten Bone? 

 

D. Penelitian Terdahulu 

 

Sejauh penelusuran peneliti, terkait penelitian tentang good governance 

ternyata telah banyak penelitian mengenai topik tersebut dalam berbagai sudut 

pandang tertentu dengan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Namun di sini, 

peneliti mencoba mengkaji dari sudut pandang lain yakni dengan memadukan 

unsur local wisdom dalam penelitian. Penelitian berbasis local wisdom mulai 

digemari oleh para akademisi dibeberapa tahun terakhir. Penelitian terdahulu 

tersebut menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan tulisan dengan konsep 

permasalahan yang relevan. Adapun fokus penelitian terdahulu yang menjadi 

dasar acuan peneliti, yakni : 
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Tabel 1.3 

 Penelitian terdahulu 

No. Nama (Tahun) Judul Hasil 

1. Fransiskus Randa 

et al (2014) 

Transformasi Nilai 

Budaya Lokal Dalam 

Membangun 

Akuntabilitas 

Organisasi Sektor 

Publik 

Di Kabupaten Tana Toraja 

terdapat dua jenis akuntabilitas 

yakni masukan dan keluaran. 

Akuntabilitas masukan lebih 

dipahami oleh masyarakat dengan 

Pemerintah sebagai agen yang 

ukuran pencapaiannya diukur dari 

banyaknya program dan capaian 

realisasi anggaran tanpa melihat 

aspek kepuasan dan 

kebermanfaatan kepada 

masyarakat. Sedangkan 

akuntabilitas keluaran lebih 

dipahami sebagai prinsipal yang 

dominan kebermanfaatnnya dapat 

dirasakan masyarakat karena 

lebih fokus pada ketersediaan 

sarana dan prasarana. Sehingga 

kedua akuntabilitas tersebut 

direkonstruksi menjadi 

akuntabilitas kombongan. Yang 

mampu diterima baik oleh 

masyarakat karena lebih 

memperhatikan aspek 

kebermanfaatnya dengan 

indikator masukan mampu 

mengahadirkan prinsipal dan 

indikator keluaran dapat 

memenuhi ketersediaan sarana 

dan prasarana. 

2. Fransiskus Randa 

et al (2011) 

Studi Etnografi: 

Akuntabilitas Spiritual 

Pada Organisasi Gereja 

Katolik Yang 

Terinkultuturasi 
Budaya Lokal 

Akuntabilitas spritual dipahami 

komunitas dalam wujud kesetiaan 

menjalankan ibadah religius, 

melakukan persembahan sebagai 

ungkapan syukur atas berkat dari 
tuhan secara tidak langsung, dan 
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memilih hidup bakti secara 

konsekuen dengan menjadi 

anggota tarekat baik religius 

mapun diosesan. Ungkapan 

akuntabilitas juga bermuara pada 

bentuk pelayanan atas dasar kasih 

yang dilakukan baik anggota 

organisasi awam mapun sebagai 

pemimpin. Konsep tersebut 

direkonstruksi menjadi konsep 

akuntabilitas spiritual dengan 

menempatkan Gereja sebagai 

tongkonan kristus dan anggota 

jemaat bersama toma’rapu turut 

berperan dalam sakramen 

keselamatan yang ditawarkan 

Gereja. 

3. Sitti Salmah 

Sharon et al 

(2020) 

Refleksi rumah adat 

ammatoa dalam 

akuntabilitas organisasi 

Trilogi Akuntabilitas Ammatoa 

(TAA) menunjukkan makna 

akuntabilitas sebagai wujud 

ketaatan dan kepatuhan, wujud 

transparansi dan dan partisipasi 

serta menjaga kelestarian alam. 

Implementasi konsep TAA ini 

harus teintegrsi satu sama lain 

agar tercipta satu kesatuan yang 

utuh. Nilai-nilai filosofis dalam 

kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa dapat dijadikan konsep 

akuntabilitas. Masyarakat 

setempat percaya dan menjadikan 

Pasang Ri Kajang sebagai 

pedoman hidup yang bukan tidak 

termakhtub dalam suatu kitab 

khusus melainkan pesan lisan 

yang disepakati dan sarat akan 

nilai dan adat istiadat. Struktur 

rumah adat Ammatoa 

sebagaimana terkonsep dalam 

Trilogi Akuntabilitas Ammatoa 

(TAA)  menggambarkan prsepsi 

akuntabilitas yang tepat untuk 

suatu organisasi baik profit 
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maupun nonprofit.  

4. Safrijal et al 

(2016) 

Penerapan Prinsip-

Prinsip Good 

governance Oleh 

Aparatur Pelayanan 

Publik Di kecamatan 

Kluet Utara Kabupaten 

Aceh Selatan 

Penerapan prinsip pada 

Kecamatan Kluet utara masih 

belum berjalan dengan sempurna 

dan masih jauh dari apa yang 

terkandung dalam prinsip good 

governance yang telah diterapkan 

sejak pertengahan 2015. Hal ini 

menyebabkan masyarakat kurang 

puas dari pelayanan aparatur baik 

pada tingkat kedisiplinan dan 

penerapan yang kurang efektif 

dan efesien. Kendala yang 

dirasakan aparatur terdiri dari dua 

faktor utama yakni ekternal dan 

internal. Pada faktor eksternal 

partisipasi masyarakat kurang, 

pengawasan kurang dan 

keterbatasan anggaran dalam 

pemenuhan fasilitas pelayanan. 

Sedangkan faktor internlnya 

kurangnya pemahaman aparatur 

mengenai prinsip good 

governanace dan sikap aparatur 

yang kurang disiplin. 

5. Mega Raharja et 

al (2017) 

Pengeolaan Keuangan 

dan Aset Daerah ( 

Studi pada Badan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah, 

Kabupaten Lamongan) 

Pengelolaan keuangan dan aset 

daerah Kabupaten Lamongan 

belum optimal. Hal ini dibuktikan 

dalam beberapa hal yakni 

Kabupaten Lamongan mendapat 

opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Hal ini 

disebabkan oleh dua faktor 

penghambat yakni dari sumber 

daya manusia (SDM) yang sudah 

memenuhi dari segi kuantitas 

namun kurang dari segi kualitas 

sehingga kendala seperti 

perencanaan pembahasan 

pendapatan dan belanja anggaran 

tidak tepat waktu dilegislatif 
selain itu, koordinasi dan 
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hubungan kerjasama dengan 

instansi lain terkait pengelolaan 

keuangan masih kurang sehingga 

perwujudanya perlu peningkatan 

yang signifikan. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

1. Untuk mendeskripsikan pandangan pemaknaan falsafah taro ada tao gau pada 

pihak BPKAD Kabupaten Bone. 

2. Untuk menganalisis bentuk internalisasi nilai-nilai falsafah taro ada’ pada 

pihak BPKAD Kabupaten Bone. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoretis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan khasanah terkait 

akuntansi khususnya dalam bidang Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini 

juga diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan. Serta penelitian ini dapat 

menjadi masukan atau bahan referensi sekaligus bahan perbandingan bagi 

penelitian selanjutnya yang membahas good governance yang berbasis local 

wisdom. 

2. Manfaat Praktis 

 

Adapun manfaat praktis bagi pihak terkait yakni pemerintah. Penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah dalam hal 
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realisasi prinsip-prinsip good governance yang berpegang teguh pada nilai-

nilai lelehur. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan 

atau masukan perbaikan sistem di instansi pemerintahan.
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep falsafah taro ada’ taro gau 

 

Konsep falsafah ini memberikan gambaran atau menegaskan betapa 

pentingnya sebuah attitude atau sikap dapat dipercaya. Makna dari taro ada’ taro 

gau sendiri yakni sebuah sikap seseorang yang ucapan dengan perbuatannya selalu 

konsisten atau sejalan. Ketika konsep ini diterapkan dalam bekerja atau dalam 

mengemban suatu amanah maka orang-orang di sekitar akan senangtiasa 

mempercayainya (Abdullah, 2015). Begitupun di dalam sistem pemerintahan 

seorang kepala daerah akan dipercaya oleh rakyatnya ketika beliau merealisasikan 

segala program kerja yang diusung atau janji-janji yang terlontar pada saat Pilkada. 

Seperti halnya dalam pribahasa bugis yang mengatakan “sadda mappabati’ ada, 

ada mappabati’ gau, gau’ mappabati’ tau” yang diterjemahkan oleh Pamong 

Budaya Sulawesi Selatan bermakna “bunyi mewujudkan kata, kata (ucapan) 

menandakan perbuatan, perbuatan menunjukkan manusia”. Makna mendalam dari 

pribahasa yang sejalan dengan konsep falsafah ini yaitu “segala sesuatu yang telah 

diucapkan (dijanjikan) harus diwujudkan secara nyata dalam hal sikap, perbuatan 

dan tindakan yang demikian sebagai wujud sikap saling menghargai antar 

sesama”.
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B. Nilai-nilai dalam falsafah taro ada’ taro gau 

 

Falsafah ini mengadung nilai-nilai seperti yang tertuang dalam penelitian 

(Ana, 2006) yang tentunya akan mewujudkan good governance dalam sistem 

pemerintahan jika direalisasikan, nilai-nilai tersebut yakni : 

1. Macca’ atau to acca  

 Dapat diartikan sebagi seorang yang ahli atau cerdik. Peneliti memandang 

nilai ini dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di sistem 

pemerintahan. Hasil dari penelitian terdahulu Agustiani dan Nahariah 

(2015) yang disimpulkan peneliti terungkap kendala dari realisasi good 

governance di sistem Pemerintahan yaitu SDM yang kurang memumpuni. 

Nah, jika nilai ini diterapakan maka instansi-instansi pemerintahan seperti 

BPKAD perlu menempatkan pegawai yang ahli pada bidangnya masing-

masing. 

2. Malempu’ atau jujur 

 Dalam berbagai konteks lempu’ juga diartikan sebagai ikhlas, sabar dan, baik 

dan adil. Di dalam sistem pemerintahan nilai kejujuran sangat penting untuk 

terciptanya sebuah sistem yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan 

Napotiseme (KKN). Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis 

Permusyawaran Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Nomor 

XI/MPR/1989 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 
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3. Magetteng’ atau teguh  

Magetteng’ atau teguh, merupakan nilai dasar orang bugis yang berarti 

ketegasan atau keteguhan pada keyakinan yang benar. Belum optimalnya 

prinsip good governance pada instansi pemerintahan terjadi karena, kurang 

tegasnya prinsip tersebut direalisasikan pada pemerintah daerah. Padahal 

peraturan pemerintah jelas tertuang dalam PP Nomor 101 tahun 2000 tentang 

kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip 

profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, 

efesiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat. 

4. Manini’ adalah 

Manini’ adalah sikap penuh kehati-hatian. Pengelolaan keuangan dan 

anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh 

pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan 

yang meliputi perencahaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dimana segala aspek 

tersebut sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Agustiani & 

Nahariah, 2015). 

Realisasi nilai-nilai dari falsafah taro ada taro gau akan membentuk karakter 

seseorang menjadi sapporenge (bertanggung jawab) dan ditepperi (dapat 

dipercaya). Sikap bertanggung jawab ini dimaksudkan dengan menjalankan 

segala tugas dan fungsi sebagai staf pemerintah secara amanah. Sedangkan sikap 
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dapat dipercaya yakni wujud dari kelakuan baik seseorang yang memberikan rasa 

aman kepada pemberi kepercayaan. 

 

C. Goal Setting Theory (Teori Penentuan Tujuan) 

Pada mulanya teori penetapan tujuan atau goal setting theory 

dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Beliau berpendapat 

bahwa dengan adanya tujuan yang terstruktur secara spesifik maka akan tercipta 

hasil kinerja yang baik dan memuaskan. Teori ini didasarkan pada asumsi ide 

dimasa depan yang diinginkan oleh pihak yang akan bertindak dengan berbagai 

pertimbangan yang telah diukur sebelumnya. Secara sederhana, gambaran teori 

ini yakni model individu yang menghendaki suatu tujuan tertentu dan memiliki 

ambisi dan tekad yang kuat untuk mencapainya (Mahennoko, 2011). 

Pada lembaga publik seperti Pemerintah Daerah memiliki kewenangan 

penuh dalam hal pertanggungjawaban kesuksesan dan kegagalan segala kebijakan 

dalam instansi. Bentuk pertanggungjawabn tersebut melalui hasil publikasi 

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan goal setting 

theory, laporan keuangan pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuan 

pemerintah daerah, sedangkan variabel good governance, Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dan kualitas aparatur adalah sebagai faktor penentu 

(Bappeda Kota Pangkalpinang, 2020). 

 

D. Good governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) 

 

Secara makna harafiah kata good dalam penjabaran makna yang 
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sebenarnya artinya baik dan bagus. Sedangkan governance diartikan sebagai 

mekanisme pengeolaan sumber daya yang melibatkan sektor publik dalam 

pemecahan masalah (Sumarto, 2009). Good governance memiliki dua sisi 

pemahaman yang pertama nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dalam 

pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan (Hj Sedarmayanti, 2004). 

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap 

pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita- cita 

bangsa dan bernegara (M.M Ludani, G.B Tampi, 2017).  

Telah dirumuskan 9 prinsip pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), oleh United Nation Devlopment Program (UNDP) 

(Sirajuddin, Didik Sukriono, 2011) di antaranya yaitu : 

1. Partisipasi (Participation), yaitu ikut andilnya setiap warga masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Penegakan Hukum (Rule of Law), penegakan hukum yang adil dan harus 

dipatuhi secara utuh. 

3. Transparansi (Transparancy), transparansi informasi yang mudah diakses 

oleh semua pihak. 

4. Daya Tanggap (Responsiveness), pelayanan publik yang cepat tanggap pada 

pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus orientation), berorientasi pada 
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kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6. Kesetaraan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama 

untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efektifitas dan Efesiensi (Eficiency and Effectiveness), pengelolaan sumber 

daya publik dilakukan secara berdaya guna (efesien) dan berhasil guna 

(efektif). 

8. Akuntabilitas (Accountability) pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang dilakukan. 

9. Visi Strategis (Strategic vision), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat 

harus memiliki visi jauh ke depan. 

 

E. Rerangka Pikir 

 

Dalam suatu penelitian rerangka pikir bertujuan untuk memahami alur 

penelitan secara mudah, sistematis dan baik. Alur dalam rerangka pikir berakitan 

erat dengan judul dan tema yang diangkat. Rerangka pikir dalam penelitian ini 

disusun berdasarkan atas permasalahan yang muncul. Ketidakoptimalan 

penerapan good governance di instansi pemerintah memberikan tuntutan yang 

besar kepada pemerintah untuk benar-benar serius dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya. Pada instansi Pemerintah seperti BPKAD bentuk 

ketidakoptimalan realisasi good goveranance berupa Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kurang memumpuni, sarana prasarana yang belum tersedia, dan staf 

pegawai yang kurang disiplin 
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Sehingga, etnografer berusaha membangun konsep agar dapat 

memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam realisasi good governance. 

Dengan mengkaji dari perspektif kebudayaan yang menjadi kearifan lokal 

masyarakat bugis Bone berupa falsafah. Konsep internalisasi falsafah ke dalam 

pemerintahan publik masih kurang dilakukan oleh penelitian lain. Pada penelitian 

ini nilai-nilai dalam falsafah mencoba dikaji peneliti dalam akuntansi sektor 

publik. Adapun model rerangka pikir yang disusn oleh peneliti yakni sebagai 

berikut :  

                Gambar 1. 1 

Rerangka Pikir 
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Magetteng’ 

(tegas) 

Good Governance 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 

metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengamati fenomena secara 

langsung dalam penelitian sosial skala kecil mengenai budaya sistem 

pemerintahan yang diteliti (Sudaryono, 2017). Pendekatan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan etnografi. Etnografi mencakup studi intensif tentang orang-

orang dalam konteks budaya mereka. Penelitian ini mengutamakan adanya sense 

of realities peneliti, proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta 

berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkannya dengan pemahaman 

yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Penelitian ini mencoba 

mengungkap nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau pada sistem pemerintahan 

yang diyakini telah menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pengkajian 

nilai-nilai budaya lokal tergambar pada tingkah laku sosial masyarakat yang 

dilihat sebagaimana adanya. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti berfokus pada instansi pemerintah 

yakni BPKAD Kabupaten Bone. BPKAD Kabupaten Bone dipilih karena 

dianggap sesuai dengan tema dan isu penelitian yang dikaji oleh peneliti. Pada 

daftar opini LKPD tahun 2015-2019 Kabupaten Bone mendapat opni WTP dalam 
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kurun waktu tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa BPKAD Kabupaten 

Bone melaksanakan prinsip-prinsip goood governance. Selain itu, mayoritas 

masyarakat di Kabupaten Bone bersuku bugis dan masih kental dengan falsafah 

etnis budaya yang dipegang memudahkan peneliti untuk menggali informasi 

terkait internalisasi nilai-nilai falsafah taro ada taro gau. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang relevan, 

yaitu data primer dan data skunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). Data primer didapatkan 

langsung dari subjek atau informan secara langsung. Data primer digunakan 

peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait variabel dalam 

penelitian kepada informan pertama di BPKAD Kabupaten Bone, yang dalam 

hal ini merupakan pegawai yang bekerja di BPKAD Kabupaten Bone. 

Beberapa di antaranya yakni : 

Tabel 1.4 

Data Primer 

No Nama Jabatan 

1. Andi Hasanuddin AM, S.PI, M.P. Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset  

Derah (BPKAD) Kabupaten Bone 

2. Andi Muhammad Iqbal Walinono, 

S.E., M.SI. 

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset  Derah (BPKAD) Kabupaten 

Bone 

3.  Daramatasia, S.E. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset  Derah (BPKAD) Kabupaten 

Bone 

4. A. Duhriati, S.Sos. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan 
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dan Aset  Derah (BPKAD) Kabupaten Bone 

 

 Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu 

perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih 

akurat, karena data ini disajikan secara rinci. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan 

penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang 

(Darmawan, 2014). Data sekunder merupakan informasi publik yang 

diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini dapat berupa 

struktur kepemerintahan, kearsipan atau dokumen lain yang berbentuk 

buku/file yang diperoleh dari situs/website resmi BPKAD Kabupaten Bone 

atau website resmi yang lain. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data 

kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat BPKAD Kabupaten Bone, 

transparansi laporan keuangan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunkan oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah dalam penelitian. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni: 

1. Pengamatan (Observasi) 

 

Inti dari sebuah observasi yaitu, penelitian secara langsung menggunakan 

pancaindra. Pada penelitian ilmu sosial observasi penelitian lebih terfokus 

pada kondisi sekitar dan kebiasaan yang dianut masyarakat (Nanang, 2016). 

Karakteristik umum metode observasi antara lain, data yang ada dapat 
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diakses langsung oleh pengamat, frekuensi informan dapat diperkirakan dan 

rentan waktu pengamatan dapat disesuaikan. Kelebihan metode obseravsi ini 

terlihat pada sisi keakuratan data yang diperoleh dari informan (Danang, 

2016). Pada penelitian ini bentuk observasi peneliti yakni dengan mengamati 

langsung proses kerja di instansi BPKAD Kabupaten Bone. 

2. Wawancara 

 

Bentuk sederhana dari metode wawancara ini adalah proses pengumpulan 

data yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan 

terstruktur kepada infroman terkait topik yang diangkat (Nanang, 2016). Pada 

penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa pegawai yang bekerja di 

BPKAD Kabupaten Bone, di antaranya ialah Kepala Badan, Sekertariat yang 

dibantu oleh staf yang dipercaya, Kabid Anggaran, Kabid Pembendaharaan, 

Kabid Akuntansi, dan Kabid Aset. Selain itu peneliti juga menjadikan 

Budayawan Bone yaitu Bapak Hj. Muhammad Yushan Tenritappu dan 

masyarakat sekitar berjumlah dua orang sebagai informan pendukung.  

3. Dokumentasi 

 

Pada dasarnya metode dokumentasi atau pengumpulan data digunakan 

peneliti untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian. Hal ini 

berkaitan dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang 

diangkat oleh peneliti (Nanang, 2016). Data yang dikumpulkan peneliti 

meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat BPKAD Kabupaten 

Bone dan transparansi laporan keuangan.  
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E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian merupakan segala alat bantu yang dibutuhkan 

peneliti dalam proses pengumpulan informasi di lapangan yang mendukung 

tercapainya tujuan dari penelitian. Instrumen ini nantinya digunakan peneliti pada 

saat mengumpulkan, menyelidiki, memproses dan menyajikan data-data secara 

terstruktur dan tersaji dengan pemecahan masalah dari objek penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan handphone untuk merekam dan 

medokumentasi, laptop untuk memproses dan menyajikan data dari hasil 

wawacara informan dan manuskrip panduan wawancara yang digunakan peneliti 

pada saat wawancara. 

 

F. Tahapan Penelitian dan Analisis Data 

 

Secara garis besar prosedur penelitian yang akan dilakukan pada 

penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian yang mengadopsi pendekatan 

etnografi, yaitu sebagai berikut: 

1. Memilih situs penelitian 

Bagian terpenting dan paling pertama dilakukan oleh seorang etnografer 

adalah memilih lingkup, situs atau lokasi penelitian. 

2. Menetapakan Informan 

Dalam penetapan informan, etnografer akan memilih informan yang terlibat 

langsung dalam rumusan masalah yang akan dikaji oleh etnografer. Informan 

yang dipilih adalah orang-orang yang berkompeten dan paham konsep dari 

penelitian yang akan dilakukan etnografer. 
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3. Melakukan wawancara terhadap informan 

Pewawancara harus mematuhi etika yang mana diantaranya, 

mempertimbangkan kepentingan informan terlebih dahulu, menyampaian 

tujuan penelitian, melindungi privasi informan dan tidak mengeksploitasi 

informan. 

4. Membuat catatan etnografis 

Catatan etnografis memuat, catatan keseharian etnografer yang dirangkum 

selama penelitian berjalan, alat perekam, dan kamera handphone yang 

mendokumentasikan suasana lapangan. 

5. Mengajukan pertanyaan deskriptif 

Pertanyaan deskripstif merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban 

penjelas. 

6. Melakukan analisis wawancara etnografis 

Dalam analisis wawancara kata atau istilah yang sering muncul digaris 

bawahi untuk memperjelas perananya dan menemukan tema-tema budaya 

yang diteliti. 

7. Membuat analisis domain 

Peneliti membuat istilah pencakup dari apa yang dinyatakan informan. Istilah 

tersebut seharusnya memiliki hubungan jelas. 

8. Mengajukan pertanyaan struktural 

Pertanyaan struktural merupakan pertanyaan yang disesuaikan dengan 

informan. Pertanyaan ini terstruktur dan terkonsep dengan tujuan mengetahui 
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bagiaman informan mengorganisir pengetahuan mereka. 

9. Melakukan analisis taksonomi 

Analisis taksonomi memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat 

berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran 

penelitian. Analisis taksonomi dilakukan untuk membuat ketegori dari 

simbol-simbol budaya yang ada pada kebudayaan yang diteliti. 

10. Menulis etnografi 

Etnografer kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi 

dari temuannya yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan. 

 

G. Uji Keabsahan Data 

 

Pengujian keabsahan data dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif 

untuk mendapatkan data yang valid dari hasil penelitian. Upaya pengujian ini 

dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan perasaan kurang yakin peneliti 

terkait kebenaran dan keabsahan data dalam penelitian. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan uji kredibilitas dan uji dependabilitas sebagai uji keabsahan 

data.  

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibitas memuat kriteria yang membenarkan data yang dan informasi 

yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Sehingga hasil dari penelitian dapat 

diterima dan meyakinkan para pembaca yang kritis (Siyoto Sandu et al, 

2015). Pada penelitian ini peneliti mencoba menggunakan teknik penelitian 

(Lincoln, Yovana dan Guba, 2008) untuk mendapatkan hasil penelitian 

dengan kreadibiltas tinggi. Adapun teknik tersebut antara lain : 
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a. Pronolonged engagement yaitu peneliti ada dilokasi penelitian dalam 

kurun waktu yang cukup lama. Hal ini untuk menumbuhkan kepercayaan 

diri pada informan penelitian. Pada penelitian ini peneliti mentargetkan 

waktu penelitian dalam kurun waktu sebulan agar lebih memahami 

kompleksitas situasi yang terjadi di lokasi penelitian. 

b. Triangulation yaitu memahami situasi permasalahan dari berbagai sudut 

pandang. Proses pemahaman ini akan terverifikasi dari berbagai sumber 

data dan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti. Pada 

penelitian ini peneliti mencoba menggambarkan masalah dari tiga sudut 

pandang, yakni dari para staf pegawai BPKAD Kabupaten Bone, 

budayawan dan masyarakat sekitar. 

2. Dependabilitas 

Konsep dependabilitas sangat erat kaitannya dengan keterandalan, pengujian 

dengan konsep ini digunakan peneliti untuk menilai penelitian kualitatif 

bermutu atau tidak. Pada penelitian ini keandalan hasil penelitian telah 

dibangun sejak pemilihan kasus, melakukan observasi literatur dan 

pengembangan rerangka konseptual (Salim & Sahrum, 2012). Proses tersebut 

dilakukan peneliti secara hati-hati.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN INSTANSI 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bone 

Catatan sejarah kerajaan Bone pada masa lalu merupakaan salah satu 

kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Bone didirikan oleh Raja Bone ke-1 

yakni Manurunge Ri Matajang pada tahun 1330 Masehi, dan berhasil mencapai 

puncak keemasan dan kejayaan di bawah Pemerintahan La Tenritatta  Arung 

Palakka pada pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone  dapat 

memberikan pelajaran dan hikmah bagi masyarakat Bone saat ini dalam 

menyikapi dinamika pembangunan dan perubahan sosial, perubahan ekonomi, 

perubahan budaya, serta menghadapi berbagai tren global. Mengambil pelajaran 

dari sejarah kerajaan Bone di masa lalu, setidaknya ada tiga hal mendasar yang 

perlu dimutakhirkan, direvitalisasi dan diinternalisasi agar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Bone dalam rangka menata kehidupan dengan cara yang 

yag lebih baik. Ketiga hal tersebut diantaranya: 

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam Politik dan Pemerintahan. Dalam hal 

ini, sistem Pemerintahan kerajaan Bone masa lalu sangat mengutamakan 

kedaulatan rakyat atau, dalam istilah politik modern, disebut demokrasi. Terbukti, 

dengan diadopsinya representasi dari kepentingan rakyat melalui perwakilannya 

dalam dewan adat yang dikenal dengan nama “Ade Pitue”, yang terdiri dari tujuh 

pejabat yang berperan sebagai penasehat raja. Segala hal yang terjadi dalam di 
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kerajaan Bone dibahas oleh Ade’ Pitue dalam sistem musyawarah dan hasil 

keputusannya diserahkan kepada raja untuk kemudian diimplementasikan. 

Ade Pitue merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan 

Bone yang berperan mengawasi dan mendukung sistem pemerintahan 

kerajaan Bone yang terdiri atas 7 (tujuh) orang yaitu: 

a. Arung Ujung, Berperan Sebagai Kepala Bagian Penerangan Kerajaan 

Bone 

b. Arung Ponceng, Berperan Sebagai Kepala Bagian Kepolisian/Kejaksaan 

Dan Pemerintahan 

c. Arung Ta, Berperan Sebagai Kepala Bagian Pendidikan Dan Urusan 

Perkara Sipil 

d. Arung Tibojong, Berperan Sebagai Kepala Bagian Perkara / Pengadilan 

Landschap/ Hadat Besar Dan Mengawasi Bagian Perkara Pengadilan 

Distrik. 

e. Arung Tanete  Riattang, Berperan Sebagai Kepala Bagian Pemegangan 

Kas Kerajaan, Pengatur Pajak Dan Pengawas Keuangan 

f. Arung Tanete  Riawang, Berperan Sebagai Kepala Bagian Pekerjaan 

Negeri (Landsahap Werken – Lw) Pajak Jalan  Pengawas Opzichter. 

g. Arung Macege, Berperan Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum 

Dan Perekonomian. 

Selanjutnya, dalam menjalankan pemerintahan prinsip kemanusiaan dan 

permusyawaratan sangat dikedepankan. Prinsip ini bersal dari pesan 

Kajaolaliddong seorang panrita’ atau cendikia cerdik Bone pada tahun 1507-

1586 hidup pada masa Pemerintahan Raja Bone ke-7 Lanteri Rawe 
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Bongkangeng. Kajao lalliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat 

faktor yang membuat kerajaan berkembang, yaitu: 

a. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau’E mitai munrinna gau’e 

(Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan). 

b. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau’E duppai ada’ (Raja harus pintar 

menjawab kata-kata). 

c. Matellunna, Maccapi Arung Mangkau’E mapinru ada’ (Raja harus pintar 

membuat kata-kata atau jawaban). 

d. Maeppa’na, Tettakalupai surona mapawa ada tongeng (Dia tidak lupa 

menyampaikan kata-kata yang benar). 

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat dipahami dalam arti yang 

mendalam kepada seorang raja yang sangat penting untuk memahami dan 

menanggapi perasaan, pikiran dan kehendak rakyatnya. 

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak 

pada visinya menjadikan kerjasama dengan daerah lain dan melakukan 

pendekatan diplomatik sebagai bagian penting dari upaya membangun 

pemerintahan yang lebih baik. Urgensi dari visi tersebut terbukti saat kita 

menelusuri puncak kejayaan Bone di masa lalu. Dan sebagai bentuk 

monumental dalam  pandangan ini di kenal dalam sejarah akan kesepakatan 

dan janj bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan 

TELLUMPOCCOE atau dapat dikenal dengan sebutan “LAMUMPATUE RI 

TIMURUNG” yang diartikan sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan 

persaudaraan ketiga kerajaan serta memperkuat posisi kerajaan dalam 

menghadapi tantangan dari luar. 

Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Terdapat pesan humanistik 
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yang menggambarkan kecerdasan manusia Bone di masa lalu. Banyak 

pelajaran yang dapat dipetik dalam menghadapi kehidupan, menjawab 

tantangan transformasi ekonomi, sosial dan budaya serta dalam menghadapi 

laju perubahan yang semakin cepat. Namun, yang terpenting adalah semangat 

penghormatan dan pengahargaan terhadap masyaraat Bone dalam mengatasi 

perkembangan zaman dengan segala bentuk  transformasi dan dinamismenya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang terus 

dan pada akhirnya menjadi suatu daerah  yang luas, dan dengan Undang-

undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II Bone 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki potensi yang besar, dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan demi kemaslahatan rakyat. Potensi yang 

dimiliki cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, 

pariwisata, dan potensi lainnya. 

Oleh karena itu, masyarakat dari berbagai latar belakang pengalaman 

dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong 

terwujudnya pembangunan Bone itu sendiri. Meskipun Bone penuh dengan 

warisan sejarah dan budaya, sumber daya alam dan potensi sumber daya 

manusia, perlu ditekankan bahwa sekarag dan pertumbuhan di masa depan, 

Bone akan menghadapi banyak perubahan dan tantangan pembangunan yang 

cukup berat. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan 

yang tepat dalam menata warisan sejarah, aset dan potensi budaya, dalam 

suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berpegang motto 

SUMANGE’ TEALLARA’, yaitu Teguh dalam Keyakinan Kukuh dalam 

Kebersamaan, dengan Lagu Daerah ONGKONA BONE. Pemerintah dan 
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masyarakat Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone 

yang lebih baik. (Bone, 2019) 

2. Visi Misi Kabupaten Bone 

a. Visi 

Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera. 

b. Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

2) Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

3) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan sosial dasar lainnya. 

4) Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan 

kawasan perdesaan. 

5) Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk 

pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam 

peningkatan pelayanan publik. 

6) Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya 

dalam kemajemukan masyarakat (Pemerintah, 2018). 
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B. Kondisi Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  

(BPKAD)  Kabupaten Bone 

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Bone 

dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2016 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang memiliki peranan penting 

dalam penyajian dan pengelolaan  keuangan dan aset daerah di Kabupaten 

Bone. Kemudian, berdasarkan Peraturan Bupati terbaru Nomor 94 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bahwa dalam rangka 

implementasi penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bone. Maka perlu dilakukan Penataan Struktur Organisasi Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

  Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2020 

Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sudah tidak sesuai lagi dengan 

Dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Perkembangan Peraturan 

Perundang-Undangan (LKJiP 2021 BPKAD, n.d.). 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  

(BPKAD)  Kabupaten Bone 

  Peraturan terbaru Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Badan Pengelola 



 

 

 

35 
 

 

 

 
 

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam 

melaksankan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

Pemerintahan dalam Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas dukungan fungsi 

penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah. 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan 

Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

D. Struktur Organisasi 

  Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupten Bone, meliputi personil yang mengisi jabatan struktural, jabatan 

fungsional tertentu dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai 

struktur yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai BPKAD adalah 188 pegawai 

yang terdiri dari 61 PNS dan 57 Non PNS. Dilihat dari jenis kelamin pegawai 

PNS BPKAD, pegawai laki-laki 30 Orang dan 31 Orang perempuan. Dan Non 

PNS laki-laki 33 Orang dan perempuan 24 orang. 
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Gambar 1.2 

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dari BPKAD Kabupaten Bone Tahun  2022. 

 Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Bone terdiri dari: 

1. Kepala Badan 

2. Sekertariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Program 

3. Bidang Anggaran, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran Belanja Langsung 
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b. Sub Bagian Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung 

c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran 

4. Bidang Perbendaharaa, terdiri dari: 

1) Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan 

2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji 

3) Sub Bidang Vetifikasi 

5. Bidang Akuntansi, terdiri dari: 

1) Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan 

2) Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja 

dan Pengeluaran Pembiayaan 

3) Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

6. Bidang Aset, terdiri dari: 

1) Sub Bidang Perencanaan, Pengelolaan dan Penata Usahaan 

2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/Pemeliharaan dan Pemindah 

Tanganan Barang Milik Daerah 

3) Sub Bidang Penggunaaan, Penilaian, Penghapusan dan Pemusnahan 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
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E. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Bone 

Visi BPKAD : 

Menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Lembaga 

yang Amanah dalam Pelayanan Publik. 

Misi BPKAD : 

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

2. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam 

rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah. 

3. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam 

rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah.
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BAB V 

TAHAPAN ETNOGRAFI 

A. Social Setting Penelitian 

Gambar 1.3 

Social Setting Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sekretaris BPKAD bertugas dalam menyelenggarakan pembinaan dalam 

hal ini bimbingan dan arahan kepada staf di lingkup sekretariat, 

Falsafah taro 
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Perencanaan 

Anggaran 
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menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan 

keskretariatan, menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program 

kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pengkajian dan analisa 

pengelolaan sekretariat, menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi 

sekretariat.  

 Kepala Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan 

tugas menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melakukan koordinasi penyiapan 

konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah, menyajikan informasi anggaran 

daerah, melaksanakan evaluasi Rancangan APBD dan Perubahan APBD 

Kabupaten/Kota dan melakukan tugas-tugas administrasi perkantoran.  

 Kepala Bidang Akuntansi bertugas dalam penyusunan konsep kebijakan 

dan pedomana pelaksanaan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, menyajikan 

informasi tentang pertanggungjawaban pelaksaan APBD, menyelenggarakan 

pembinaan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

menyelenggarakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, pelaksanaan 

koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.  

Kepala Bidang Aset bertugas menyelenggarakan pengelolaan bahan/data 

untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai standar dan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan dan standar dalam penyelenggaraan urusan bidang 

aset, menyelenggarakan penyusunan peraturan pengolahan barang milik daerah 

dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan 

bidang aset, menyelenggarakan penyusunan perencanaan kebutuhan dan program 

kegiatan di bidang aset sesuai peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan 

koordinasi, konsultasi pengelolaan provinsi, Kabupaten/Kota, dan BUMD 

Provinsi, sesuai kebutuhan perundang-undangan, menyelenggarakan 

penatausahaan, penggolongan, kodefikasi, inventarisasi dan identifikasi barang 

daerah/aset, sesuai standar yang ditetapkan. 

 

B. Awal Sang Etnografer menelusuri Makna Falsafah Taro’ Ada Taro Gau’ 

Pada hari senin 4 April 2022 menjadi hari yang berkesan bagi etnografer 

karena untuk pertama kalinya datang secara langsung menginjakan kaki menuju 

di kantor penelitian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bone. Perasaan cemas dirasakan etnografer mengenai kendala yang akan dihadapi 

selama di perjalanan menuju lokasi penelitian. Dengan mengantongi surat izin 

penelitian yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam etnografer 

membulatkan tekad dengan ucapan ‘Bismillahirahmanirahim’. Etnografer menuju 

ke lokasi penelitian dengan diantar oleh ayah etnografer dengan menggunakan 

mobil karena jarak rumah etnografer ke lokasi penelitian cukup jauh. Suasana 

pagi dengan awan mendung menjadi pengiring etnografer menuju lokasi 

penelitian. 
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Sampainya etnografer di lokasi penelitian, etnografer langsung diarahkan 

untuk masuk di bagian umum untuk menyetorkan surat izin penelitian beserta 

draft proposal penelitian. Etnografer masuk ke ruangan dengan mengetuk pintu 

dan mengucapkan salam “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh” 

etnografer di sambut baik oleh staf di bagian umum dan menjawab salam 

“Waalaikumussalm warahmatullahi wabarakatuh” dan menjelaskan tahapan 

penyetoran surat izin. Ada sepuluh staf pegawai dalam ruangan tersebut namun 

hanya tiga staf yang melihat ke arah etnografer, staf pegawai yang lain sedang 

sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ketika etnografer diminta untuk 

menyetorkan draft proposal penelitian etnografer tidak menyediakannya. Namun, 

kabar baiknya etnografer di izinkan untuk menggunakan fasilitas kantor untuk 

memprint draft proposal penelitian etnografer tapi karena diharuskan untuk di jilid 

jadi, etnografer keluar kantor untuk menjilid draft tersebut di luar kantor. 

Setelah mengumpulkan draft proposal penelitian etnografer di suruh untuk 

menunggu di ruangan kepala bagian umum seraya berbincang mengenai maksud 

dan tujuan etnografer. Ruangan tersebut rapi dan bersih serta terdapat sofa dan 

meja untuk tamu serta ruang kerja kepala bagian umum. Kepala bagian umum 

melakukan candaan dengan menawarkan makanan dan minuman padahal kala itu 

sedang puasa Ramadhan. Saya merespon dengan ketawa kecil dan percakapan 

dengan kepala bagian umum mengalir begitu saja. Namun, hari itu surat 

penelitian dari pihak BPKADnya belum bisa terbit karena ada beberapa kendala 

sehingga saya pulang ke rumah. 
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Keesokan harinya etnografer bertemu dengan orang-orang penting yang 

menjadi informan etnografer dalam memenuhi kebutuhan penelitian. Orang-orang 

tersebut yakni Sekertaris BPKAD, Kepala bidang aset, Kepala bidang akuntansi 

dan kepala bidang anggaran. Penelitianpun berjalan lancar walaupun ada sedikit 

kendala yakni Kepala bidang anggaran yang ke kantor DPR hari itu, namun saya 

dapat bertemu beliau di jam hampir pulang kantor dan masih meladeni saya untuk 

wawancara dengan sangat ramah. 

 

C. Menemukan Domain, Taksonomi, Komponen dan Tema Budaya dalam 

Sistem Pemerintahan Berbasis Good Governance di Kabupaten Bone 

Setelah melakukan penelusuran dan observasi secara langsung selama 

beberapa hari di lokasi penelitian tentu etnografer telah mendapatkan informasi 

dari narasumber secara langsung. Informasi yang didengar dan diamati etnografer 

dianggap cukup sebagai rangkuman untuk menarik kesimpulan mengenai budaya 

yang terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis good governance di Kabupaten 

Bone. Etnografer mencari dan merumuskan hasil dari pembahasan tersebut untuk 

menetukan tema-tema yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis good 

governance. 

Metode awal yang digunakan oleh etnografer yakni melakukan 

pengamatan dan obseravasi mengenai tupoksi kerja kepala bidang dan staf 

pegawai. Selain itu, wawancara dengan kepala bidang ditempuh untuk 

memudahkan menentukan tema-tema budaya. Berdasarkan observasi dan 
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wawancara yang telah dilakukan etnografer kemudian terdapat beberapa analisis 

diantaranya, analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponen. Setelah 

ketiga tahap tersebut telah dilalui etnografer akan menentukan tema. 

1. Tahapan Analisis Domain 

Analisis domain yang diurutkan di bawah ini merupakan analisis yang 

dilakukan selama proses penulisan. Proses analisis penelitian berlangsung 

secara alami pada saat wawancara etnografer dengan informan. Analisis 

domain ini dilakukan untuk mencari beberapa kata yang sering diucapkan 

oleh informan berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah dalam 

penelitian. Berikut tabel analisis domain yang disusun oleh etnografer : 

Tabel 1.5 

Analisis Domain 

No Analisis Domain Hubungan Semantik 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Pelaksana Good Governance 

Sekertaris Badan 

Kepala Bidang Anggaran 

Kepala Bidang Akuntansi 

Kepala Bidang Aset 

Pertisipan 

Pemerintah 

Staf  

BPK 

Penilai Good Governance 

Masyarakat 

Pemerintah daerah 

Pemerintah pusat 

Siklus Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Perencanaan  

Penganggaran 

Pelaksana Good Governance 

- Sekertaris Badan 

- Kepala Bidanh Anggaran 

- Kepala Bidang Akuntansi 

- Kepala Bidang Aset 

 Partisipan 

- Pemerintah 

- Staf 

- BPK 

Penilai Good Governance 

- Masyarakat 

- Pemerintah daerah 

- Pemerintah Pusat 

Siklus Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

- Perencanaan 

- Penganggaran 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Pelakasanaan 

Pertanggungjawaban 

Laporan Keuangan Daerah 

Anggaran 

Buku Kas 

Opini 

Pengelolaan yang baik 

Transparan 

Akuntabel 

Sesuai aturan 

Interaksi 

Pelayanan 

Respon baik 

Saling menghargai 

Keakraban 

Ramah 

Nilai fasalsafah Taro ada’ Taro 

gau’ 

Cerdas 

Jujur 

Tegas 

Hati-hati 

- Pelaksanaan 

- Pertanggungjawaban 

Laporan Keuangan Daerah 

- Anggaran 

- Buku Kas 

- Opini 

Pengelolaan yang baik 

- Transaparan 

- Akuntabel 

- Sesuai aturan 

Interaksi  

- Pelayanan 

- Respon baik 

- Saling menghargai 

- Keakraban 

- Ramah 

Nilai  falsafah Taro ada’ Taro gau’ 

- Cerdas 

- Jujur 

- Tegas  

- Hati-hati 

 Sumber : Data diolah, 2022 

Berdasarkan tabel di atas ada 41 kata yang sering muncul dari hasil 

wawancara dan obseravasi yang dilakukan oleh etnografer yang kemudian 

ditetapkan menjadi domain. Setelah domain ditentukan maka peneliti 

melangkah ke tahap selanjutnya, yakni menentukan hubungan semantik. 

Beberapa kata yang menurut peneliti saling berhubungan satu sama lain 

kemudian dibagi ke dalam 8 kelompok hubungan semantik, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana Good Governance 

b. Partisipan 
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c. Penilai Good Governance 

d. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah 

e. Laporann Keuangan Daerah 

f. Pengelolaan yang Baik 

g. Interaksi 

h. Nilai Falsafah Taro Ada’ Taro Gau’ 

Kemudian, tahap selanjutnya setelah tahap analisis domaian selesai 

adalah tahap taksonomi. 

2. Tahapan Analisis Taksonomi 

Ketika ditahap analisis domaian sebelumnya, etnografer menemukan 

berbagai kata yang sering muncul pada catatan etnografer. Lalu, pada tahap 

ini etnografer menyeleksi domain-domain yang dijadikan pusat studi 

mendalam. Domain-domain tersebut, dikelompokkan untuk melihat 

hubungan semantik. Berikut tabel analisis taksonomi : 
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Tabel 1.6 

Analisis Taksonomi 

Hubungan Semantik Analisis Taksonomi 

Makna Falasafah taro ada’ taro 

gau’ 

Makna  falsafah Taro ada’ Taro 

gau’ 

- Cerdas 

- Jujur 

- Tegas 

- Hati-hati 

Siklus Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Siklus Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

- Perencanaan 

- Penganggaran 

- Pelaksanaan 

- Pertanggungjawaban 

Pengelolaan yang Baik Pengelolaan yang baik 

- Transaparan 

- Akuntabel 

- Sesuai aturan 

Pelaksana Good Governance 

 
Pelaksana Good Governance 

- Sekertaris Badan 

- Kepala Bidanh Anggaran 

- Kepala Bidang Akuntansi 

- Kepala Bidang Aset 

 

 Sumber: Data diolah peneliti, 2022 

Berdasarkan analisis taksonomi yang telah dilakukan peneliti, maka 

terdapat 4 istilah pencakup yang telah ditentukan makna falsafah taro ada’ 

taro gau’, siklus pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan yang baik, dan 

pelaksana good governance. Komponen-komponen ini kemudian akan 

diproses lebih lanjut ke dalam tahap analisis komponen. 
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3. Tahapan Analisis Komponen 

Tahap analisis komponen adalah suatu cara memaknai komponen yang 

berkaitan dengan simbol budaya. Komponen pada tahap ini dikategorikan 

etnografer pada tiga bagian yakni, aktor, pengelolaan dan budaya. Selaras 

dengan tujuan penelitian yakni, etnografer akan mengungkapkan makna 

falsafah taro ada’ taro gau’ dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya pada BPKAD Kabupaten Bone. Sehingga etnogarfer membagi 

pada beberapa kategori. 

Pertama, mengenai makna falsafah taro ada’ taro gau yang dilihat 

dari pandangan pemimpin dan staf  pegawai pada BPKAD Kabupaten Bone. 

Selain itu, makna dari nilai-nilai dari falsafah ini juga akan dijelaskan. Nilai-

nilai dari fasalafa ini yakni cerdas, jujur, tegas dan hati-hati. 

Kedua, masuk pada internalisasi nilai pada falsafah yang akan 

mencipatakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus ini terdiri dari 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, siklus ini 

akan mewujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik good 

governance dengan tetap memegang prinsip dari falsafah. 

Ketiga, pengelolaan keuangan yang baik, setelah internalisasi nilai 

falsafah pada siklus maka akan tercipta pengelolaan keuangan yang 

akuntabilitas, transparan dan sesuai pada aturan perundang-undangan. 

Terakhir, terkait pelaksana good governance yang memegang peranan 

penting. Pelaksana pada penelitian ini terdiri dari sekertaris BPKAD, Kepala 
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Bidang Anggaran, Kepala Bidang Aset dan Kepala Bidang Akuntansi. 

Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. 

Pencarian makna suatu falsafah taro ada’ taro gau yang kemudian nilai-

nilainya diinteralisasikan pada BPKAD Kabupaten Bone. 

4. Menemukan Tema-Tema Budaya 

Tahap menemukan tema-tema budaya adalah akhir dari proses 

penelitian. Hal ini menjadi penanda bagi etnografer untuk dapat menulis 

etnografi. Adapun penemuan tema budaya pada penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel 1.7 

Analisis Komponen 

Analisis 

Domain 

Analisis Taksonomi Analisis 

Komponen 

Analisis 

Tema 

Makna 

falsafah 

taro ada’ 

taro gau 

- Kejujuran 

- Keteguhan/konsisten 

Budaya Nilai 

Lokal 

Makna 

falsafah 

taro ada’ 

taro gau 

- Kepintaran 

- Kecerdasan 

- Saling menghargai 

- Tutur kata yang baik 

Macca’ Budaya 

Makna 

falsafah 

taro ada’ 

taro gau 

- Kejujuran 

- Pengungkapan fakta 

- Bertanggungjawab 

- Amanah 

Malempu’ Budaya 

Makna 

falsafah 

taro ada’ 

taro gau 

- Keteguhan 

- Ketegasan 

- Konsisten 

 

Magetteng’ Budaya 
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Makna 

falsafah 

taro ada’ 

taro gau 

- Kehati-hatian 

- Kewaspadaan 

Manini’ 

 

Budaya 

Siklus 

Pengelolaan 

Keuangan 

- Perencanaan 

- Penganggaran 

- Pelaksanaan 

- Pertanggungjawaban 

Pengelolaan Tahapan 

 Sumber: Data diolah, 2022



 

 

 

 

   

 

51 
 

BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemaknaan falsafah taro ada’ taro gau pada BPKAD Kabupaten Bone 

Falsafah dalam sistem pemerintahan menjadi prinsip yang dipegang dan 

dilaksanakan dalam realisasi segala kebijakan yang ada di dalam suatu 

pemerintahan tersebut. Falsafah sebagai pegangan memiliki makna baik yang 

sudah sejak dulu digaungkan dan menjadi semboyan oleh masyarakat setempat. 

Sebuah falsafah mengandung nilai yang dapat membentuk karakter dan tingkah 

laku masyarakat yang mengamini falsafah tertentu. Di Kabupaten Bone dengan 

mayoritas suku bugis terdapat falsafah yang terkenal di segala kalangan usia baik 

anak-anak, remaja dan orang dewasa yaitu falsafah taro ada’ taro gau. 

Falsafah taro ada’ taro gau mulai dikenal masyarakat melalui sosok laki-

laki bugis yang terkenal sangat memegang prinsip taro ada’ taro gau’. Sosok 

tersebut ialah Arung Lamatti bernama Arung Palli’e dia rela gugur dalam 

peperangan demi harga diri Tellulimpoe. Arung Palli’e memaknai taro ada’ taro 

gau’ sebagai sebuah tindakan yang menunjukkan satunya kata dengan perbuatan 

(Rahman, 2013), dimana ada’ diartikan sebagai kata dan gau’ sebagai suatu 

perbuatan. Sehingga masyarakat Tellulimpoe menggelari Arung Palli’ e sebagai 

tomalempu na maggetteng (orang jujur dan teguh pendirian). 

Sosok lain yang terkenal memengang prinsip taro ada’ taro gau’ ini adalah 

Jendral TNI (Purn). Andi Muhammad Yusuf Amir, dikutip dalam buku yang 
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ditulis Salim Said, “Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto 

dituliskan bahwa Jendral Yusuf pernah menggebrak meja ketika Mendagri Jendral 

Amir Mahmud mempertanyakan apakah ada ambisi di balik kepopuleran Jendral 

Yusuf di media waktu itu. Dengan suara keras beliau berkata, 

 “Saya diminta untuk menjadi Menhankam/Pangab karena perintah Bapak 

Presiden, saya hanya melaksanakan perintah sebaik-baiknya tanpa tujuan 

apa-apa.” 

 

 Pada saat itu Jendral Yusuf juga mengatakan bahwa sebagai orang bugis, 

pantang untuk berkhianat. Baginya, kata haruslah sama dengan perbuatan. Beliau 

tidak tahu menahu mengenai agenda-agenda tersembunyi. Orang bugis hanya tahu 

Taro Ada’ Taro Gau’ (Tetapkan Kata Tetapkan Perbuatan) . 

Hasil analisis wawancara etnografer dengan informan di BPKAD 

Kabupaten Bone terkait pemaknaan falsafah taro ada’ taro gau’ mendapati hasil 

jawaban informan yang kurang lebih sama. Seperti yang diungkapkan Sekertaris 

BPKAD Kabupaten Bone, bahwa : 

“Saya ibaratkan nak ini taro ada’ taro gau’ sipada muki ku makedaiki gau’ 

iya di jamae sipadai sibawa ada-ada iya di fassu’ke na di ullei makateninge 

masse’kki (sama jika kita mengatakan perbuatan yang diperbuat selaras 

dengan apa yang diucapkan dan kita bisa konsisten dengan hal itu). 

Simplenya nak, kalau sudahki bicara A baru lakukan B nah ini berarti 

keluarki dari konsep falsafah taro ada’ taro gau karena falsafah ini harus 

konsisten, sesuai dan sejalan perkataan dan perbuatan, jadi kalau A harus A 

tidak boleh ditawar B,C,dan D.” 

 

Berdasarkan pemaparan dari informan, konsistensi perkataan dan perbuatan 

menjadi inti dari pemaknaan falsafah taro ada’ taro gau’. Konsep falsafah yang 

dipaparkan oleh bapak sekertaris BPKAD sejalan dengan konsep good 
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governance seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Agustiani & Nahariah, 

2015) bahwa BPKAD Kabupaten Bone telah menerapkan prinsip akuntabilitas 

yang merupakan bagian dari good governance, dimana segala perencanaan harus 

konsisten dengan pelaksanaannya. Hal ini sepadan dengan yang disampaikan oleh 

Kabid Aset, ketika etnografer menanyai beliau tentang pemaknaan falsafah taro 

ada’ taro gau’ seperti pada pernyataan berikut: 

“Taro ada’ taro gau’ iyanaritu sippadai adae sibawa pangkaukenge ri 

fadatta rufa tau. (Taro ada’ taro gau’ adalah perkataan dan perbuatan 

selaras kepada sesama manusia).” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pemaknaan falsafah taro ada’ taro gau’ selarasnya perkataan dan perbuatan. 

Dengan meyakini falsafah ini para pemimpin, staf dan pegawai dapat selalu 

konsisten ucapan dan tingkah lakunya (Wiranto, 2015).  

Dalam pelaksanaanya, falsafah taro ada’ taro gau’ mengandung nilai-nilai 

dasar yang menjadi prinsip dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai 

seorang manusia. Nilai-nilai dasar tersebut yakni: 

1. Macca’ (Kepintaran dan Kecerdasan) 

Kata Macca’ dalam masyarakat bugis dimaknai sebagai cerdas atau pintar. 

Kecerdasan menjadi hal yang penting dalam masyarakat bugis, karena mereka 

meyakini bahwa ketika kecerdasan tersebut dimiliki maka pekerjaan yang 

dilakukan menjadi lebih mudah (Indrayanti, 2021). Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa kecerdasan itu ialah, memahami seluk beluk pekerjaan dan terampil di 
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dalam melaksanakan serta mampu menemukan solusi dari segala permasalahan 

yang ada. Hal ini tersirat didalam Q.S Al-Bayyinah/98:7 yang berbunyi: 

َٰٓئكَِ هُمۡ خَيُۡۡ ٱلبََۡيِهةِ  ﴿ وْلَ
ُ
لحََِّٰتِ أ َّٰ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه   ﴾٧إنِه ٱلَّه

Terjemahan: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 

mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”. (Q.S Al Bayyinah/98:7) 

 
Menurut tafsir Al-Muyassar ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya 

orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasul-Nya 

serta mengerjakan pekerjaan dengan baik disertai niat yang shalih mereka itulah 

sebaik-baiknya makhluk. Sedangkan menurut tafsir M.Quraisy Shihab dalam 

bukunya berjudul Tafsir Al-Mishbah Jilid 5 menjelaskan bahwa sebagaimana 

kebiasaan Al-Qur’an setelah menguraikan tentang pengdurhaka atau penghuni 

neraka, maka disini disusulnya dengan menguraikan lawan mereka, agar manusia 

membandingkan lalu memilih apa yang berkenaan di hatinya. Allah SWT. 

berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman secara benar dan 

membuktikan kebenaran iman mereka dengan mengerjakan amal saleh, itulah 

yang sungguh tinggi dan jauh kedudukan mereka yang secara khusus adalah 

sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan Pemelihara dan Pembimbing 

mereka ialah surge-surga And yang senantiasa mengalir dibawah pepohonan dan 

istana-istana, sungai-sungai; setiap orang memperoleh satu surge atau beberpa 

surge; mereka kekl didalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka 

yakni menerima alam dan pengabdian mereka serta memberinya ganjaran yang 
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memuaskan dan mereka pun ridha kepada-Nya atas ganjaran yang diberikan-Nya 

itu. Yang demikian itu adalah ganjaran bagi orang yang takut lagi kagum kepada 

Tuhannya. Awal surah ini  berbicara tentang Ahl Al-Kitab dan kaum musyrikin 

dan bertahan dalam kesesatan mereka. Akhirnya menjelaskan sanksi yang mereka 

terima jika bertahan dalam kesesatan itu. Demikian bertemu awal akhirnya, 

sambil menekankan ganjaran besar yang akan diminati oleh yang taat. Ganjaran 

tersebut bukan hanya surge, tetapi lebih dari itu yakni ridha Allah kepada mereka. 

Demikian bertemu awal surah ini dan akhirnya. Wa Allah A ‘lam. M Quraish 

Shihab. Tafsir Al-Mishbah Jilid 15, Lentera Hati: 2005). Penggalan ayat surah 

tersebut turut diperjelas oleh hadist nabi yang dirwayatkan oleh Aisyah R.A yang 

berbunyi: 

“Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai 

seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya dengan sungguh-

sungguh”. (H.R Thabrani, No:891, Bihaqi, No:344). 

 

Lebih lanjut turut dijelaskan oleh hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam 

Al-Bukhari yang berbunyi: 

“Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa Muhammad bin Sinan 

menyampaikan riwayat kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah menyampaikan 

riwayat kepada kami, riwayat itu dari Atha’ dari Yasar, dari Abu Hurairah R.A 

yang berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila suatu amanah disia-siakan, 

maka tunggulah saat kehancurannya. Abu Hurairah bertanya: Bagaimanakah 

meletakkan amanah itu ya Rasulullah ?. Beliau (Rasulullah) menjawab: Apabila 

suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
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kehancurannya”. (H.R Bukhori No.6015). 

Pada hadist tersebut dapat dimaknai bahwa kepintaran dalam menjalankan 

tugas dan fungsi di instansi ataupun dilembaga manapun dituntut untuk memiliki 

pemahaman, pengetahuan serta sikap yang professional dalam menunjang 

pelayanan yang maksimal. Selain itu sikap dapat diandalkan dan bertanggung 

jawab pada segala tugas diberikan juga termaknai dalam hadis ini. 

Dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan membutuhkan 

kecakapan tersendiri. Berdasarkan Lontara Bugis kecakapan memiliki empat ciri 

yaitu: 

 “Riasennge macca’ eppa’i : naitai ri olona gau’e najeppuiwi munrinna, 

mappasitinajai ada mappasiralong wenru’, saroi mase ri salasanae 

pakkutonai alena, paodai ada matojo enrennge ada malelemma” 

(Yang dimaksudkan cakap ada empat cirinya: menyelami latar belakang 

persoalan dan mengetahui benar akibatnya, melayakkan kata dan 

memantaskan sesuatu, merendahkan diri selayaknya selaras dengan harga 

dirinya, dan dapat mengucapkan kata tegas dan lemah lembut). 

 

Bedasarkan pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa orang yang cerdas 

yakni orang yang penuh pertimbangan dan berpikir sebelum bertindak, orang 

mengungkapkan pendapat secara luas namun tetap bijaksana dalam artian 

menelusuri benar tidaknya pendapat yang akan diungkapakan dan orang yang 

orang lemah lembut namun tetap tegas. Hal ini sejalan dengan pemaknaan macca’ 

dalam penelitian (Rahmi et al., 2017) bahwa kecerdasan dan kompetensi ditandai 

dengan sikap penuh pertimbangan, terampil dalam menyelesaikan masalah dan 

berpikir logis. Etnografer juga menanyakan kepada Kabid Anggaran mengenai 

pemaknaan nilai macca’ ini, menurut pandangan beliau bahwa: 
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“Macca’ (pintar) disini yaitu orang yang taat aturan dan menjalankan tugas 

dengan baik”. 

 

Berdasarkan pernyataan dari bapak Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten 

Bone yang memahami arti dari nilai macca’ adalah orang yang senantiasa taat 

pada aturan. Sejalan dengan pemaknaan macca dari Kabid anggaran tersebut, 

Kabid Aset juga memaknai nilai macca’ dalam hal ketekunan dan ketelitian 

dalam mengerjakan sesuatu. Sebagaimana dalam pemaparan berikut: 

“Nilai macca’ (pintar) sebenarnya terkait aset tidak harus terlalu pintar 

namun harus tekun/rajin, karena disini sebenarnya harus banyak 

mengingat.” 

 

 Berdasarkan pemaparan Kabid Aset BPKAD Kabupaten Bone mengenai 

macca’ sendiri kurang tergambar dari pemaknaan macca’ secara umum, karena 

beliau beranggapan bahwa di bidang aset hal yang dibutuhkan yakni ketekunan 

dan kekuatan untuk mengingat aset-aset lama yang merupakan aset Pemerintah 

Daerah setempat. Sementara menurut Kabid Akuntansi, memaknai nilai macca’ 

sebagai kepintaran seseorang atas pengetahuan yang dimilikinya yang 

diungkapkan dalam wawancara berikut: 

“Menurut saya nilai macca’ (pintar) tidak hanya sekedar smart bukan 

artinya hanya otaknya yang pintar, namun pandai dalam segala hal terutama 

mengelola laporan keuangan”. 

 

 Informasi yang dipaparkan Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Bone 

terkait macca’ di atas, jelas menunjukkan bahwa di bidang akuntansi 

membutuhkan orang-orang yang macca’ dari segi pengetahuan dan pengendalian 

diri terutama untuk pengelolaan laporan keuangan. Hal ini menjadi penting sebab, 
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kepintaran (macca) tidak hanya ditunjukkan dari segi ilmu pengetahuan yang 

dimiliki, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dari 

segala hal yang dapat menimbulkan tuntutan dikemudian hari.  

 Dari percakapan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa nilai 

macca’ sudah dipahami dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Bone baik secara 

harafiah ataupun makna yang terkandung dalam nilai. Hal ini ditunjukkan dari 

sikap para pegawai dan staf yang responsive dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dengan berlandaskan pengetahuan, ketekunan, dan pengendalian 

diri yang baik sebagai wujud dari macca’. 

2. Malempu’ (Perkataan dan Perbuatan Jujur) 

Malempu’ secara umum diartikan sebagai sikap atau perbuatan jujur 

(Alifka et al., 2020), namun jika dikaji lebih mendalam malempu’ ini dapat 

memuat beberapa makna. Dibeberapa konteks yang ditemui, malempu’ 

dimaknai sebagai sikap adil, benar, lurus dan baik. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Q.S Al-Ahzab/33:70 sebagai berikut: 

ا  ﴿ َ وَقُولوُاْ قَوۡلٗا سَدِيدا ِينَ ءَامَنُواْ ٱتهقُواْ ٱللَّه هَا ٱلَّه يُّ
َ
َٰٓأ  ﴾٧٠يَ

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar”. (Q.S. Al-Ahzab/33:70) 

 

Menurut tafsir M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Tafsir Al-

Mishbah Jilid 11, ayat ini berisi perintah Allah untuk mengucapkan perkataan 

yang benar dan tepat sasaran. Firman Allah SWT. tentang takwa apabila 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dengan 
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melaksakan perintahnya-Nya dan menjauhi larangan-Nya, maka Allah akan 

mempermudah kamu dalam berbuat amal-amal yang tepat dan benar. Dengan 

perkataan tepat, baik yang terucap oleh lisan maumpun tertulis oleh tangan dan 

didengar banyak orang akan memberikan pengaruh yang tidak kecil bagi jiwa dan 

pikiran manusia. Jika ucapan itu baik, maka baik pula pengaruhnya dan 

kebalikannya jika ucapan itu buruk maka buruk pula pengaruhnya. Sedangkan 

berdasarkan Imam Ibnu Katsir dalam buku Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini 

menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beriman, bertakwa 

dan mengucapakan perkataan yang lurus dan benar. Perkataan yang lurus yaitu, 

perkataan yang tidak melenceng dan tidak menyimpang dari tuntunan agama. 

Allah menjanjikan balasan amal kepada mereka yaitu, akan senangtiasa 

memperbaiki amal mereka dan mengampuni dosa bagi mereka yang selalu 

beramal shalih. Selain itu Allah akan mengilhamkan taubat dan menjauhkannya 

dari api neraka yang menyala-nyala serta dimasukkan dalam surga yang penuh 

keiindahan (M Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah Jilid 3. Lentera Hati:2005). 

Selain itu dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 

‘anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta.  Ibnu 

Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran 

akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan 

mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan 

berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang 

jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta 

akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan 

pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, 
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maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Muslim). 

 

Indikator makna malempu’ secara eksplisit, diungkapkan dalam pappaseng 

to ugi’ (nasihat orang bugis): 

Eppai’ gau’na malempu’e ianaritu, seuwwana ri asalanna  naddampeng, 

maduanna ri parennuangi temmaceko, bettuanna risanresi teppabbelleng, 

mattellunna temmangoaengngi tennia’e olona, maeppa’na tennasengngi 

deceng rekkua tennassamariwi pudecengngi. 

(Empat hal perbuatan jujur, pertama saat bersalah akan meminta maaf, 

kedua saat diamanahkan takkan culas/curang, maksudnya dipercaya takkan 

berdusta/khianat, ketiga tak serakah terlebih yang bukan haknya, keempat 

tak menjadikan kebaikan jika tak turut dirasakan secara bersama. 

 

 Berdasarkan nasihat di atas, dijelaskan bahwa nilai lempu’ (jujur) lebih 

mengingatkan pada sikap menurunkan ego untuk meminta maaf terlebih dahulu 

ketika bersalah, jika diberikam suatu amanah/kepercayaan tidak menyia-nyiakan, 

tidak mengambil hak orang lain dan selalu menyebarkan kebaikan/manfaat 

kepada orang lain. Sehingga nilai lempu’ (jujur) merupakan suatu sikap yang 

wajib dimiliki oleh seseorang didalam kehidupan sehari-hari. 

 Adapun pemaknaan nilai lempu’ (jujur) menurut pandangan informan di 

BPKAD Kabupaten Bone sesuai dengan konsep nasihat yang dipaparkan 

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara informan dengan Kabid 

Akuntansi, yang memaparkan bahwa: 

“Malempu’ (jujur) pada bagian akuntansi ini kami memang sangat butuh 

orang yang jujur, apalagi pada bagian keuangan”. 

 

 Berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Kabid Akuntansi BPKAD 

Kabupaten Bone, dapat dimaknai bahwa kejujuran dalam bekerja adalah kunci 

utama dalam menjalankan semua pekerjaan terlebih dalam bidang keuangan. 
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Pandangan Kabid Aset sejalan dengan pandangan Kabid Akuntansi terkait 

pemaknaan nilai lempu’ (jujur), beliau memaknai lempu’ pada pemakanaan 

tanggung jawab. Seperti pada pengungkapan hasil wawancara bahwa: 

“Malempu’ (jujur) harus jujur karena apabila tidak jujur maka aset dari 

pemerintah ini akan habis disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab”. 

 

 Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Aset BPKAD 

Kabupaten Bone, dapat dimaknai bahwa lempu’ dalam hal ini yakni 

amanah/bertanggung jawab pada setiap aset yang merupakan milik Pemerintah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Sukimah, 2019) yang memaknai nilai lempu’ 

(jujur) sebagai tindakan yang tulus dari hati dan sikap dapat dipercaya atas 

amanah yang diberikan. 

 Dari percakapan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa nilai 

malempu’ sudah dipahami dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Bone baik secara 

harafiah ataupun makna yang terkandung dalam nilai. Hal ini ditunjukkan dari 

pemaknaan kejujuran dalam bekerja dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan 

amanah yang merupakan wujud dari nilai malempu’. 

3. Magetteng’ (Keteguhan dan Ketegasan) 

Magetteng’ dimaknai sebagai keteguhan dalam perwujudan sikap tegas dan 

konsisten, yakni suatu tindakan yang jelas dan berpegang teguh (Ana, 2006). 

Selain teguh, magetteng’ juga diartikan sebagai sikap setia pada keyakinan, kuat, 

tangguh dalam pendirian dan erat dalam memegang prinsip (Js et al., 2021). 

Konteks magetteng’ dalam sistem pemerintahan dapat dimaknai sebagai 
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independensi, integritas, dan loyalitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-

Jasiyah/45:70 sebagai berikut: 

ِينَ لَٗ يَعۡلَمُونَ  ثُمه جَعَلۡ ﴿ هۡوَاءَٓ ٱلَّه
َ
مۡرِ فَٱتهبعِۡهَا وَلَٗ تتَهبعِۡ أ

َ
ِنَ ٱلۡۡ َّٰ شََِيعَةٖ م   ﴾١٨نََّٰكَ عََلَ

Terjemahan: 

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Jasiyah/45:18) 

 

Menurut tafsir M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Tafsir Al-

Mishbah Jilid 13, ayat ini menyatakan setelah terjadi perselisihan dengan Bani 

Israil, Allah swt menjadikan mereka berada dalam satu syariat  dengan jalan yang 

jelas, luas dan mudah dipahami dan mengatur mengenai urusan agama. Maka 

ikutilah syariat itu, dan laksanakan secara sungguh-sungguh serta janganlah ikuti 

mereka yang berselisih dan mengikuti hawa nafsunya karena apa yang mereka 

sukai bertentangan dengan tuntunan agama Allah swt dan mereka termasuk 

orang-orang yang tidak mengetahui (M Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah Jilid 

3. Lentera Hati, 2005). Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-

Sa’di dalam bukunya berjudul Tafsir Al-Qur’an Jidil 6, menjelaskan mengenai 

perintah mengikuti syariat yang sempurna dan menyerukan pada semua kebaikan 

dan mencegah perbuatan buruk serta dapat membawa kebahagiaan abadi, 

kebaikan dan kemenangan. Selain perintah ayat ini juga berisi larangan untuk 

mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui, yaitu orang-orang tidak 

mengikuti ilmu dan tidak berjalan di belakang ilmu, orang-orang ini adalah 

penentang syriat yang dibawa Rasulullah SAW. (Syaikh Abdurrahman bin Nashir 
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as-Sa’di dkk, 2005).  

Selain itu dalam hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.: 

Bahwa Rasulullah saw. pada satu hari berada di atas mimbar lalu beliau 

bersabda: Ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara Allah 

akan memberinya kemewahan dunia atau memberi sesuatu yang ada di sisi-Nya. 

Ternyata hamba itu memilih sesuatu yang ada di sisi-Nya. Setelah itu Abu Bakar 

tampak menangis kemudian berkata: Kami bersedia menebus engkau dengan 

bapak dan ibu kami. Abu Said Al-Khudri ra. mengatakan: Rasulullah saw. ialah 

hamba yang telah diberikan pilihan itu. Dan Abu Bakar sendiri yang 

memberitahukan hal itu kepada kami. Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: 

“Sesungguhnya orang yang paling setia kepadaku baik dalam hartanya maupun 

dalam persahabatannya adalah Abu Bakar. Kalau saja aku boleh mengangkat 

seorang khalil (kekasih), niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. 

Akan tetapi dia adalah saudaraku di dalam Islam. Sungguh tidak akan diciptakan 

pada mesjid ini sebuah pintu kecil pun kecuali hal itu memang milik Abu Bakar” 

(Shahih Muslim No.4390). 

 Dalam pappaseng to ugi’ (nasihat orang bugis) dipaparkan indikator 

magetteng’: 

  Eppai’gau’na getteng’e ianaritu, seuwwanna tessalai’e janci, maduanna, 

tessorosi’e ulu ada, matellunna telluka anu pura, teppinra assituruseng, 

maeppa’na mabbicarai na parapi’, mabbinru’i tepupi napaja. 

  (Empat hal perbuatan teguh, pertama takkan meninggalkan janjinya, kedua 

takkan urung dari perjanjian, ketiga takkan melukai ketetapan, takkan 

mengubah kesepakatan dan keempat menyanggupi saat merasa mampu, 

menunaikan pekerjaan hingga tuntas). 



 

 

 

 

  64 

 

 

 

Nasihat di atas menjelaskan bahwa nilai magetteng’ (teguh) berkaitan dengan 

sikap konsisten terhadap janji yang telah dibuat, keputusan yang telah ditetapkan 

dan menyanggupi suatu pekerjaan yang dapat kita kerjakan hingga tuntas. Karena 

nilai magetteng’ ini merupakan bagian dari faslsafah taro ada’ taro gau jadi 

pemaknaannya tidak jauh berbeda. Seperti yang diungkap bapak sekertaris 

BPKAD sebelumnya tentang perkataan dan perbuatan yang selaras dan harus 

konsisten. Hal ini berkaitan dengan ungkapan Kabid Anggaran terkait dengan 

magetteng’ (teguh) bahwa: 

  “Magetteng’ (teguh) saya kira apa yang kami rencakan dan laksanakan 

terpadu sehingga nilai ini kami terapkan dalam pelaksanaan penyusunan 

atau perencanaan penganggaran tahunan”. 

 

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kabid Anggaran BPKAD 

Kabupaten Bone, menjelaskan tentang makna nilai magetteng’ (teguh) dalam 

konsistensi pelaksanaan penyusunan dan perencanaan anggaran tahunan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian (Asriandi  Tenriwaru; Junaid, Asriani, 2021) yang 

memaknai magetteng’ sebagai suatu sikap tegas dan konsisten terhadap sesuatu. 

Selaras dengan pendapat yang sampaikan Kabid Aset terkait pandangannya 

dalam pemaknaan nilai magetteng’ (teguh), seperti pada hasil wawancara yang 

berisi bahwa: 

 “Magetteng’ (teguh) sikap ini juga wajib diterapkan, hal ini terkait dengan 

tanah Pemerintah Daerah”. 

 

 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kabid Aset BPKAD 

Kabupaten Bone menjelaskan tentang pemaknaan nilai magetteng’ melalui suatu 
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sikap mempertahakan hak milik. Informasi tersebut juga dapat dimaknai dengan 

konsistensi mempertahankan sesuatu dengan tegas berdasarkan bukti dan fakta. 

Selain itu, Kabid Akuntansi juga berpendapat mengenai pemaknaan nilai 

magetteng’ (teguh) dari segi pengendalian diri, seperti pada hasil wawancara 

berikut: 

 “Magetteng’ (teguh) saya kira dalam pemerintahan teguh ini harus 

disesuaikan pada tempatnya apalagi dalam suatu tim kita tidak boleh 

teguh sendirian dan tidak menerima saran atau pendapat dari orang lain”. 

 

   Berdasarkan informasi yang dipaparkan Kabid Akuntansi BPKAD 

Kabupaten Bone terkait pemakanaan nilai magetteng’ (teguh) dimana, nilai ini 

perlu dikendalian dan menempatkannya ditempat yang benar. Karena apabila kita 

salah menempatkannya akan memicu masalah yang tidak diinginkan. Seperti yang 

disebutkan oleh Kabid Akuntansi ketika kita teguh dengan pendapat sendiri dan 

tidak menerima pendapat orang lain maka tidak akan terbentuk kesepakatan 

dalam proses perencanaan anggaran. 

 Dari percakapan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa nilai 

magetteng’ sudah dipahami dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Bone baik 

secara harafiah ataupun makna yang terkandung dalam nilai. Hal ini ditunjukkan 

dari pemaknaan keteguhan dan konsisten dalam pelaksanaan anggaran, 

mempertahankan aset milik pemerintah daerah dan teguh dalam menyampaikan 

sesuatu, namun tetap sesuai koridor serta menempatkan sikap teguh pada 

tempatnya yang merupakan wujud dari nilai magetteng’. 
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4. Manini’ (Kehati-hatian) 

Manini’ diartikan sebagai sikap penuh kehati-hatian, teliti, dan menahan 

atau menjaga diri dari tindakan yang tercela (Ahsan et al., 2020). Oleh karena itu, 

orang bugis dalam bertindak perlu memikirkan matang-matang terlebih dahulu 

dan memikirkan dampak serta akibat yang akan ditimbulkan sebelum 

melaksanakan suatu perbuatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-

Maidah/5:92 sebagai berikut: 

َّٰ رسَُولِِاَ ٱلَۡ ﴿ نهمَا عََلَ
َ
ۡتُمۡ فٱَعۡلَمُوٓاْ أ ْْۚ فَإنِ توََلَّه طِيعُواْ ٱلرهسُولَ وَٱحۡذَرُوا

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّه

َ
َّٰغُ ٱلمُۡبيُِن  وَأ  ﴾٩٢لَ

Terjemahan: 

“ Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rsul-(Nya) dan 

berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya 

kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan 

terang”. (Q.S. Maidah/5:92) 

 

Menurut tafsir M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Tafsir Al-Mishbah 

Jilid 3, ayat ini menjelaskan mengenai penegasan  perintah taat kepada Allah swt. 

dan kepada Rasul (Muhammad saw.) seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an. 

Dan berhati-hati dalam hal melanggar atau berpaling dari segala ketentuan-

ketentuan agama karena sebagaimana rasul hanyalah penyampai tuntunan Allah 

swt dan sanksi akibat pelanggaran  tuntunan-Nya telah ditentukan dengan amat 

adil oleh Allah swt. (M Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah Jilid 3. Lentera 

Hati:2005). Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dalam 

bukunya berjudul Tafsir Al-Qur’an Jidil 2 menjelaskan bahwa barangsiapa 

mentaati Allah, aka dia mentaati Rasul begitupun sebaliknya. Perintah taat disini 

yakni melaksanakan segala perintah Allah berupa perkataan dan perbuatan lahir 
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dan batin, wajib dan Sunnah terkait hak Allah dan hak manusia dan menjauhi 

segala larangannya. Perintah hati-hati dalam ayat ini, berkaitan dengan perintah 

berhati-hatilah dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya 

karena hal tersebut mendatangkan keburukan dan kerugian yang nyata bagi 

pelakunya (Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dkk 1426 H). 

Dalam kalimat bugis mengatakan: 

Accamingko ri alemu jolo. 

(Bercerminlah kedalam dirimu terlebih dahulu). 

 

Kalimat di atas mengungkapkan bahwa hal yang paling pertama dilakukan 

sebelum bertindak yakni berkaca pada diri sendiri, jika kita ingin diperlakukan 

baik dengan orang lain, baik itu dari segi tutur kata, sopan santun dan saling 

menghargai kita perlu melakukan hal itu semua terlebih dahulu.  

Adapun pemaknaan nilai manini’ (hati-hati) menurut pandangan informan di 

BPKAD Kabupaten Bone dapat dilihat pada hasil wawancara Kabid Akuntansi 

yang menjelaskan bahwa: 

“Manini’ (hati-hati) dalam pencatatan akuntansi dimana angka-angka tersebut 

tidak boleh mengada-ada”. 

 

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Akuntansi BPKAD 

Kabupaten Bone menjelaskan tentang pemaknaan nilai manini’ pada segi 

pencatatan keuangan yang harus hati-hati dan penuh ketelitian. Nilai manini’ 

hampir sama dengan konsep konservatisme dalam akuntansi, pada buku (Savitri, 

2016:31) menjelaskan koservatisme sebagai kehati-hatian dalam merespoon 

ketidakpastian bisnis dimasa mendatang. Sejalan dengan informasi yang 
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dipaparkan oleh Kabid Akuntansi, Kabid Aset juga mengungkapkan mengenai 

pemaknaan nilai manini’ (hati-hati) dalam hal pemberian informasi. Seperti pada 

hasil wawancara berikut : 

“Manini’ (hati-hati) yakni disini hati-hati dalam memberikan segala bentuk 

informasi kepada masyarakat”. 

 

 Berdasarkan pemaparan informasi yang disampaikan oleh Kabid Aset 

BPKAD Kabupaten Bone menjelaskan tentang makna nilai manini’ (hati-hati) 

dalam memberikam informasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir informasi penting yang bocor dan menghidari provokatif dan 

penyebaran hoax dimedia sosial. Kemudian, pemaknaan nilai manini’ (hati-hati) 

juga turut disampaikan oleh Kabid Anggaran terkait pandangannya yang meliputi: 

”Manini’ (hati-hati) saya kira hati-hati itu, dalam pelaksanaan APBD kami 

selalu melaksanakan fungsi otoritas dan fungsi pengawasan dalam satu 

kesatuan tim Anggaran “. 

 Berdasarkan pemaparan informasi yang disampaikan oleh Kabid Anggaran 

BPKAD Kabupaten Bone. Dapat dimaknai bahwa seseorang yang tertanam nilai 

manini’ dalam dirinya maka akan melaksanakan fungsi otoritas dan fungsi 

pengawasan anggaran dengan teliti dan hati-hati secara maksimal. Anggaran yang 

dimiliki pemerintah daerah seharusnya merupakan suatu hal yang difungsikan 

sepenuh-penuhnya dan semaksimalnya untuk kepentingan masyarakat daerah 

tersebut. 

 Dari percakapan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa nilai 

manini’ sudah dipahami dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Bone baik secara 



 

 

 

 

  69 

 

 

harafiah ataupun makna yang terkandung dalam nilai. Hal ini ditunjukkan dari 

pemaknaan kehati-hatian dalam hal pencatatan keuangan, kehati-hatian dalam 

penyebaran informasi dan kehati-hatian dalam pengawasan anggaran, yang 

merupakan wujud dari nilai manini’. 

B. Internalisasi Nilai-Nilai Falsafah Taro Ada’ Taro Gau’ pada BPKAD 

Kabupten Bone 

Salah satu falsafah yang masih diakui dan masih eksis dalam filosofi 

kehidupan masyarakat bugis sampai saat ini adalah falsafah taro ada’ taro gau’. 

Dimana falsafah taro ada’ taro gau’ tersebut merupakan falsafah yang 

menunjukkan karakteristik masyarakat bugis untuk berbuat sesuai dengan apa 

yang dikatakan. Sebuah falsafah termasuk taro ada’ taro gau’ dalam masyarakat 

bugis tidak hanya dapat dimaknai secara simbolis dalam bentuk perkataan yang 

sesuai dengan perbuatan tetapi, sebuah falsafah bermanfaat bagi kehidupan 

masyarakat apabila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

pelaksanaannya falsafah taro ada’ taro gau’ mengandung nila-nilai dasar yang 

dapat dijadikan pegangan dalam menjalani arus kehidupan termasuk menjadi 

prinsip yang dapat dipegang oleh segenap pimpinan dan staf BPKAD Kabupaten 

Bone dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang manusia. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kabid Anggaran, ketika etnografer meragukan 

bahwasanya falsafah taro ada’ taro gau’ hanya dimaknai secara simbolis. Hasil 

wawancara dengan Kabid Anggaran yakni: 
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  “Menurutku falsafah taro ada’ taro gau’ sudah diterapkan sejak adanya 

fungsi dan kewenangan suatu perangkat daerah. Sehingga segala tugas dan 

fungsi perangkat daerah yang mana diimplementasikan dari struktur kepala 

badan hingga seluruh staf yang sekiranya semua beradasarkan peraturan 

perundang-undangan. Yang bisa kita katakan kami tidak pernah lepas dari 

nilai-nilai yang ada pada falsafah ini karena kenapa taro ada’ taro gau’ itu 

adalah bagaimana suatu sistem organisasi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Karena kami mengartikam taro ada’ taro gau’ ini 

sebagai regulasi, yang apapun yang kita laksankan berpegang pada 

peraturan perundang-undangan”. 

 

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Anggaran BPKAD 

Kabupaten Bone menjelaskan bahwa penerapan falsafah taro ada’ taro gau’ 

diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur segala tatanan instansi. 

Implementasi ini terwujud dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala badan 

hingga seluruh staf. Falsafah taro ada’ taro gau’ mengandung nilai-nilai dasar 

yang dijadikan pegangan atau prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini 

yakni macca’ (pintar), malempu’ (jujur), magetteng’ (teguh) dan manini’ (hati-

hati). 

Akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan bagian dari good 

governance. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran pada BPKAD 

Kabupaten Bone menerapkan 4 (empat) prinsip dari akuntabilitas yakni 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.  

1. Perencanaan Anggaran 

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) mengatur mengenai kebijakan penyusunan APBD. Tahap perencanaan 
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terdiri dari investasi, identifikasi, menyelesaikan permasalahan dan penyampaian. 

Pada tahap penyampaian dipaparkan proposal kegiatan, kebijakan kewajaran 

alokasi anggaran dan pertanggungjawaban (Agustiani & Nahariah, 2015). Saat 

diwawancarai kepala bidang anggaran mengemukakan bahwa tugasnya berkaitan 

dengan falsafah taro ada’ taro gau’ 

“Saya dan para staf di Pemerintah Kabupaten Bone melalui BPKAD, 

sudahmi melakukan proses perencanaan yang dinamakan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan melakukan penyusunan APBD 

Tahunan secara Satu Sistem Satu Data. Sehingga bisa dikatakan proses ini 

menganut falsfah taro ada taro gau karena apa yang telah kami rencanakan 

dan apa yang akan kami laksanakan berdasarkan APBD. Sehingga taro ada 

taro gau itu kami gaungkan dalam hal pelaksanaan pemerintahan di 

Kabupaten Bone.” 

 

Berdasarkan pemaparan dari di atas, informan telah menunjukkan bahwa 

falsafah taro ada’ taro gau’ telah di internalisasikan dan diimplementasikan oleh 

para pimpinan dan staf yang ada di BPKAD Kabupaten Bone dalam pelaksanaan 

tugas, khususnya dibagian perencanaan anggaran sebagai salah satu bagian dari 

konsep good governance. Dalam wawancara yang berlangsung, Kabid anggaran 

mengungkapkan proses perencanaan anggaran di BPKAD Kabupaten Bone yakni 

RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Selain itu, bentuk perencanaan 

anggaran yang lain pada BPKAD Kabupaten Bone dikutip dalam jurnal 

(Agustiani & Nahariah, 2015) adalah: 

a. Renstra (Rencana Strategi), adalah dokumen perencanaan yang berfokus 

pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun berdasar pada 
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tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan 

lingkungan strategis. 

b.  RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), adalah 

dokumen perencanaan daerah dalam satu periode (5 tahun) yang memuat 

visi misi dan program kerja kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP 

Daerah dan RPJM Nasional. 

c.  Renja (Rencana Kerja) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD 

untuk satu tahun. 

d.  RKA-RDPPA (Rencana Kerja dan Anggaran), adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

progam dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

 Dokumen-dokumen tersebut disampaikan melalui proposal penyusunan DPA 

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran). Segala perencanaan tersebut meruapakan dasar perwujudan visi dan 

misi BPKAD Kabupaten Bone yang selaras dengan falsafah taro ada’ taro gau’ 

yang diangkat oleh etnografer. Informan memperjelas bahwa segala perencanaan 

anggaran dilaksanakan berdasarkan APBD.  

2. Penganggaran 

Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dipengaruhi oleh tingkat 

pengelolaan keuangan daerah sehingga Pemerintah Daerah menetapkan target 

belanja daerah. Target belanja daerah ini ditentukan dalam setiap periode 
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kepengurusan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Penyusunan 

penganggaran berdasarkan mekanisme yang tercatat dalam DPA-DPPA pada 

BPKAD, dan tidak diizinkan melebihi dari apa yang telah tertera dalam 

perencanaan anggaran. DPA-DPPA menerima usulan perencanaan anggaran dari 

setiap bidang dalam BPAKD yang dijadikan dasar acuan dalam menetapkan 

anggaran (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Hal ini sejalan 

dengan apa yang disampaikan oleh kepala bidang akuntansi kantor BPKAD 

Kabupaten Bone berikut: 

“Menurutku falsafah taro ada taro gau sangat sinkron dengan tupoksi kami 

di bagian akuntansi. Contohnya seperti apa yang telah direncanakan harus 

sesuai dengan yang sebenar-benarnya, jangan sampai apa yang telah 

direncanakan berbeda dengan yang dianggarkan apalagi menganggarkan 

untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut amat sangat tidak diperbolehkan 

segala bentuk penggarana harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Saya kira sangat cocok dengan taro ada taro gau ini karena apa yang telah 

direncakan diawal pelaporannya harus sesuai dengan yang benar-benar 

terjadi di lapangan”. 

 

Berdasarkan pernyataan informan tersebut BPKAD dalam hal penganggaran 

menekankan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan apa yang telah 

dianggarakan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Kabid akuntansi bahwa segala bentuk penganggaran harus 

sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan konsep falsafah taro ada 

taro gau yang mengharuskan perkataan sejalan dengan perbuatan. 

3. Pelaksanaan Anggaran 

Pelaksanaan anggaran adalah tahap mempergunakan segala sumber daya 

untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana 
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anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksankan secara tepat 

(BPSDM, 2018). Sehingga penerapan konsep falsafah taro ada’ taro gau’ 

diperlukan untuk meyakinkan bahwa segala pelaksanaan anggaran sesuai dengan 

perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. BPKAD Kabupaten Bone 

melaksanakan anggaran berdasarkan aturan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 

tenteng pedoman pengelolaan keuangan daerah.  

Adapun pagu anggaran belanja BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2021 

setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 525.282.793.610 sedangkan, realisasi 

anggaran sebesar Rp. 438.117.912.371 seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.8 

Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Bone 2021 

URAIAN 
JUMLAH 

PERSEN 
ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 4 

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Yang Akuntabel Secara 

Berkesinambungan 

      

      

Meningkatnya kualitas layanan dan 

akuntabilitas kinerja dalam Pemerintah 

Daerah 

      

      

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan 

aset daerah yang bersih, transaparan, dan 

akuntabel berbasis teknologi informasi 

      

      

Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

        

43.598.499.390  

       

40.972.604.910  93.98 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

      

480.235.129.590  

     

395.800.707.607  82.42 

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

          

1.449.164.630  

         

1.344.599.854  92.78 

TOTAL 

  

525.282.793.610  

 

438.117.912.371  83.42 

Sumber Data: Realiasi Anggaran Tahun 2021 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam realisasi anggaran 

didukung 2 sasaran dan 4 indikator sebagai berikut : 

a. Sasaran 1 

Meningkatkannya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam 

pemerintahan daerah dengan indikator. Indikator predikat Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Aparat Pengawasan 

Interen Pemerintah (APIP) dengan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota mempunyai 7 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan 

Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.598.499.390 dan realisasi sebesar Rp. 

40.972.604.910 dengan rata-rata capaian target realisasi 93,98%. 

b. Sasaran 2 

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan 

dan akuntabel secara berkesinambungan dengan indikator.  

a) Indikator Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat 

waktu 

b) Indikator Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu, indikator a) dan 

b) didukung oleh Program Pengelolaan keuangan Daerah dengan 4 

kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 

480.235.129.590 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 392.601.069.636 

rata-rata capaian target realisasi sebesar 82,42%. 

c) Indikator aset Manajemen dengan Program Pengelolaan Barang Milik 

Daerah mempunyai 1 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan Pagu 
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Anggaran sebesar Rp 1.449.164.630 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 

1.344.599.854 rata-rata  capaian target realisasi sebesar 92,78%. 

Dilihat dari persentase capaian target realisasi anggaran BPKAD Kabupaten 

Bone berada dirata-rata 83,42% artinya target tersebut telah tercapai. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran di BPKAD Kabupaten Bone 

sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan visi misi yang ada. 

4. Pertanggungjawaban Anggaran 

Dalam buku (Ismail, 2017) yang berjudul “Etika Pemerintah” dibahas 

mengenai konsep pertanggungjawaban pemerintah, dimana pertanggungjawaban 

ini dilakukan atas pelaksanaan tugas dan penetapan janji atas sebuah transaksi, 

interaksi dan aksi dalam masa jabatan. Asas-asas pertanggungjawaban juga 

dijelaskan dalam buku ini yang meliputi, terbuka (transparan), langsung, 

informatif, evaluable dan konsumeristik. Pada pertanggungjawaban anggaran 

keuangan daerah adalah sesuatu wajib untuk terlaksana untuk membuktikan 

bahwa dalam satu periode pelaksanaan rencana kerja apakah telah sesuai ataukah 

mendapati banyak masalah dan kendala (Yusrifal, 2019).  Hal tersebut juga dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk periode berikutnya. 

 Bentuk pelaporan pertanggungjawaban BPKAD Kabupaten Bone adalah 

raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Bone sejak tahun 2016-

2020. Hal tersebut merupakan kebanggan sekaligus pencapaian yang maksimal 

atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, kedepannya prestasi ini akan 
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terus dipertahankan dengan cara peningkatan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah, terlebih dalam hal transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal dari 

pengelolaan APBD Kabupaten Bone (LKJiP 2021 BPKAD n.d.). Hal tersebut 

sejalan dengan konsep falsafah taro ada’ taro gau bahwa rencana anggaran 

sejalan realisasi anggaran sehingga mendapat capaian WTP dari BPK RI. 

Sesuai dengan nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau’ yang telah disebutkan 

sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk membangun dan menawarkan konsep 

kepada Pemerintah Daerah agar menyelanggarakan pemerintahan juga 

berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, sebagai 

upaya perwujudan good governance (tata kelola Pemerintah Daerah yang baik). 

Karena implementasi sendiri, diartikan sebagai tindakan yang mempraktekkan 

sebuah teori yang telah diketahui dalam rangka mencapai tujuan atau keinginan 

yang telah direncanakan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan goal 

setting theory, dimana tujuan yang terstruktur secara spesifik maka akan tercipta hasil 

kinerja yang baik dan memuaskan. Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Bone 

memiliki tujuan spesifik dan terstruktur yang tertuang dalam visi misi. Sehingga ketika 

berdasar pada teori penetuan tujuan tersebut segala tujuan dari segi perencanaan APBD 

hingga pertanggungjawabannya dapat terlaksana dengan baik. 

 Dengan demikian, untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai taro ada’ taro 

gau’ apabila diimplementasikan dalam BPKAD Kabupaten Bone dapat dilihat 
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pada hasil obeservasi dan wawancara etnografer. Nilai-nilai yang dimaksud tadi, 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Macca’ (Kepintaran atau Kecerdasan) 

Tata kelola Pemerintah Daerah yang menunjang terciptanya kesejahteraan 

masyarakat, perlu mengimplementasikan macca’ (pintar) dalam pengelolaannya. 

Konsep macca’ ini dapat meningkatkan pelayanan publik, kekuntabelan dan 

transparansi pegelolaan keuangan serta peningkatan kinerja instansi Pemerintah 

Daerah. Pada penelitian (Jaya et al., 2020) menjelaskan bahwa nilai kearifan lokal 

macca’ berpengaruh secara persial pada kepemimpinan transformasional dengan 

stimulasi intelektual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Artinya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah mengimplemntasikan nilai macca’ ini 

dalam sistem Pemerintahannya. 

Pada catatan etnografi yang dibuat, penelusuran nilai macca’ dalam 

BPKAD Kabupaten Bone diinternalisasi dalam hal tutur kata dan sikap informan 

ketika ditemui dan diwawancarai. Hal tersebut terlihat dari sikap bapak sekertaris 

BPKAD yang meski ditengah kesibukannya, tetap menyambut etnografer dengan 

baik dan ramah disela-sela wawancara. Dimana ketika HP beliau berdering, beliau 

meminta izin kepada etnografer untuk mengangkat karena alasan urgent 

(penting). Begitupula dengan sikap bapak Kabid Anggaran yang juga tetap 

menyambut etnografer walaupun jam sudah menunjukkan jam pulang, dan ketika 

ditemui beliau sedang mengerjakan tugas persentase magisternya sembari 

mendengarkan murrotal ayat suci Al-Qur’an.  Tidak hanya itu, nilai macca’ dalam 
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falsafah taro ada taro gau yang ditunjukkan dengan tutur kata dan sikap cerdas 

juga dilakukan oleh ibu Kabid aset dan akuntansi ditengah kesibukan dalam 

menyiapkan berkas pemeriksaan BPK mereka masih dapat menyambut dan 

melayani etnografer dengan sangat ramah. 

Melihat hal tersebut, etnografer dapat menemukan titik terang bahwa 

internalisasi nilai macca’ (pintar) pada BPKAD Kabupaten Bone ini, dapat dilihat 

dari sikap menghargai sesama tanpa melihat derajat dan status sosial, dan bertutur 

kata baik dan ramah serta responsive. Hal ini sejalan dengan penelitian  (Fatimah, 

2018) bahwa nilai kepintaran membentuk karakter seseorang untuk bertutur kata 

dengan baik dan menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab penuh. 

Adapun hasil wawancara etnografer dengan informan di BPKAD Kabupaten 

Bone yang mengulik mengenai padangan mereka tentang penerapan nilai macca’ 

(pintar) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat Daerah di 

pemerintahan. Dimulai pada Kabid Anggaran, dalam pernyataanya sebagai 

berikut: 

“Macca’ (pintar) yaitu bagaimana seorang ASN atau pegawai yang duduk 

di BPKAD Kabupaten Bone melaksanakan suatu kebijakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan”. 

 

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Anggaran BPKAD 

Kabupaten Bone, pengimplementasian nilai macca’ ini dengan pelaksanaan 

segala kebijakan yang telah dirancang bersama sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Artinya menurut beliau para staf dan pegawai 

BPKAD Kabupaten Bone dalam menginternalisasikan nilai macca’ yang 
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terkandung dalam falsafah taro ada’ taro gau’ harus mentaati segala aturan dan 

kebijakan dari instansi yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Kabid Aset 

mengenai internalisasi nilai macca’ pada bidang Aset, yang mengungkapkan 

bahwa: 

“Nilai macca’ (pintar) terkait aset yakni harus dapat mengkoordinir segala 

jenis aset, bukan hanya mengurus yang tahun berjalan saja namun yang 0 

tahun pun kami urusi semua. Misalkan tanah, mungkin tanah tersebut sudah 

pada saat saya lahir tapi karena tanah tersebut atas nama Pemerintah Daerah 

tanah tersebut juga merupakan tanggung jawab dari BPKAD”. 

 

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Aset BPKAD 

Kabupaten Bone bahwa internalisasi nilai macca’ (pintar) pada bidang Aset yakni 

mengkoordinir segala jenis Aset yang atas nama Pemerintah Daerah dari yang 0 

tahun sampai tahun berjalan, tentu hal ini membutuhkan kecakapan tersendiri.  

Dengan demikian, maka internalisasi nilai macca’ pada BPKAD Kabupaten 

Bone dilaksanakan secara baik, dilihat pembentukan karakter pemimpin dan staf 

yang bertutur kata baik, ramah dan menghargai sesama. Selain itu, nilai macca’ 

ini diwujudkan pada sikap taat aturan dengan segala perencanaan anggaran 

mengikut pada perundang-undangan, serta mengkoordinir segala aset yang ada 

dalam sistem pemerintahan. 

2. Malempu’ (Perbuatan Jujur) 

 Pada instansi pemerintahan seperti BPKAD kejujuran merupakan suatu 

landasan utama tercipatanya pemerintahan yang bersih. Karena ketika prinsip 

jujur ini tidak diterapkan dalam bekerja dan menjalankan tugas, akan sangat 

mustahil tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada 
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penelusuran nilai malempu’ (jujur) hasil penelitian etnografer belum melihat 

secara langsung, internalisasi nilai ini dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Karena sikap atau perbuatan jujur berasal dari hati nurani yang terwujud dalam 

tindakan masing-masing individu (Tamrin, 2018). Kejujuran pasti dilakukan baik 

terlihat maupun tidak terlihat oleh individu yang lain. Meskipun etnografer tidak 

melihat secara langsung internalisasi nilai malempu’, namun informan 

mengungkapakan inernalisasi nilai ini dalam bekerja. Seperti yang disampaikan 

oleh Kabid Aset bahwa: 

“Menurutku, akan rentan penggelapan aset dapat terjadi jika pegawai tidak 

menerapkan nilai malempu’ (jujur ini). Misalnya pengadaan melaporkan 

aset tersebut sebanyak 3 namun yang diadakan hanya 2. Sehingga penting 

sikap jujur ini diterapkan”. 

 

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Aset BPKAD 

Kabupaten Bone bahwa internalisasi nilai malempu’ (jujur) ini dalam hal 

pelaporan pengadaan aset Pemerintah Daerah. Karena aset-aset ini sangat rentan 

untuk dilakukan penggelapan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

dan tidak menerapakan sikap malempu’ dalam dirinya. Sehingga jelas malempu’ 

(jujur) sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Kemudian selaras dengan pendapat yang diungkapkan 

oleh Kabid Aset, Kabid Akuntansi ketika diwawancarai terkait internalisasi 

malempu’ dalam menjalankan tugas, beliau mengungkapkan bahwa: 

“Menurutku kukira akan sangat susah di keuangan jika orang-orangnya 

tidak menerapkan nilai malempu’ (jujur) sehingga kami sangat selektif 

dalam menyaring pegawai-pegawai yang masuk dalam bidang ini”. 
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Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Akuntansi BPKAD 

Kabupaten Bone internalisasi nilai malempu’ sangat penting di bagian akuntansi 

yang terlibat langsung dengan uang. Kerentanan terjadinya fraud dibagian 

akuntansi sehingga membuat mereka sangat selektif dalam menyaring pegawai 

yang akan menempati posisi dibagian keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Korosando, 2016) yang menjelaskan bahwa sikap jujur pada bidang akuntansi 

akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang dapat dipercaya, dan 

mengemaban amanah dari banyak pihak. 

 Dari kejujuran ini, dapat membuat tiga pilar good governance seperti 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat lebih mudah terlaksana. Dalam 

sistem transaparansi dapat membuka ruang akses bagi semua pihak yang 

berkepentingan terhadap segala informasi seperti, peraturan perundang-undangan, 

kebijakan pemerintah, laporan realisasi anggaran dan lain-lain (Tomuka, 2012). 

Hal ini selaras dengan pendapat yang dipaparkan oleh kabid anggaran bahwa: 

“Malempu’(jujur) yaitu bagaimana pemerintah daerah melakukan 

penyusunan atau pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta 

menginformasikan atau mempublikasikan pelaksanaan APBD beserta target 

kinerja Pemerintah Daerah secara berkala.” 

 

 Berdasarkan informasi oleh kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Bone 

bahwa nilai malempu’ (jujur) sesuai dengan prinsip transparansi yakni publikasi 

pelaksanaan APBD beserta target kinerja pemerintah daerah secara berkala telah 

dilakukan. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga dijelaskan, dimana akuntabilitas 

merupakan kapabilitas suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung 
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jawabkan hasil kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Dengan 

prinsip kejujuran dalam bekerja, setiap aparatur pemerintah memandang bahwa 

masyarakat tidak sekedar penerima manfaat yang hanya diberi informasi secara 

sepihak, namun juga diikut sertakan dalam mengawasi sehingga hal tersebut 

mewujudkan prinsip partisipasi.  

 Berdasarkan nilai malempu’ maka penyelenggraan Pemerintahan yang 

berbasis good governance semakin dapat diwujudkan oleh BPKAD Kabupaten 

Bone. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pegawai yang menunjukkan penerapan 

tiga pilar good governance yakni transaparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

3. Magetteng’ (Keteguhan atau Ketegasan) 

 Pada Pemerintah Daerah, orang-orang yang menduduki jabatan adalah 

orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mengkoordinir serta 

memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Karena mereka lahir atas 

pilihan rakyat sehingga harus menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan 

baik. Selain itu, mereka harus memegang nilai magetteng’ (tegas atau teguh) 

dalam menjalankan segala kebijakan yang ada. Pada BPKAD Kabupaten Bone, 

hasil wawancara informan menjelaskan mengenai internalisasi nilai magetteng’ 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti yang disampaikan oleh 

Kabid Anggaran yakni: 

  “Magetteng’ (teguh) saya kira apa yang kami rencanakan dan laksanakan 

terpadu sehingga nilai ini kami terapkan dalam pelaksanaan penyusunan 

atau perencanaan penganggaran tahunan”. 
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   Berdasarkan informasi yang disampaikan bapak Kabid Anggaran 

menjelaskan tentang internalisasi nilai magetteng’ (teguh) dalam pelaksanaan 

penyusunan dan perencanaan anggaran tahunan. Hal tersebut terbukti berdasarkan 

data Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Bone berdasarkan 

peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 mengungkapkan BPKAD Kabupaten 

Bone konsisten mendapat opini (WTP) dari 2018-2021 (LKJiP 2021 BPKAD 

n.d.). 

Tabel 1.9 

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Bone 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

SATUAN 

CAPAIAN SETIAP TAHUN 

2018 2019 2020 2021 

Opini BPK-RI 

Berdasarkan hasil 

Audit Terhadap 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(LKPD) 

Opini WTP WTP WTP WTP 

  Sumber data: Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 

  Dilihat dari data di atas pada tahun 2018 hingga 2021 LKPD Kabupaten Bone 

mendapat opini WTP yang berarti pengelolaan keuangan dan aset Daerah 

terwujud secara akuntabel, berdasarkan aturan, prinsip dan standar akuntansi 

pemerintahan. Hal ini sejalan dengan padangan Kabid aset yang 

menginternalisasikan nilai magetteng’ pada bidang Aset, seperti pada hasil 

wawancara etnografer dengan informan: 
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  “Magetteng’ (teguh) sikap ini juga wajib diterapkan, seperti pada kasus 

terkait dengan tanah Pemerintah Daerah. Nah jika kita memang telah 

memengang setifikat tanah milik Pemerintah Daerah ini maka harus teguh 

mempertahankan tanah tersebut sampai pada titik darah penghabisan”. 

 

   Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Aset BPKAD 

Kabupaten Bone tentang internalisasi nilai magetteng’ (teguh) terkait pada 

mempertahankan tanah yang bersetifikat milik pemerintah daerah. Hal ini terjadi 

dibeberapa kasus sengketa tanah yang memicu konflik. Selaras pada penelitian 

(Wartuny, 2020) yang menjelaskan bahwa aset tetap yang berupa tanah sangat 

penting untuk dikelola dan membutuhkan perhatian dengan sangat ekstra serta 

harus tetap berpedoman pada sistem dan prosedur yang berlaku.  

   Berdasarkan nilai magetteng’ maka penyelenggaraan pemerintahan yang 

berbasis good governance semakin dapat diwujudkan oleh BPKAD Kabupaten 

Bone.  Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan penyelenggaraan anggaran yang 

konsisten mendapat WTP dari BPK RI pada tahun 2018-2021. Selain itu, nilai 

teguh ini diinternalisasikan dalam mempertahankan aset tetap yang ada di 

BPKAD Kabupaten Bone. 

4. Manini’ (Kehati-hatian atau Ketelitian) 

 Dalam sistem pemerintahan nilai manini’ (hati-hati) sangat penting untuk 

direalisasikan oleh pemimpin, staf dan pegawai. Nilai ini akan menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman dan saling menghargai satu sama lain. BPKAD 

Kabupaten Bone menerapkan nilai manini’ agar sikap kehati-hatian dan 
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kepatuhan terhadap perundang-undangan senantiasa ada. Hal ini didukung dari 

hasil wawancara etnografer dengan informan: 

“Manini’ (hati-hati) artinya kita harus selalu dalam koridor peraturan yang 

ada di keuangan. Hati-hati ini juga berlaku dalam penyusunan angka-angka 

dalam pencatatan akuntansi dan angka-angka tersebut tidak boleh mengada-

ada”. 

 

 Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kabid Akuntansi BPKAD 

Kabupaten Bone bahwa internalisasi nilai manini’ (kehati-hatian) ini sangat 

diperlukan dalam hal pencatatan angka-angka dalam penyusunan laporan 

keuangan. Kerentanan kesalahan pencatatan angka dalam laporan keuangan selalu 

diwaspadai pada bidang akuntansi. Hal ini didukung oleh penelitian (Azwar & 

Saragih, 2018) yang menyatakan bahwa salah saji dapat terjadi atau disebabkan 

oleh kesalahan yang tidak disengaja berupa kesalahan pencatatan dan juga dapat 

terjadi akibat kecurangan (fraud). 

 Selaras dengan pandangan Kabid Akuntansi, Kabid Anggaran juga 

menjelaskan internalisasi nilai manini’ (hati-hati) dalam penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran, seperti pada hasil wawancaranya yakni: 

“Manini’ (hati-hati) saya kira hati-hati itu, dalam penyusunan dan 

pelaksanaan APBD kami selalu melaksanakan fungsi otoritas dan fungsi 

pengawasan dalam satu kesatuan tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan 

Inspektorat dalam pelaksanaan APBD. Kami tidak hanya menargetkan suatu 

APBD itu ditetapkan tepat waktu tapi bagaiamana proses pelaksanaan 

APBD itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. 

 

Berdasarkan infromasi yang dipaparkan oleh Kabid Anggaran BPKAD 

Kabupaten Bone menjelaskan bahwa internalisasi nilai manini’ ini dalam 

penyusunan dan pelaksanaan APBD yang sesuai dengan fungsi otoritas dan 
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pengawasan dengan target dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu manini’ dalam hal ini kehati-hatian juga 

berkaitan langsung dengan poin perwujudan dari good governance government 

yakni berorientasi konsensus atau mementingkan kepentingan banyak orang. 

Sehingga semakin dijunjungnya nilai manini’ maka semakin dijunjung pula poin 

orientasi konsensus pada good governance government. 

Berdasarkan nilai manini’ maka penyelenggaraan pemerintahan yang 

berbasis good governance semakin dapat diwujudkan oleh BPKAD Kabupaten 

Bone. Hal ini dapat dilihat dari kehati-hatian dalam pencatatan dan penyusunan 

anggaran dan poin perwujudan dari good governance government yakni 

berorientasi konsensus atau mementingkan kepentingan banyak orang. 

Nilai dasar dalam falsafah taro ada’ taro gau’ yang diinnternalisasikan 

dalam praktik pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone, secara sistematis disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.10 

Internalisasi Falsafah Taro Ada’ Taro Gau’ Dalam Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

No. Nilai Falsafah Taro Ada’ 

Taro Gau’ 

Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

1. Macca’ (Kepintaran dan 

Kecerdasan) 

Nilai macca’ dalam pengelolaan keuangan 

dan aset daerah dimaknai dari sikap para 

pegawai dan staf yang responsive dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab 

dengan berlandaskan pengetahuan, 

ketekunan dan pengendalian diri. Dari nilai 
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ini, pelaksanaan sistem pemerintahan di 

BPKAD Kabupaten Bone terlaksana secara 

baik, dilihat dari pembentukan karakter 

pimpinan dan staf yang bertutur kata baik, 

ramah, dan menghargai sesama. Selain itu, 

sikap disiplin dan taat pada aturan dengan 

segala perencanaan anggaran mengikut pada 

perundang-undangan serta mengkoordinir 

segala aset yang ada. 

2. Malempu’ (Perbuatan Jujur) Nilai malempu’ dalam pengelolaan 

keuangan dan aset daerah dimaknai 

sebagai kejujuran dalam bekerja dan rasa 

tanggung jawab dalam menjalankan 

amanah. Dalam pelaksanaanya di BPKAD 

Kabupaten Bone nilai malempu’ (jujur) 

dalam hal pelaporan pengadaan aset 

pemerintah daerah. Kerentanan fraud pada 

bidang akuntansi menjadikan nilai ini 

sebagai tameng utama dalam pencegahan 

farud. Selain itu, nilai kejujuran ini 

memudahkan terlaksananya tiga pilar good 

governance yakni transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi. Prinsip 

transaparansi dapat dilihat pada 

pelaksanaan APBD beserta target kinerja 

pemerintah daerah secara berkala, prinsip 

akuntablitas dari segi kapabilitas 

pertanggung jawaban hasil kinerja dari 

perencaan hingga pelaksanaan anggaram 

dan prinsip partisipasi dengan mengikut 

sertakan masyarakat  

3. Magetteng’ (Keteguhan dan 

Ketegasan) 

Nilai magetteng’ dalam pengelolaan 

keuangan dan aset daerah dimaknai dengan 

keteguhan dan konsisten dalam 

pelaksanaan anggaran, dan teguh 

mempertahankan aset milik pemerintah 

daerah. Dalam perwujudan nilai 

magetteng’ di BPKAD Kabupaten Bone 

dapat dilihat dalam pelaksanaan 

penyusunan dan perencanaan anggaran 

tahunan yang konsisten mendapatkan opini 

WTP dari tahun 2018-2021 yang berarti 
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pengelolaan keuangan dan aset daerah 

terwujud secara akuntabel, berdasarkan 

aturan, prinsip dan standar akuntansi 

pemerintahan. Selain itu, nilai  teguh ini 

terwujud dalam hal mempertahankan aset 

tetap yang bersetifikat dan atas nama 

pemerintah daerah. 

4. Manini’ (Kehati-hatian dan 

Ketelitian) 

Nilai manini’ dalam pengelolaan keuangan 

dan aset daerah dimaknai sebagai sikap 

kehati-hatian dalam pencatatan keuangan, 

dalam penyebaran informasi dan 

pengawasan anggaran. Dalam 

pelaksanaannya di BPKAD Kabupaten 

Bone nilai manini’ sangat diperlukan 

dalam hal pencatatan angka-angka dalam 

penyusunan laporan keuangan. Selain itu, 

kehati-hatian dalam penyebaran informasi 

bertujuan untuk mengihidari provokatif 

dan penyebaran hoax di media sosial. Pada 

pelaksanaan APBD berdasarkan fungsi 

otoritas dan fungsi pengawasan anggaran 

dilakukan dengan teliti dan hati-hati 

sebagai wujud dari nilai manini’ yang 

berorientasi pada kepetingan banyak 

orang.  
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terkait internalisasi nilai falsafah taro ada’ taro 

gau’ pada BPKAD Kabupaten Bone dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemaknaan falsafah taro ada’ taro gau’ pada BPKAD Kabupaten Bone telah 

termaknai dengan baik. Hal ini terlihat pada sikap para pegawai dan staf yang 

responsive dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan 

berlandaskan pengetahuan, ketekunan, dan pengendalian diri yang baik 

sebagai wujud dari macca’. Pemaknaan kejujuran dalam bekerja dan rasa 

tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang merupakan wujud dari nilai 

malempu’. Pemaknaan keteguhan dan konsisten dalam pelaksanaan anggaran, 

mempertahankan aset milik Pemerintah Daerah dan teguh dalam 

menyampaikan sesuatu, namun tetap sesuai koridor serta menempatkan sikap 

teguh pada tempatnya yang merupakan wujud dari nilai magetteng’. Dan 

pemaknaan kehati-hatian dalam hal pencatatan keuangan, kehati-hatian dalam 

penyebaran informasi dan kehati-hatian dalam pengawasan anggaran, yang 

merupakan wujud dari nilai manini’. 

2. Internalisasi nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau’ pada pengelolaan 

anggaran di BPKAD Kabupaten Bone terlaksana dengan secara baik. Pada 

siklus pengelolaan anggaran bentuk proses perencanaan anggaran di BPKAD 
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Kabupaten Bone yakni RKPD, Renstra, RPJMD, Renja, SKPD, dan  RKA-

RDPPA. Penganggaran berdasarkan dengan apa yang telah dianggarakan 

bersama. Internalisasi nilai dari falsafah taro ada taro gau dilihat 

pembentukan karakter pemimpin dan staf yang bertutur kata baik, ramah dan 

mengahargai sesama. Nilai macca’ diwujudkan pada sikap taat aturan dengan 

segala perencanaan anggaran mengikut pada perundang-undangan. Nilai 

malempu’ ditunjukkan dengan sikap pegawai yang menunjukkan penerapan 

tiga pilar good governance yakni transaparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

Nilai magetteng’ diwujudkan pada pelaksanaan penyelenggaraan anggaran 

yang konsisten mendapat WTP dari BPK RI pada tahun 2018-2021. Nilai 

teguh ini diinternalisasikan dalam mempertahankan aset tetap yang ada di 

BPKAD Kabupaten Bone. Nilai manini’ terlihat dari kehati-hatian dalam 

pencatatan dan penyusunan anggaran dan poin perwujudan dari good 

governance yakni berorientasi konsensus atau mementingkan kepentingan 

banyak orang. 

 

B. Keterbatasan  

Berdasarkan analalisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yakni : 

1. Ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada satu tempat yakni 

BPKAD Kabupaten Bone menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.  

2. Pada penelitian ini hanya menggunkan satu landasan teori yakni goal setting 
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theory.  

 

C. Saran 

Adapun saran-saran yang kemudian diharapkan oleh peneliti untuk penelitian 

kedepannya : 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah ruang lingkup objek 

penelitian dan tidak hanya fokus disatu tempat/daerah sehingga ada bahan 

perbandingan untuk memaksimalkan hasil penelitian. 

2. Diharapakan penelitian berikutnya dapat menambah landasan teori agar hasil 

penelitian pengkajiannya lebih luas.
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LAMPIRAN 1.1  

CATATAN ETNOGRAFI 

Catatan Lapangan : Awal Kedatangan 

 

Tempat : Kantor BPKAD Kabupaten Bone 

Tanggal : 4 April 2022 

Jam  : 10:02 

4 April 2022 menjadi hari yang berkesan bagi etnografer karena untuk 

pertama kalinya datang secara langsung menginjakan kaki menuju di kantor 

penelitian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Bone. Perasaan cemas dirasakan etnografer mengenai kendala yang 

akan dihadapi selama di perjalanan menuju lokasi penelitian. Dengan 

mengantongi surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam etnografer membulatkan tekad dengan ucapan ‘Bismillahi rahmani 

rahim’. Etnografer menuju ke lokasi penelitian dengan diantar oleh ayah 

etnografer dengan menggunakan mobil karena jarak rumah etnografer ke lokasi 

penelitian cukup jauh. Suasana pagi dengan awan mendung menjadi pengiring 

etnografer menuju lokasi penelitian. 

Sesampainya etnografer di lokasi penelitian, etnografer langsung 

diarahkan untuk masuk di bagian umum untuk menyetorkan surat izin penelitian 

beserta draft proposal penelitian. Etnografer masuk ke ruangan dengan 

mengetuk pintu dan mengucapkan salam “Assalamualaikum warahmatullahi 

wabarakatuh” etnografer di sambut baik oleh staf di bagian umum dan 

menjawab salam “Waalaikumussalm warahmatullahi wabarakatuh” karena 

etnografer memasuki ruangan tersebut masih dengan perasaan cemas dan malu-
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malu sehingga staf yang bertugas di bagian umum menegur “Attamanni ndi aja’ 

ta masiri-siri” (ayo dek masuk tidak usah malu-malu). Selanjutnya staf tersebut 

menjelaskan tahapan penyetoran surat izin. Ada sepuluh staf pegawai di dalam 

ruangan berbentuk persegi panjang dengan meja kerja saling berhadap-hadapan . 

Namun ketika etnografer memasuki runagan hanya ada tiga staf yang melihat ke 

arah etnografer, staf pegawai yang lain sedang sibuk dengan pekerjaan masing-

masing. Ketika etnografer diminta untuk menyetorkan draft proposal penelitian 

etnografer tidak menyediakannya. Namun, kabar baiknya etnografer di izinkan 

untuk menggunakan fasilitas kantor untuk memprint draft proposal penelitian 

etnografer. Karena diharuskan untuk di jilid jadi, etnografer keluar kantor untuk 

menjilid draft tersebut di luar kantor. 

Setelah mengumpulkan draft proposal penelitian etnografer di suruh 

untuk menunggu di ruangan kepala bagian umum seraya berbincang mengenai 

maksud dan tujuan etnografer. Ruangan tersebut rapi dan bersih serta terdapat 

sofa dan meja untuk tamu serta ruang kerja kepala bagian umum. Kepala bagian 

umum melakukan candaan dengan mengatakan “narekko melloki minung teh 

kotak sibawa beppa di’engka di lemari eske di nak” (kalau mau minum the 

kotak sama kue ada di lemari es nak) sambil terkekeh. Beliau seolah 

menawarkan makanan dan minuman padahal kala itu sedang puasa Ramadahan. 

Saya merespon dengan ketawa kecil dan percakapan dengan kepala bagian 

umum mengalir begitu saja. 

Kabag  : Ditegaki makuliah nak? ( Dimanaki kuliah nak?) 

Etnografer  : Di UIN Alauddin Makassar puang, semester akhirna 
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jadi no’  kka meneliti afa mammulana majama  skripsi. 

(di UIN Alauddin Makassar pak, karena saya sudah 

semester akhir jadi mulai mengerjakan skripsi. 

Kabag : Aga judul skripsi ta nak? (apa judul skripsi ta nak)? 

Etnografer : Internalisasi nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau dalam 

sistem pemerintahan berbasis good governance. Mala ka 

penelitian yang pasi syosyoki budayae sama sistem 

pemerintahan puang. (saya mengambil penelitian yang 

menghubungkan budaya dengan system pemerintahan 

pak) 

Kabag : Ee mafasye tu nak , tannafodo magatti fura skripsi ta 

nak na magatti todo ki wisuda ( ee bagus itu nak, semoga 

cepat selesai skripsi ta dan cepat ki wisuda) 

Etnografer : Iye Aamiin puang 

 Setelah beberapa saat berbincang, pak Kabag mendapat kabar bahwa 

hari itu surat penelitian dari pihak BPKADnya belum bisa terbit karena ada 

beberapa kendala sehingga saya pulang ke rumah. 
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Catatan Lapangan : Penulusuran Makna  

Falsafah Taro Ada’ Taro Gau’  

Tempat : Kantor BPKAD Kabupaten Bone 

Tanggal  : 5 April 2022 

Jam  : 09:15 

 Etnografer datang ke kantor untuk mendapatkan kejelasan penerbitan 

surat izin penelitian. Etnografer datang dengan diantar mobil oleh ayah 

etnografer kemudian memberanikan diri untuk masuk ke ruangan bagian umum 

sama seperti hari kemarin. Kak Yuyun staf yang mendampingi etnografer 

selama pengurusan surat penelitian mengantar etnografer ke ruangan tunggu 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Di 

perjalanan etnografer dan staf berbincang sedikit. 

Kak Yuyun : Dimanaki kuliah dek? 

Etongrafer : Di UIN Alauddin Makassar kak 

 Kak Yuyun : Oh anak UINki pade, saya kemarin kuliah di IAIN Bone 

ka. Di Bone         manaki tinggal dek? 

 Etongrafer : Di Salomekko, kak 

 Kak Yuyun : Deh jauhnya, naik apaki ke sini? 

 Etnografer : Naik mobilji kak diantar ka sama bapakku 

 Kak Yuyun : Oalah kira naik motorki, saya juga suamiku tinggal di 

Palattae ki. Dekat rumah ta dari Palattae? 

 Etnografer : Hehe lumayan kak 
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Setelah sampai diruang tunggu, etnografer di arahkan untuk mengisi beberapa 

lembar formulir dan surat izin persetujuan penelitianpun telah jadi. 

Tempat : Ruangan Sekertaris BPKAD Kabupaten Bone 

Nama  : Andi Hasanuddin, A.M, S.PI, M.P. 

Tanggal : 5 April 2022 

Jam   : 13:48 

Setelah etnografer mengantongi surat izin, etnografer mulai percaya diri untuk 

melakukan wawancara dengan informan. Dan infroman yang dituju adalah 

bapak sekertaris BPKAD, karena beliau bersedia meluangkan waktunya. Jadi 

saya bergegas menuju ruangan. Ruangan sekertaris BPKAD berada di lantai satu 

sebelah kiri dengan meja kerja staf asisten di depan ruangan beliau. Etnografer 

mengetuk dengan lembut ruangan sekertaris BPKAD sambil mengucapkan 

salam “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”, bapak sekertaris 

menjawab salam “Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh, iye 

masukki”. Ketika saya menginjakkan kaki untuk masuk saya melihat sebuah 

ruangan yang rapi dan bersih. Dengan berkas tersusun di rak lemari dan hanya 

ada map kertas berwarna pink dan kuning yang ada di atas mejanya. Ruangan 

tersebut dilengkapi dengan fasilitas AC, TV dan sofa tamu yang berwarna 

merah. Terdapat peci sholat berwarna putih di atas meja bapak sekertaris 

BPKAD yang menandakan beliau habis mengerjakan sholat dzuhur karena jam 

tangannya terlepas dan berada di atas meja serta lengan baju yang tergulung 
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sampai disiku. Raut wajah bapak sekertaris BPKAD amat sangat ramah dan 

murah senyum.  

Etnografer  : Tabe puang, mohon maaf sebelumnya saya gangguki. 

Izinka perkenalkan diriku, saya Eri Sarmila mahasiswi 

Akuntansi UIN Alauddin Makassar. Saya disini mau 

meneliti mengenai skripsiku (sambil menyodorkan draft 

proposal dan surat izin penelitian) yang saya kaitkan 

budaya dengan system pemerintahan. Dimana angkat ka 

budaya falsafah taro ada’ taro gau’ dan mau saya kaitkan 

dengan sistem good governance (sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik) disini puang. 

Etnografer : Jadi kalau dari pandangan ta puang, bagaimana kita 

maknakan ki ini falsafah taro ada’ taro gau’? 

Sekertaris : Saya ibaratkan nak ini taro ada’ taro gau sipada muki ku 

makedaiki gau iya di jamae sipadai sibawa ada-ada iya di 

fassu’ke na di ullei makateninge masse’kki (sama jika kita 

mengatakan perbuatan yang diperbuat selaras dengan apa 

yang diucapkan dan kita bisa konsisten dengan hal itu). 

Simplenya nak, kalau sudahki bicara A baru lakukan B 

nah ini berarti keluarki dari konsep falsafah taro ada’ taro 

gau karena falsafah ini harus konsisten, sesuai dan sejalan 

perkataan dan perbuatan, jadi kalau A harus A tidak boleh 

ditawari B,C,dan D.  
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Etnografer : Kemudian kalau dalam kita jalankan tugas ta puang, 

bagaimana ini kaitannya dengan falsafah taro ada’ taro 

gau’? 

Sekertaris : Kan saya nak, fokus tugasku lebih ke 

penyelenggaraanki, kalau mau dikaitkan ya apa yang saya 

selenggarakan sesuai dengan perencanaan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya.  

Etnografer : Menurutta puang adakah cara yang bisa buat ini falsafah 

tidak sekedar dimaknai secara simbolis namun benar-

benarki diterapkan? 

Sekertaris : Pada intinya para pegawai yang masuk dan bekerjai nak, 

dalam lingkup BPKAD pasti  disumpahi dulu di atas Al-

Qur’an.  Kemudian para pegawai yang telah disumpah ini 

pasti ragu melanggar segala aturan yang telah di tetapkan 

oleh lingkup BPKAD sendiri. Sehingga menurutku 

falsafah dan nilai-nilai yang terterap di dalamnya sudah 

diterapkan dan tidak hanya dimaknai secara simbolis. 

Ditengah wawancara HP bapak sekertaris berdering dan harus 

mengangkatnya didepan saya selain itu ibu kepala bidang aset juga masuk ke 

ruangan sekertaris untuk meminta tanda tangan. Wawancarapun berakhir ketika 

etnografer sudah merasa cukup dengan jawaban yang telah diterima dari bapak 

sekertaris BPKAD. 



 

100 
 

 

Tempat : Ruangan Kepala Bidang Anggaran 

Nama  : Andi Muhammad Iqbal Walinono,  SE.,M.SI. 

Tanggal : 6 April 2022 

Jam  : 15:55 

 Karena hari ini, bertepatan dengan hari jadi Bone yang ke-692 tahun. 

Sehingga banyak pegawai dan staf yang keluar dari ruangannya untuk 

melakukan foto-foto bersama dengan memakai baju bo’do (baju ada bugis). 

Informan ke dua yang ingin etnografer wawancarai, awalnya etnografer datang 

ke ruangan kerja beliau, namun ternyata beliau sedang keluar ke kantor DPRD 

Kabupaten Bone untuk menyelesaikan suatu urusan.  

 Etnografer : Assalamualaikum kak, adai bapak kabid anggaran? 

Pegawai :  Waalaikumussalam, aih lagi keluarki dek bapak ke 

kantor DPRD, ada na urus 

Etnografer : Kapan kira-kira datang kak? 

Pegawai : Tunggu-tunggumi saja ba’da asar 

Akhirnya etnografer menunggu pak kabid anggaran dengan harap-harap 

cemas karena jam operasional kantor di bulan ramadhan cepat dan biasanya 

mereka pulang di jam 15:30-16:00 WITA. Setelah lama menunggu dan jam 

memasuki waktu sholat asar etnografer melaksanakan sholat dan berpasrah 

semua pada Allah swt. Kemudian etnografer kembali menunggu dan 

Alhamdulillah bapak kabid anggaran telah kembali dan ada diruangannya. 

Selanjutnya etnografer di izinkan memasuki ruangan kabid anggaran. Ruangan 

kabid anggaran berada di lantai 2 kantor BPKAD Kabupaten Bone. Ruangan 
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teradem menurut saya walaupun kecil tapi dengan keberadaan aquarium hijau 

membuat ruangan tersebut sangat segar. Ketika saya temui bapak kabid 

anggaran ini sedang mengerjakan tugas persentase magisternya sembari 

mendengarkan murrotal ayat suci Al-Qur’an.   

Etnografer : Assalamualaikum, tabe puang, mohon maaf 

sebelumnya saya gangguki. Izinka perkenalkan 

diriku, saya Eri Sarmila mahasiswi Akuntansi UIN 

Alauddin Makassar. Saya disini mau meneliti 

mengenai skripsiku (sambil menyodorkan draft 

proposal dan surat izin penelitian) yang saya 

kaitkan budaya dengan system pemerintahan. 

Dimana angkat ka budaya falsafah taro ada’ taro 

gau’ dan mau saya kaitkan dengan system good 

governance (sistem tata kelola pemerintahan yang 

baik) disini puang. 

Kabid Anggaran  : Waalaikumussalam, oh di UIN ki kuliah di nak, 

ini saya punya sepupu juga kuliah disana tapi lagi 

magang ki juga di sini. 

Etnografer  : Oiye puang, jurusan apai? 

Kabid Anggaran : Jurusan ilmu hadis 

Etnografer  : Di Ushuluddinki berarti puang beda fakultas ta 

ka. Begini puang jadi apa yang kita tau sebelumnya 

tentang falsafah taro ada taro gau ? 
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Kabid Anggaran :  Baik nak, kalau menurut saya itu taro ada’ taro 

gau apa yang kita sampaiakan itupun yang kita 

lakukan. 

Etnografer : Kemudian kalau dalam kita jalankan tugas ta 

puang, bagaimana ini kaitannya dengan falsafah taro 

ada’ taro gau’? 

Kabid Anggaran : Saya dan para staf di Pemerintah Kabupaten Bone 

melalui BPKAD, sudahmi melakukan proses 

perencanaan yang dinamakan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan 

melakukan penyusunan APBD Tahunan secara Satu 

Sistem Satu Data. Sehingga bisa dikatakan proses ini 

menganut falsfah taro ada taro gau karena apa yang 

telah kami rencanakan dan apa yang akan kami 

laksanakan berdasarkan APBD. Sehingga taro ada 

taro gau itu kami gaungkan dalam hal pelaksanaan 

pemerintahan di Kabupaten Bone. 

Etnografer : Kan falsafah ini puang ada nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya, nilai-nilai itu yakni macca, 

ma’ lempu, ma’ getting sibawa ma’ nini. Menurutta 

puang bagaimana nilai ini kita terapkan dalam 

pelaksanaan tugas ta? 
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Kabid Anggaran : Baik yang pertama Macca’ (pintar) yaitu 

bagaimana seorang ASN atau pegawai yang duduk 

di pemerintahan melaksanakan suatu kebijakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

sehingga saya mengartikan macca’ disini orang yang 

taat aturan dan menjalankan tugas dengan baik. 

Kemudian kedua Malempu’ (jujur) yaitu bagaimana 

Pemerintah Daerah melakukan penyusunan atau 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta 

meinginformasikan atau mempublikasikan 

pelaksanaan APBD beserta target kinerja Pemerintah 

Daerah. Yang ketiga magetteng’ (teguh) saya kira 

apa yang kami rencakan dan laksanakan terpadu 

sehingga nilai ini kami terapkan dalam pelaksanaan 

penyusunan atau perencanaan penganggaran 

tahunan. Yang terakhir manini’ (hati-hati) saya kira 

hati-hati itu, dalam pelaksanaan APBD kami selalu 

melaksanakan fungsi otoritas dan fungsi pengawasan 

dalam satu kesatuan tim Anggaran  Pemerintah 

Daerah dengan Inspektorat dalam pelaksanaan 

APBD. Kami tidak hanya menargetkan suatu APBD 

itu ditetapkan tepat waktu tapi bagaiamana proses 

pelaksanaan APBD itu berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. 



 

104 
 

Etnografer  : Menurutta puang adakah cara yang bisa buat ini 

falsafah tidak sekedar dimaknai secara simbolis 

namun benar-benarki diterapkan? 

Kabid Anggaran : Menurutku  nilai-nilai falsafah sudah diterapkan 

sejak adanya fungsi dan kewenangan suatu 

perangkat daerah. Sehingga segala tugas dan fungsi 

perangkat daerah yang mana diimplementasikan dari 

struktur kepala badan hingga seluruh staf yang 

sekiranya semua beradasarkan peraturan perundang-

undangan. Yang bisa kita katakan kami tidak pernah 

lepas dari nilai-nilai yang ada pada falsafah ini 

karena kenapa taro ada taro gau itu adalah 

bagaimana suatu sistem organisasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Karena kami 

mengartikam taro ada taro gau ini sebagai regulasi, 

yang apapun yang kita laksankan berpegang pada 

peraturan perundang-undangan. 

Setelah merasa semua pertanyaan telah terjawab sayapun berterima kasih 

kepada bapak kabid anggaran dan izin berpamit pulang. 
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Tempat  : Ruangan Kepala Bidang Aset 

Nama  : A. Duhriati, S.Sos 

Tanggal  : 7 April 2022 

Jam  : 14:01 

  Informan selanjutnya yang saya datangi ruangannya untuk wawancara 

adalah kepala bidang aset. Ruangan ibu kabid ini berada lantai 1 sebelah kanan, 

beliau memiliki ruangan khusus kecil berbentuk persegi di dalam ruangan bagian 

aset. Ruangannya rapi dengan map-map tersusun rapi di lemari dan di atas meja 

tidak banyak berkas. Saat saya temui untuk meminta izin melakukan wawancara 

penelitian beliau terlihat sibuk mengerjakan sesuatu dengan laptop menyala di 

depannya dan memasang kacamata antiradiasinya. Awalnya saya pesimis dan 

hampir mengurungkan niat untuk mewawancarai beliau, takut menganggu 

konsentrasi fokusnya. Namun, dengan ramah beliau meladeni saya dann bersedia 

untuk ditanya-tanya. Beliau juga mengingat saya karena masuk di ruangan bapak 

sekertaris BPKAD ketika saya mewawancarainya. 

  Etnografer : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Kabid Aset : Waalaikumussalam attamakki nak, eh idi diwenni 

engkae di ruanganna pak sekertaris di? (masukki nak 

kita yang diruangan pak sekertaris kemarin kan ?) 

Etnografer : Iye puang, iya’. melokka sappa data untuk skripsiku  na 

kebetulang judul ku pattamae yero tentang falsafah taro 

ada taro gau (iye ibu saya, saya ingin mencari data untuk 
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skripsi karena saya mengangkat judul tentang falsafah 

taro ada taro gau.) jadi apa yang kita tau sebelumnya 

tentang falsafah taro ada taro gau puang? 

Kabid Aset  : Lama diam, sipada mua kafang nak iya na faue pak 

sekertaris taro ada taro gau iyanaritu sippadai adae 

sibawa pangkaukenge ri fadatta rufa tau. (mungkin sama 

dengan pendapat pak sekertaris kemarin bahwa taro ada 

taro gau adalah perkataan dan perbuatan selaras kepada 

sesama manusia). 

Etnografer : Kan falsafah ini puang ada nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya, nilai-nilai itu yakni macca, ma’ lempu, ma’ 

getting sibawa ma’ nini. Menurutta puang bagaimana 

nilai ini kita terapkan dalam pelaksanaan tugas ta? 

Kabid Aset  : Nilai macca’ (pintar) sebenarnya terkait aset tidak harus 

terlalu pintar namun harus tekun/rajin, karena disini 

sebenarnya harus banyak mengingat. Karena di aset itu 

tidak hanya mengurus yang tahun berjalan saja namun 

yang 0 tahun pun kami urusi semua. Misalkan tanah, 

mungkin tanah tersebut sudah pada saat saya lahir tapi 

karena tanah tersebut atas nama Pemerintah Daerah tanah 

tersebut juga merupakan tanggung jawab dari BPKAD. 

Malempu’ (jujur) harus jujur karena apabila tidak jujur 

maka aset dari pemerintah ini akan habis disalahgunakan 
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oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rentan 

penggelapan aset dapat terjadi jika pegawai tidak 

menerapkan nilai jujur ini. Misalnya pengadaan 

melaporkan aset tersebut sebanyak 3 namun yang 

diadakan hanya 2. Sehinga penting menurut saya sikap 

jujur ini diterapkan. Magetteng’ (teguh) sikap ini juga 

wajib diterapkan, seperti pada kasus terkait dengan tanah 

pemerintah daerah. Nah jika kita memang telah 

memengang setifikat tanah Pemerintah Daerah ini maka 

harus teguh mempertahankan tanah tersebut sampai pada 

titik darah penghabisan. Manini’ (hati-hati) yakni disini 

hati-hati dalam memberikan segala bentuk informasi 

kepada masyarakat. Di bagian aset memang juga harus 

jelas baik dalam bentuk fisik maupun dokumen. 

Etnografer : Menurutta puang engka iyarega syara na ullei eddi 

falsafah e de riaseng adami tafi di fakei memangi (adakah 

cara yang bisa buat ini falsafah tidak sekedar dimaknai 

secara simbolis namun benar-benarki diterapkan?) Dan 

apakah BPKAD Kabupaten Bone sudah menerapkan 

falsafah ini? 

Kabid Aset : Menurut saya falsafah ini sudah diterapkan dilingkup 

pegawai aset BPKAD, hal ini terkait kedisiplinannya, 

proses penyelesaian pekerjaannya dll. 
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Tempat  : Ruangan Kepala Bidang Akuntansi 

Nama  : Daramatasia, S.E. 

Tanggal  : 7 April 2022 

Jam  : 14:50 

  Ibu kepala bidang akuntansi, dapat dikatakan kabid tersibuk. Namun, 

hari itu kami berpapasan di tangga dan saya langsung mengambil kesempatan 

untuk meminta izin untuk mewawancarai beliau. Dan Alhamdulillah beliau 

mengiyakan dan meluangkan  waktunya untuk ditanya-tanya.  

Etnografer : Tabe puang, mohon maaf sebelumnya saya 

gangguki. Izinka perkenalkan diriku, saya Eri 

Sarmila mahasiswi Akuntansi UIN Alauddin 

Makassar. Saya disini mau meneliti mengenai 

skripsiku yang saya kaitkan budaya dengan sistem 

pemerintahan. Bisaka kira-kira wawancaraiki 

puang? 

Kabid Akuntansi : Iye nak bisa, mauki dimana? di ruangankumi di’, 

di lantai dua. 

Etnografer  : Iye puang, (berjalan mengikuti ibu kabid 

akuntansi dari belakang). 

Setelah sampai diruangan beliau, ada banyak berkas yang bertumpuk dan 

kertas dan map-map memenuhi meja kerja ibu kabid akuntansi. Ruangan tersebut 
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juga ruangan kecil persegi dalam ruangan dengan satu unit computer dan print di 

meja lain. Dalam ruangan tersbut terdapat pengharum ruangan yang diletakkan di 

atas lemari.  

Etnografer  : Langsung saya mulaimi di puang, jadi apa yang 

kita tahu dengan falsafah taro ada taro gau? 

Kabid Akuntansi : Menurutku ucapan yang selaras dengan perbuatan. 

Etnografer  : Kemudian kalau dalam kita jalankan tugas ta 

puang, bagaimana ini kaitannya dengan falsafah 

taro ada’ taro gau’? 

Kabid Akuntansi  : Menurutku falsafah taro ada taro gau sangat 

singkron dengan tupoksi kami di bagian akuntansi. 

Contohnya seperti apa yang telah direncanakan 

harus sesuai dengan yang sebenar-benarnya, jangan 

sampai apa yang telah direncanakan berbeda 

dengan yang dianggarkan apalagi menganggarkan 

untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut amat 

sangat tidak diperbolehkan segala bentuk 

penggarana harus sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Saya kira sangat cocok dengan taro 

ada taro gau ini karena apa yang telah direncakan 

diawal pelaporannya harus sesuai dengan yang 

benar-benar terjadi dilapangan. 
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Etnografer  : Kan falsafah ini puang ada nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya, nilai-nilai itu yakni 

macca, malempu’, ma getteng’ sibawa manini’. 

Menurutta puang bagaimana nilai ini kita terapkan 

dalam pelaksanaan tugas ta? 

Kabid Akuntansi  : Menurut saya nilai Macca’ (pintar) tidak hanya 

sekedar smart bukan artinya hanya otaknya yang 

pintar, namun pandai dalam segala hal terutama 

mengelola laporan keuangan. Karena seperti yang 

kita tahu banyak orang pintar namun jika duduk di 

Pemerintahan kepintaran itu bisa disalahgunakan 

ke arah negatif. Malempu’ (jujur) pada bagian 

akuntansi ini kami memang sangat butuh orang 

yang jujur, saya kira sangat susah di keuangan jika 

orang-orangnya tidak jujur sehingga kami sangat 

selektif dalam menyaring pegawai-pegawai yang 

masuk dalam bidang ini. Magetteng’ (teguh) saya 

kira dalam pemerintahan teguh ini harus 

disesuaikan pada tempatnya apalagi dalam suatu 

tim kita tidak boleh teguh sendirian dan tidak 

menerima saran atau pendapat dari orang lain. 

Manini’ (hati-hati) artinya kita harus selalu dalam 

koridor peraturan yang ada di keuangan. Hati-hati 

ini juga berlaku dalam penyusunan angka-angka 
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dalam pencatatan akuntansi dan angka-angka 

tersebut tidak boleh mengada-ada. 

Etnografer  : Menurutta puang adakah cara yang bisa buat ini 

falsafah tidak sekedar dimaknai secara simbolis 

namun benar-benarki diterapkan? Dan apakah 

BPKAD Kabupaten Bone sudah menerapkan 

falsafah ini? 

Kabid Akuntansi  : Menurutku, secara institusi kami telah 

menerapkan dan apabila kiranya ada yang belum 

menerapkan saya kira itu oknum. Dan apabila 

falsafah ini tidak diterapkan di keuangan 

khususnya kita akan berhadapan dengan masalah. 

Saya kira di keuangan penerapan tidak sekedar 

secara simbolis saja. 
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LAMPIRAN 1.2 

DOKUMENTASI  

 

 
 

 

Wawancara etnografer dengan Sekertaris BPKAD 
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Wawancara etnografer dengan Kepala Bidang Anggaran 
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Wawancara ernografer dengan Kepala Bidang Aset  
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Wawancara etnografer dengan Kepala Bidang Akuntansi 
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LAMPIRAN 1.3 

DOKUMEN SKRIPSI
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LAMPIRAN 1.4 

DOKUMEN PERIZINAN 
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Ayahanda Abdul Malik dan Ibunda Sitti Saidah. Penulis 

memulai pendidikan sekolah dasar di SD INPRES 6/75 

Malimongeng pada tahun  2007 hingga tahun 2012 , penulis 

melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Salomekko 

pada tahun  2012 hingga 2015. Pada tahun tersebut penulis juga melanjutkan 

pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 8 Bone hingga 

tahun 2018, kemudian penulis menjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui penerimaan jalur 

mandiri pada tahun 2018, penulis berhasil lulus seleksi dan terdaftar di jenjang S1 

sebagai mahasiswi jurusan Akuntansi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Alauddin Makassar.  

 

 

Contact Person : 

Email : erisarmila2@gmail.com 

No. Hp : 089-854-54388 

 

mailto:erisarmila2@gmail.com

