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ABSTRAK 

Nama   : Rosni 

NIM/Jurusan  : 90400117005/ Akuntansi   

Judul Penelitian :  Pengaruh Nilai Budaya Siri’ na Pacce Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan 

Profesionalitas sebagai Variabel Moderasi di 

Kabupaten Bulukumba 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  nilai budaya siri’ na 

pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba 

serta pengaruh profesionalitas dalam memoderasi hubungan antara nilai budaya 

siri’ na pacce dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 

Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif denganmenggunakan 

pendekatan asosiasif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparatur desa 

yang ada di Kabupaten Bulukumba. Penentuan sampel menggunakan metode 

Purposive Sampling. Pada penelitian inii kuesioner disebar secara langsung 

kepada responden agar hasil penelitian lebih akurat. Pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi moderasi dengan 

pendekatan uji interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya siri’ 

na pacce berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. serta profesionalitas yang mampu memoderasi hubungan antara nilai 

budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Kata Kunci : Nilai Budaya Siri’ Na Pacce, Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa, Profesionalitas  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai budaya siri’ na 

pacce bisa mempengaruhi akuntabilitas dana desa, serta apadah profesionalitas 

dapat memoderasi pengaruh nilai budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba.  Dana desa sudah menjadi hawa 

segar bagi pembangunan desa. Presiden Republik Indonesia menyatakan dalam 

Proyek Nawacita, bahwa komitmen membangun Indonesia dari pinggiran adalah 

memberdayakan daerah dan desa dengan menerapkan konsep swakelola. 

Sayangnya, korupsi dana desa masih menjadi masalah di Indonesia khususnya di 

Sulawesi Selatan, yang secara konsisten menempati urutan tiga besar tindak 

pidana korupsi sejak digulirkan oleh  pemerintah pusat.   

Menurut peneliti dari Sulawesi Anti Corruption Committee (ACC), 

korupsi dana desa di Sulawesi Selatan (Sulsel) patut menjadi perhatian, mengingat 

28 kepala desa (Kades) terjaring dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, 

terdapat 16 kepala desa dan 12 kepala desa pada tahun 2020. Kepulauan Selayar, 

Luwu Timur, Luwu Utara, Soppeng, Sinjai, Bantaeng, Gowa, Maros, Barru, dan 

Wajo termasuk di antara sepuluh kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki 12 

kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa pada tahun 2020. Pada 

tahun 2020, ACC Sulawesi mendokumentasikan 17 dakwaan korupsi di 

Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, yang merugikan negara sekitar Rp 4,5 

miliar (Herlina 2021).   
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Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Kecamatan 

Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bontotiro, Herlang, Kajang, 

Bulukumpa, Rilau Ale, dan Kindang termasuk di antara sepuluh kecamatan yang 

membentuk Kabupaten Bulukumba. Dalam kasus korupsi dana desa di Kabupaten 

Bulukumba, Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba menahan 

lima kepala desa yang merugikan negara lebih dari Rp 2 miliar. Desa Kindang, 

Kepala Desa Bonto Baji, Kepala Desa Tanah Toa, Kepala Desa Bonto Tangnga, 

dan Kepala Desa Somba Palioi termasuk di antara kepala desa yang terlibat  

(MetroTV, 2021).  

Kasus korupsi dana desa tahun 2020 di Sulawesi Selatan dikenal dengan 

penggunaan mark-up, laporan palsu, dan ketidakpatuhan terhadap peruntukan 

(Hakim, 2020). Hamka Anwar  dalam Fatir (2019), menjelaskan bahwa pelaku 

korupsi menggunakan tiga cara untuk mengkorupsi dana desa, yaitu modus, pola 

dan penyebab. Pertama, modus mark up anggaran yaitu rezim biaya tambahan 

anggaran dengan memberikan laporan palsu atau implementasi yang tidak sesuai 

dengan fakta, termasuk proyek dan pembelian palsu, penggunaan yang tidak 

semestinya, dan untuk keuntungan pribadi. Kedua, pola. Sebuah rencana sedang 

direncanakan dengan partisipasi otoritas desa dan individu seperti kontraktor dan 

pemilik toko material untuk menyederhanakan manajemen. Yang terakhir adalah 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan, kurangnya 

transparansi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa, dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan. 



3 
 

  
 

Berdasarkan hasil pemantauan International Corruption Watch diperoleh 

kesimpulan bahwa anggaran dana desa merupakan sektor yang paling rawan 

dikorupsi karena mudahnya memanupulasi laporan keuanngan, akibatnya negara 

banyak mengalami kerugian.  Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pada dasarnya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam QS. 

Zalzalah ayat 7-8  (Al-Qur’an Kemenag 2021) yang berbunyi: 

ةٍ خَيْرًا يَّرَه ۚٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِ  ا يَّ ذَ الَ ثقَْ ﴿ فمََنْ يَّعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ ةٍ شَرًّ  رَه  ࣖ ﴾رَّ

 (8-7: 99) الزلزلة/ 
Terjemahan: 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat 

(balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, 

dia akan melihat (balasan)-nya (Az-Zalzalah/99:7-8). 

M. Quraish Shihab (2017) dalam Tafsir Al-Misbah Jilid 15, menafsirkan 

kata dzarrah ada yang memahaminya dalam arti semut yang kecil pada awal 

kehidupannya, atau kepala semut. Ada juga yang meyatakan bahwa dia adalah 

debu yang terlihat beterbangan di celah cahaya matahari yang masuk melalui 

lubang atau jendela. Sebenarnya kata ini digunakan untuk menggambarkan 

sesuatu yang terkecil, sehingga apapun makna kebahasaannya ayat ini 

menegaskan bahwa manusia akan melihat amal perbuatannya sekecil apapun amal 

itu. 

Dalam konteks besar kecilnya amal, Nabi saw. bersabda: “Lindungilah diri 

kamu dari api neraka walau dengan sepotong kurma.” (HR.Bukhari dan Muslim 

melalui ‘Adi Ibn Hatim). Di kali lain beliau bersabda: “Hindarilah dosa-dosa 

kecil, karena sesungguhnya ada yang akan menuntut (pelakunya) dari sisi Allah 

(di hari kemudian).” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi melalui Abdullah Ibn Mas’ud). 
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Kata yaarah(u) terambil dari kata ra’a yang pada mulanya berarti melihat 

dengan mata kepala. Tetapi ia digunakan juga dalam arti mengetahui. Semetara 

ulama menjelaskan bahwa jika ingin memahami melihat dengan mata kepala 

maka yang terlihat itu adalah tingkat-tingkat dan tempat-tempat pembalasan serta 

ganjarannya, dan bila memahami kata mengetahui maka objeknya adalah balasan 

dan ganjaran amal itu. Dapat juga dikatakan bahwa diperlihatkannya amal dengan 

mata kepala tidaklah mustahil bahkan kini dengan kemajuan teknologi semua 

aktivitas lahiriah manusia dapat kita disaksikan walau setelah sekian waktu 

berlalu.            

Pertanggungjawaban yang digambarkan Allah dalam Al-Qur’an di atas 

memiliki cakupan luas yaitu pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan kita 

sehari-hari, tidak hanya praktik dalam pemerintahan saja. Manusia sebagai 

khalifah dan hamba Allah sudah seharusnya menjalankan semua perintah-Nya. 

Seorang pemimpin haruslah menyadari bahwa kepemimpinan yang kini 

dijalankannya tidak semata-mata disaksikan oleh publik saja, tetapi Allah pun 

melihat bagaimana pemimpin itu melakukan kiprah dan kewajibannya. Pelaporan 

keuangan dapat dikatakan andal apabila dalam penyajiannya  terdapat fakta-fakta 

secara jujur dan relevan serta dapat diverifikasi oleh masyarakat agar pelaksanaan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa tercapai untuk mewujudkan good governance 

(Hajra, Majid, and Aditiya 2020).  

Menurut Saputra et al. (2018) salah satu faktor yang dapat mendukung 

terciptanya akuntabilitas dan pelaporan yang baik dan sesuai standar adalah 

budaya lokal yang merupakan falsafah hidup masyarakat setempat. Seperti budaya 
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lokal yang dianut di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba yaitu budaya siri’ 

na pacce.  Siri’ na pacce adalah semacam bentuk harga diri, martabat, dan rasa 

berbagi atau solidaritas yang berasal dari suku Bugis, Makassar, Mandar, dan 

Toraja yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk hidup dan berperilaku 

baik dalam kehidupan sehari-hari terhadap diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan. (Rusdi 2016). Dalam etnik Bulukumba, pemaknaan kata siri’ 

cenderung memiliki kesamaan makna dengan etnik daerah lainnya seperti 

Takalar, Sengkang, Palopo, dan lain-lain . Sedangkan pemaknaan kata pacce agak 

berbeda.   

Menurut Asriandi dalam Hardiyanto (2016), pemaknaan siri’ na pacce 

yang sebenarnya telah dicerminkan oleh para leluhur orang Bugis-Makassar 

khususnya orang Bulukumba yaitu dengan memahami secara benar makna dari 

budaya siri’ na pacce  itu sendiri lalu diaktualisasikan secara benar ke lingkungan 

masyarakat. Sikap kehati-hatian para pendahulu terhadap tindakannya merupakan 

bentuk kesadarannya terhadap budaya malu yang dimilikinya. Sebab, jika ada 

yang melanggar prinsip budaya siri’ na pacce khususnya di Bulukumba maka 

akan diasingkan dan bahkan akan dikeluarkan dari daerahnya. Rasa malu, rasa 

iba, kejujuran dan kesetiaan (solidaritas) adalah nilai yang terdapat dalam budaya 

siri’ na pacce dianggap mampu mengontrol seseorang agar tidak melakukan 

praktek kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan (Amin 2019).  

Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa dan Aparatur desa 

merupakan sumber daya manusia yang sangat penting untuk membangun dan 

menjalankan roda pemerintahan desa. Seorang aparatur desa yang baik adalah 



6 
 

  
 

yang mampu menunjukkan sikap profesionalitasnya terhadap tugas yang 

dibidanginya. Agama islam secara ideal juga mendorong tumbuhnya sikap 

profesinalitas. Pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dengan mutu 

produktivitas yang tinggi pula disebut sebagai profesionalitas.  Sehingga 

profesionalitas diartikan sebagai cara, kualitas , dan perilaku seseorang. Sikap 

profesionalitas aparatur dan kepala desa diharapkan mampu memberi pengaruh 

terhadap proses akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mencapai visi misi 

desa. Tudikromo (2015), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

profesionalitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.       

Banyaknya kasus korupsi dana desa yang menjerat kepala desa yang 

terjadi  akibat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak sesuai harapan dan 

tidak memenuhi standar serta anggapan bahwa nilai budaya lokal siri’ na pacce  

dan sikap profesionalitas yang mampu mengontrol praktek manipulasi menjadi 

alasan peneliti melakukan penelitian tentang “Pengaruh Nilai Budaya Siri’ Na 

Pacce Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan 

Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Bulukumba”.  

B. Rumusan Masalah 

Budaya siri’ na pacce merupakan pedoman hidup masyarakat yang 

dianggap mampu menekan kebiasaan-kebiasaan aparat pemerintah dalam 

mengelola keuangan maupun dalam menyusun laporan keuangan yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun standar akuntansi 

pemerintahan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya. Merujuk 

dari hal tersebut, rumusan penelitian ini disusun sebagai berikut: 
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1. Apakah nilai budaya siri’ na pacce berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba? 

2. Apakah profesionalitas dapat memoderasi hubungan antara nilai siri’ na 

pacce dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 

Bulukumba? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Banyaknya masalah yang timbul akibat penyimpangan yang dilakukan 

aparat  pemerintah daerah khusunya pemerintah desa, menjadikan budaya lokal 

siri’ na pacce dan profesionalitas sebagai solusi dalam menekan terjadinya 

penyelewengan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka penelitian ini 

akan difokuskan pada pengaruh nilai- nilai budaya siri’ na pacce terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalitas sebagai variabel 

moderasi. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bulukumba. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: variabel terikat 

(dependent variabel) adalah siri’ na pacce, variabel bebas (independent variabel) 

adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan profesionalitas sebagai variabel 

moderasi.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh nilai budaya siri’ na pacce terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba. 
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b. Untuk mengetahui profesionalitas dapat memoderasi hubungan antara 

nilai budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Kabupaten Bulukumba. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan 

tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan memberikan bukti 

yang empiris mengenai pengaruh nilai budaya siri’ na pacce terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalitas sebagai 

variabel moderasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya serta dapat digunakan untuk mendukung 

pengembangan teori yang sudah ada sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk 

menambah wawasan tentang kajian psikologi sosial khususnya dalam 

konteks lintas budaya.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS  

A.  Teori Stewardship (Stewardship theory) 

    Teori Stewardship (Stewardship theory) Menurut Donaldson & Davis 

(1989, 1991) menyatakan bahwa teori stewardship adalah teori yang 

menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-

tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan 

sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi 

untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan 

meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran 

organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana 

para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk 

bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Raharjo, 2007).  

Stewarship theory ini dibagun karena pada hakekatnya manusia memiliki 

sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Kaitannya 

Stewarship theory dengan sektor publik ialah pemerintah desa dinilai mampu 

bertanggungjawab dan dapat dipercaya terhadap tindakanya untuk 

memaksimalkan pelayanan publik. Stewardship theory jika dihubungkan dengan 

pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengelola alokasi 

dana desa untuk kepentingan bersama atau masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa tidak boleh 

bertindak untuk tujuan individu sehingga menyebabkan terjadinya KKN yang 
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akan merugikan masyarakat serta negara karena alokasi dana desa digunakan 

dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

B. Orientation Value of Culture Theory (Teori Orientasi Nilai Budaya) 

Menurut seorang antropologi terkenal yaitu Kluchkhohn bahwa ada lima 

persoalan esensial dalam kehidupan manusia dalam setiap sistem nilai budaya. 

Berikut ini adalah lima masalah dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan 

bagi kerangka variasi sistem nilai budaya: 

1. Masalah hakikat dari hidup manusia. 

2. Masalah hakikat dari karya manusia. 

3. Masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. 

4. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar. 

5. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. 

 Berdasarkan isi teori orientasi nilai di atas, mengenai hidup manusia 

dimaknai kluckhorn sebagai “evil” untuk mengungkapkan kemungkinan konsep 

orientasi nilai budaya untuk beberapa budaya yang percaya bahwa kehidupan 

adalah sumber penderitaan. Di sisi lain, banyak budaya yang menganggap hidup 

sebagai sumber kebahagiaan dan keindahan, hal ini diungkapkan dengan kata 

“good”.  

Selanjutnya, pada masalah hubungan antara manusia dengan lingkungan 

alam, yang banyak dikonseptualisasikan sedemikian kuat dan sempurna agar 

manusia mampu mengikutinya. Namun ada juga jenis budaya yang mendidik 

warganya seperti budaya dalam penelitian ini yaitu siri’ na pacce. Alam secara 
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alami memiliki sifat yang ganas dan sempurna, sedini mungkin akal manusia agar 

mampu menggali rahasia, menguasai dan memanfaatkannya untuk memenuhi 

kebutuhan atau menggunakan alternatif lain untuk hidup selaras dengan alam. 

Terkait masalah persepsi manusia dengan waktu, beberapa budaya ada 

yang fokus pada masa kini dan juga fokus pada masa depan. Kategori pertama 

berkemungkinan besar adalah orang yang boros sedangkan kategori yang kedua 

berkemungkinan besar adalah orang yang hemat. Masalah mengenai makna 

pekerjaan, karya, dan amal perbuatan manusia banyak kebudayaan yang 

beranggapan bahwa manusia bekerja untuk bereproduksi dan mencari makan. 

Sedangkan mengenai hubungan antar manusia, banyak budaya yang sejak awal 

mengajarkan untuk hidup bersama dan menghormati perilaku pemimpin sebagai 

acuan budaya mereka sendiri. Sebaliknya banyak juga kebudayaan yang 

orientasinya mementingkan mutu dari prestasi bukan atas dasar kedudukan 

senioritas, pangkat maupun status sosialnya dengan menekankan hak individu dan 

kemandirian.  

C. Nilai budaya siri’ na pacce 

Nilai merupakan hal yang diperlukan dalam segala aspek kehidupan 

manusia. Dalam masyarakat, nilai dapat hidup dan menjadi falsafah dalam 

masyarakat tertentu seperti falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar yang 

masih dijunjung tinggi hingga sampai saat ini yaitu siri’ na pacce (Imhasadi, 

2011).    
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Siri’ 

Bagi orang Bugis-Makassar, kata siri juga dapat dipahami sebagai prinsip 

hidup dan mentalitas yang tidak serakah. Semboyan falsafah hidup masyarakat 

Bugis-Makassar antara lain siri’ na ranreng (siri’ dipertaruhkan demi 

kehormatan), palaloi siri’nu (menegakkan siri’nu), dan tau de' siri’na (rakyat 

tidak memiliki rasa malu dan tidak memiliki harga diri). Dari segi ontologi 

(bentuk), budaya siri’ na pacce memiliki hubungan yang erat dengan spiritualitas 

perspektif Islam, di mana kekuatan jiwa dapat diwujudkan melalui penaklukan 

jiwa atas tubuh. Karena inti dari budaya siri’ na pacce meliputi seluruh bidang 

kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Filosofi dan pandangan dunia siri 'na 

pacce memperkuat hubungan persahabatan dan solidaritas antar manusia, baik di 

dalam maupun antar suku. Pengertian siri’ na pacce tidak hanya dianut oleh dua 

suku ini (Bugis dan Makassar), tetapi juga oleh suku-suku lain di daratan 

Sulawesi, seperti suku Mandar dan Tator; hanya kosakata dan pengucapan yang 

berubah, tetapi filosofi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain tetap sama. Siri 

dibedakan menjadi empat jenis yaitu: 

a. Siri’ Nipakasiri’ 

Siri’ nipakasiri’ adalah Siri’  yang diasosiasikan dengan harkat dan 

martabat pribadi sekaligus harkat keluarga. Bentuk Siri’ ini dianggap tabu dan 

tidak boleh dilanggar karena nyawa dipertaruhkan. Mengambil seorang gadis 

(kawin lari) sebagai contohnya. Akibatnya, pelaku kawin lari harus diadili 

terutama oleh pihak keluarga perempuan, karena telah mempermalukan 

keluarga. Contoh lainnya adalah peristiwa kekerasan, seperti pembunuhan, 
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dimana pihak atau keluarga korban merasa terikat untuk menyelamatkan harga 

dirinya (Siri’na), meskipun itu berarti membunuh atau sekarat. Hutang darah 

harus dibayar dengan darah, dan hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. 

b. Siri’ Mappakasiri’siri’.  

Siri’ Tappela’ Siri’ (Makassar) atau Siri’ Teddeng Siri’ (Bugis). 

Artinya rasa malu seseorang telah “terganggu” oleh sesuatu. Ketika seseorang 

berhutang dan telah berjanji untuk mengembalikannya maka pasti akan 

ditepati. Misalnya, debitur berusaha keras untuk menepati janjinya dan 

membayar pinjamannya tepat waktu (disepakati). Jika debitur tidak memenuhi 

janjinya pada waktu yang ditentukan, dia telah mempermalukan dirinya 

sendiri. 

Keberhasilan orang Bugis dan Makassar di negara lain terkait dengan 

Siri’ Mappakasiri’siri’ dan keterkaitannya dengan etos kerja yang kuat. Selain 

itu, Siri’ Mappakasiri’siri’ dapat mencegah seseorang dari pelanggaran 

hukum, nilai moral, agama, adat istiadat, atau kegiatan lain yang merugikan 

manusia dan kemanusiaan. 

c. Siri’ Masiri’  

Siri’ Masiri’ yaitu cara hidup yang bercita-cita untuk melestarikan, 

meningkatkan, atau mencapai tujuan yang dikejar dengan tulus dan semangat, 

mengerahkan semua upaya untuk kepentingan seri. "Takunjunga' Bangung 

turu' Nakugun Ciri' gulingku Kuallengi Tallanga Natoalia" adalah sebuah bait 

sinrili yang berbunyi "Aku telah membentangkan layarku, aku telah 

memasang kemudiku, aku telah memutuskan untuk tenggelam dari mundur." 
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Orang Bugis-Makassar dikenal dengan keteguhan dan keberanian dalam 

mengarungi kehidupan. 

d. Siri’ Mate Siri’ 

Siri ada hubungannya dengan iman. Orang yang mate siri’ na  adalah 

orang yang tidak memiliki rasa malu (iman) di mata orang Bugis/Makassar. 

Tipe orang seperti ini tidak akan pernah malu pada dirinya sendiri, atau yang 

dikenal sebagai mayat hidup.   

Pacce (Makassar) (Bugis: Pesse) 

Arti harafiah Pacce adalah "pedih", tetapi juga memiliki makna budaya 

tentang kasih sayang, kemanusiaan, keinginan untuk membantu, dan humanisme 

global. Akibatnya, pacce' adalah rasa (pernyataan) solidaritas yang tulus yang 

mungkin mengarah pada tindakan. Sebagai deklarasi moral, inilah etos orang 

Bugis-Makassar. Misalnya, jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya 

(mempermalukan keluarga), anak yang mempermalukan (siri’) dihapus dari daftar 

keluarga dan dicoret. Anak itu diambil kembali jika orang tuanya mendengar dan 

mengamati bahwa anak mereka menderita dan hidup dalam kesakitan suatu hari 

nanti. Malu dan tidak tega melihat anaknya menderita. 

 Dalam penelitian Said (2011)  nilai budaya siri’ na pacce terbagi atas tiga 

yaitu: 

1. Nilai Filosofis, yaitu untuk menggambarkan pandangan hidup orang-orang 

Bugis-Makassar terhadap berbagai persoalan kehidupan  seperti karakter, 

watak, optimisme, konsistensi, loyalitas, pemberani dan konstruktif.   
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2. Nilai Etis, yaitu nilai-nilai terkait nilai moral seperti ketegasan, kesadaran 

diri, kejujuran, kesetiaan, kebijaksanaan, kesopanan, kerendahan hati, cinta 

dan empati.  

3. Nilai Estetis, meliputi nilai non insani yang terdiri atas benda tak 

bernyawa, benda nabati, dan benda hewani 

Secara umum, nilai siri’ na pacce terdiri dari empat unsur nilai yaitu 

aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan, dan kejujuran  (Rusdi 2016). 

Ke empat unsur nilai tersebut dijelaskan  Hamid et al. (2007)  sebagai berikut;   

a. Aktualisasi diri merupakan sikap kesungguhan individu dalam bekerja 

secara maksimal dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya.  

b. Adanya rasa malu dan rasa bersalah, yaitu perasaan individu yang sangat 

mendalam karena tidak mampu mematuhi peraturan yang berlaku dalam 

masyarakat, tidak mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, 

dan tidak mampu menunjukkan sikap disiplin dalam segala aktivitasnya. 

Sehingga sangat berpengaruh besar terhadap suasana hati individu.  

c. Kesetiaan, adalah kemampuan dalam menjaga amanah yang telah 

dipercayakan dan memegang teguh janji yang telah dibuat.  

d. Kejujuran yaitu sinkronnya antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan 

sehingga membuat individu berperilaku sesuai hati nurani dan kebenaran.  

Individu yang mempraktikkan prinsip-prinsip budaya siri’na pacce akan 

menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari mereka (Ahmadi 

1999). Individu akan bekerja dengan sebaik-baiknya jika mereka memanfaatkan 

potensi mereka sebaik-baiknya. Individu akan secara ketat mengikuti hukum 
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masyarakat, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, dan berperilaku 

disiplin. Selanjutnya, seseorang akan menjunjung tinggi dan mempertahankan 

kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Besar kecilnya sikap hidup orang 

Bugis-Makassar tetap terjaga di bawah pengaruh cita-cita siri’ na pacce. Satu hal 

yang perlu diperhatikan adalah jika harga diri masyarakat telah rusak, obatnya 

dapat ditemukan melalui musyawarah atau diskusi.   

D. Akuntabilitas 

Pengertian akuntabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuAk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab atau menerangkan kinerja serta tindakan seseorang suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan, pertanggungjawaban dan atau akuntabilitas (Hamid, 2016). 

Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: 

َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ الِٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا باِلْعدَلِْ ۗ  ۞ اِنَّ اللّٰه

َ كَانَ سَمِيْعاًۢ بصَِيْرًا  ا يعَِظُكُمْ بهِٖ ۗ اِنَّ اللّٰه َ نعِِمَّ  اِنَّ اللّٰه

Terjemahannya: 

“58.  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” (Al-Qur’an Kemenag 2021)  

M. Quraish Shihab (2017) dalam tafsir Al-Mishbah jilid 2 menafsirkan 

bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara 

dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah 

adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai 
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oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. 

Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan 

ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan. Selain itu, Quraish 

Shihab mengisyaratkan bahwa setiap manusia telah menerima amanah secara 

potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh.  

Ayat diatas memerintahkan kepada para pemimpin atau pemangku jabatan 

yang bewenang haruslah menyampaikan amanah kepada pemiliknya dengan tepat 

dan sebenarnya. Pemilik yang dimaksud adalah pihak-pihak berkepentingan 

seperti masyarakat dan pemerintah pusat. Selain itu, pemimpin harus pula berlaku 

adil dalam menetapkan keputusan. Dari ayat tersebut menyampaikan amanah 

dengan sebenarnya dapat dimaknai sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas.  

Menjadi seorang pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Seorang 

pemimpin harus menjadi sosok yang mengayomi dan melayani rakyat. Selain itu, 

pertanggungjawaban seorang pemimpin tidak hanya akan diminta di dunia dan 

akhirat pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dijelaskan dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi: 

Dari Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW berkata, 

“ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari 

kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, 

seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia 

bertanggungjawab dengan kepemimpinannya atas mereka”. (HR. Abu 

Dawud).  

Hadis diatas menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan 

seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 

Dalam islam, yang mendapat amanah untuk menjadi pemimpin sudah seharusnya 

mereka menjadi pemimpin yang adil, jujur, amanah, dan berpihak pada rakyat. 
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Dengan demikian jika pemerintahan desa ingin memperoleh tata kelola yang baik, 

harus menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparan, 

akuntabilitas, responsibilitas,independensi, dan fairness (Majid 2020).  

Khocthler mendefinisikan akuntabilitas sebagai employee, responsibility,  

dan control. Employee atau kewajiban seseorang, agen, atau orang lain untuk 

memberikan laporan yangg bermanfaat dan memuaskan mengenai kekuasaan, 

tindakan atau kelalaian atas kekuasaan yang mereka miliki. Sedang responsibility, 

yaitu ukuran tanggung jawab atau kewajiban kepada seseorang yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai uang atau kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan 

sebelumnya. Control itu sendiri diartikan sebagai kewajiban dalam menunjukkan 

manajemen yang baik, pengendalian yang baik, kinerja yang baik sesuai dengan 

hukum, ketentuan-ketentuan, persetujuan, keabsahan, dan persyaratan yang 

berlaku.  

Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan 

pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. 

2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara 

konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

4. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. 

5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif.   

Proses akuntabilitas membantu organisasi/perusahaan/pemerintahan untuk 

mengetahui apa yang sedang dibutuhkan stakeholder dan masyarakat. Seperti 
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laporan keuangan, yang dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai 

akuntabilitas seseorang kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Bowen, 

prinsip akuntabilitas memiliki tiga fungsi diantaranya: 

a. Alat kontrol tugas,  

b. Menekan angka penyalahgunaan tugas 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja 

E. Pengelolaan 

Pengelolaan  menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982) didefinisikan sebagai 

kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Sedangkan 

menurut Sondang P. Siagian (1997) arti pengelolaan adalah soft skill untuk 

mencapai hasil tertentu dengan meggunakan bantuan orang lain.  George R 

Terry menambahkan bahwa pengertian pengelolaan adalah pemanfaatan sumber 

daya yang diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Nugroho (2003) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah 

yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan 

berasal dari kata to manage yang berarti  kelola dan biasanya merujuk pada 

proses mengurus sesuatu. Sedangkan menurut Syamsu pengelolaan 

dititikberatkan sebagai fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi 

pekerjaan. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

proses kegiatan dengan menggunakan prinsip manajemen yang meliputi 

perencanaan, pelasanaan, pengorganisasiaan, dan pegawasan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Pengelolaan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, 

karena pengelolaan dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, 

tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa tujuan 

pengelolaan diantaranya yaitu untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi 

dan misi,  untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan yang saling 

bertentangan, dan untuk mencapai efisien dan efektivitas dalam organisasi. 

F. Dana Desa  

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber 

dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan 

peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 

dari  APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan 

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa disetiap Kabupaten 

dan Kota. 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa, tujuan disalurkannya dana 

desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan 

memberdayakan desa agar mejadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dana desa 
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dipercaya mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju 

masyarakat yang adil, mamur dan sejahtera. Tujuan alokasi dana desa adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengurangi kesenjangan dan mengatasi kemiskinan. 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan 

keadilan kearifan lokal. 

4. Meningkatkan pengalaman nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam 

mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 

6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). 

Alokasi dana desa digunakan 30 persen untuk operasional pemerintah 

daerah dan 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa. 

Uang desa diprioritaskan untuk proyek pemberdayaan masyarakat berdasarkan 

situasi dan potensi desa, serta sesuai dengan tujuan tahunan RPJMDes dan 

RKPDes. Semua kegiatan yang dibiayai dengan dana desa direncanakan, 

dilaksanakan, dan dibuka secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat desa, dan semua kegiatan harus dilaksanakan secara administratif, 

teknis, dan legal, sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa, yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. 

Uang desa digunakan secara bijaksana, efektif, efisien, adil, dan terkendali.    
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G. Pengelolaan Dana Desa   

Penerimaan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara transparan dan 

akuntabel dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN). 

Pemahaman tentang pengelolaan dana desa di desa akan menjadi aspek penting 

dan mendasar yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan di tingkat 

pemerintahan desa khususnya aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan desa (Indrawati 2017). 

Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, akuntabilitas 

pemerintah desa dapat ditanggung secara administratif, teknis, dan legal. 

Informasi yang diberikan kepada masyarakat yang dilengkapi dengan papan 

informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas 

akan menunjukkan bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa, 

khususnya Dana Desa, dan menerima aspirasi masyarakat desa, serta bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang 

direncanakan.   

1. Perencanaan  

Komponen terpenting pemerintah adalah perencanaan, dan 

perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang sukses (Rahmawati, 

dkk. 2015). Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa bekerjasama 

dengan masyarakat desa. Perencanaan Pasal 20 didasarkan pada Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.  
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2. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan 

pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan ditandatangani 

oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa harus diperhatikan. Kegiatan 

penerimaan dan pencatatan desa yang sering disebut dengan resi merupakan 

kegiatan penerimaan dan pencatatan desa. Pengeluaran/pengeluaran untuk 

penyelenggaraan pelayanan, di sisi lain  adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).    

3. Penatausahaan  

Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi 

keuangan di masyarakat. Bendahara desa adalah anggota PTPKD (Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan bertanggung jawab mendukung 

Sekretaris Desa. Semua transaksi harus dicatat dalam bentuk penerimaan dan 

pengeluaran oleh bendahara desa. Bendahara membuat pencatatan sederhana, 

tidak dalam bentuk jurnal akuntansi, tetapi dalam bentuk pembukuan. 

Bendahara Desa menyelenggarakan pembukuan keuangan berupa Buku Kas 

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Pengelolaan keuangan 

desa diselenggarakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.  

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban  

Dalam pelaksanaan keuangan desa, pemerintah desa wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan, tugas, hak, dan kewajiban-kewajiban 

penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kegiatan penerimaan 
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dan pencatatan desa yang disebut juga dengan resi adalah kegiatan menerima 

dan mencatat desa. Pengelolaan/pengeluaran untuk pelaksanaan pelayanan, di 

sisi lain, adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (BPKP, Juklak 

Bimkon Keuangan Desa, 2015). Pasal 24 Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 mengatur tentang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. 

5. Penatausahaan 

   Penatausahaan keuangan desa merupakan pencatatan yang 

khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa merupakan unsur 

dari PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dijabat 

oleh kepala/staf urusan keuangan, dan memiliki tugas membantu Sekretaris 

Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi 

baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh 

bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan 

pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa 

berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. 

Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa ada di pasal 35.  

 Setiap semester, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa diberikan 

kepada bupati/walikota. Sebagai koordinator PTPKD, Sekretaris Desa 

membantu kepala desa dalam menyelesaikan pengelolaan keuangan desa. 

laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah salah satu 

tugas dari Seketaris Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat di 



25 
 

  
 

pasal 37 dan 38 dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

Asas Pengelolaan Keuangan desa perlu diselenggarakan untuk 

mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan desa. 

Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, 

partisipatif, dan dilakukan dengan disiplin dan disiplin. 

H. Akuntabilitas Dana Desa  

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja seseorang/pimpinan organisasi 

kepada pihak pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, meminta pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung 

jawab kemudian membuat keputusan. Akuntabilitas publik adalah akuntabilitas, 

yang berarti bahwa seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan, 

persiapan hingga pelaksanaan, harus didokumentasikan dan 

dipertanggungjawabkan secara akurat (tahap Mardiasmo 2002). 

Transparansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya yaitu 

dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala dalam 

menjalankan pemerintahannya. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus 

memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban (Makalalag, dkk. 

2017). Menurut Sujarweni (2015) partisipasif adalah dimana setiap warga desa 
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memiliki hak untuk terlibat disetiap pengambilan keputusan dan setiap kegiatan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pengelolaan Dana Desa di 

Pemerintah Desa sangat penting diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan 

Dana Desa dapat dipertanggung jawabankan.  

1. Tahap Perencanaan 

Perencanaan di desa dilakukan secara transparan dan melibatkan peran 

serta masyarakat. Perencanaan Dana Desa Musyawarah desa diadakan untuk 

membahas rencana program Dana Desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, 

Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri dari 

tokoh adat, tokoh agama, tokoh Sebagai komponen pertama dari dalam 

APBDes, hasil pembahasan dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana 

(RPD). 

Masyarakat Desa dapat mengakses suatu kebijakan dan berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa pada tahap 

perencanaan ini. Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa 

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota, berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan 

Keuangan Desa, (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan 

Tahunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana 

pembangunan desa disusun berdasarkan kesepakatan dalam rapat desa yang 

diadakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. 
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2. Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Pelaksanaan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa 

sepenuhnya dilakukan oleh Timlaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung 

dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tim Pelaksana Desa 

mempertanggungjawabakan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan Dana 

Desa. Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan 

pengeluaran desa, yaitu melalui Rekening Kas Desa, berdasarkan Juklak 

Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015). Dimana Kepala Desa dan 

Bendahara Desa harus menyerahkan hibah dana. Setiap penerimaan dan 

kontes harus dilakukan dengan sah dan tahan lama. 

3. Tahap Penatausahaan 

Tahap penatausahaan akan dilakukan secara akuntabel. Kegiatan 

penatausahaan Bendahara Desa adalah kegiatan yang khusus. Bendahara Desa 

wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, tutup buku, dan 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap 

bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan keuangan secara 

sistematis dan kronologis pada transaksi-transaksi yang ada. 

Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, 

Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Juklak Bimkon Pengelolaan 

Keuangan Desa, 2015). Bendahara Desa melakukan pencatatan dalam Buku 

Kas Umum untuk yang bersifat tunai atas seluruh penerimaan dan 

pengeluaran. Buku Bank, sebaliknya, yang diterima dan pengeluaran yang 
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dilakukan melalui bank/transfer Bendahara Desa menggunakan Buku Kas 

Pembantu Pajak untuk melacak uang yang terutang kepadanya melalui 

pungutan pajak dan untuk melacak pengeluaran dalam bentuk pajak ke kas 

Negara Khusus. Sesuai pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib mempertaruhkan uang 

dengan melalui laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya, Bendahara Desa 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas 

Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan 

buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.  

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban  

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam 

melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuang desa. 

Setiap semester, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang disampaikan 

kepada bupati/walikota, yaitu untuk semester pertama keempat minggu 

keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan untuk semester dua minggu 

keempat bulan Januari tahun berjalan. camat, terdiri dari Laporan Semester 

Pertama yang paling lambat penyampaiannya pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan dan Laporan Semester Akhir Tahun, yang penyampaiannya pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

Setiap akhir tahun realisasi, Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

misalnya, mengintegrasikan pertanggungjawaban Dana Desa dengan 
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pertanggungjawaban APBDes. Sebaliknya, Tim Pelaksana Dana Desa 

diharapkan melaporkan pelaksanaan Dana Desa dalam bentuk Laporan 

Bulanan, yang meliputi kemajuan pelaksanaan dan pelaksanaan dana, serta 

laporan realisasi Dana Desa. perkembangan fisik. Laporan-laporan ini 

disampaikan setiap setengah tahun dan setiap tahun dengan beberapa pergi ke 

Bupati/Walikota dan lainnya ke BPD. 

I. Profesionalitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdasarkan pemahaman makna 

katanya, profesionalitas merupakan kata benda yang memiliki makna sebagai kata 

yang menunjukkan kualitas keprofesian seseorang ataupun organisasi. Kata 

profesionalitas lazimnya dapat diartikan sebagai kualitas sikap para anggota suatu 

profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka 

miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, sebutan 

profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan” derajat keprofesian 

seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugasnya.  

Septriono (2013) juga mengatakan profesionalitas adalah kemampuan para 

anggota suatu profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuannya 

secara terus menerus serta penilaian terhadap kualitas keprofesionalan seseorang 

ataupun sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah profesi dan melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Sebuah profesi akan dinilai 

sebagai profesi yang profesional apabila dalam kinerja yang ditunjukkan oleh 
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profesi tersebut telah berjalan optimal yang kemudian kualitas dari profesional ini 

disebut profesionalitas. 

Dapat disimpulkan bahwa profesionalitas merupakan suatu kemampuan 

yang handal dalam bertugas yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja yang 

bermutu tinggi, waktu yang tepat prosedur yang bisa diikuti masyarakat yang 

dilayaninya. Supaya handal tentunya dibutuhkan pendidikan dan latihan yang 

akan mendukung pegawai dalam bekerja agar dapat merespon kebutuhan dan 

perkembangan lingkungan yang semakin pesat pada era otonomi sekarang. Tujuan 

tersebut agar bisa  melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan memiliki 

daya inovatif yang tinggi mengacu pada visi misi organisasi. 

Menurut Rismawaty (2008) ciri-ciri profesional yaitu:  

a. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dipunyai 

oleh orang umum lainnya, apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau 

pelatihan yang diperolehnya, dan ditambah dengan pengalaman selama 

bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional.  

b. Mempunyai kode etik, dan merupakan standar moral bagi setiap profesi 

yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk 

aturan main, dan perilaku kedalam “kode etik”, yang merupakan standar 

atau komitmen moral kode perilaku (code of conduct) dalam pelaksanaan 

tugas dan kewajiban selaku by profession dan by function yang 

memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman 

bagi profesi bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik 

tersebut.  
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c. Memiliki tanggungjawab profesi (responsibility) dan integritas pribadi 

(integrity) yang tinggi baik terhadap dirinya maupun terhadap publik, 

klien,  pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/massa 

dan hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya. 

d. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat, dan dengan 

penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya, yaitu dalam pengambilan 

keputusan adalah meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan 

masyarakat, bangsa dan negaranya. Memiliki jiwa pengabdian dan 

semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa 

keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya.  

e. Otonominisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk 

mengelola (manajemen), yang mempunyai kemampuan dalam 

perencanaan program kerja jelas, strategik, mandiri dan tidak tergantung 

pihak lain serta yang sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak 

terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran dan 

fungsinya. Disamping itu memiliki standar dan etos profesional yang 

tinggi.  

f. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk 

menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan 

perilaku standar profesi sebagai tolok ukur itu agar tidak dilanggar. Selain 

organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, dan fungsi lainnya adalah 

merupakan wacana komunikasi untuk saling tukar menukar informasi, 

pengetahuan dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota. 
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Ada berbagai macam cara kita mewujudkan kriteria tersebut kedalam 

sikap profesional dalam berorganisasi, diantaranya:  

1) Memiliki tanggungjawab. 

2) Bersikap proaktif.    

3) Adanya rasa cinta pada pekerjaan.  

4) Adanya kesetiaan atau loyalitas.  

5) Menundukkan diri pada nilai-nilai etis.   

6) Mau belajar dari kesalahan.  

7) Jujur dan bisa dipercaya.   

Dalam Al-Qur’an surat Asy-Syarh ayat 7 dan 8 Allah SWT berfirman: 

 (8-7: 94) الشرح/ ٨وَالِٰى رَب ِكَ فاَرْغَبْ ࣖ  ٧فاَِذاَ فرََغْتَ فاَنْصَبْْۙ 

 Terjemahan:  

7.Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja 

keras (untuk kebajikan yang lain. 8.dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah! 

(Asy-Syarh/94:7-8) 

M. Quraish Shihab (2017) dalam Tafsir Al-Misbah Jilid 15, menafsirkan 

kata faraghta diambil dari kata faragha yang berarti kosong setelah sebelumnya 

penuh baik secara material maupun immateial. Seseorang yang telah memenuhi 

waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaannya maka jarak 

waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya 

dinamai faragh. Kata fa-nshab terdiri dari rangkaian huruf fa’ yang biasa 

diterjemahkan maka dan inshab yang merupakan bentuk perintah dari kata 

nashaba.   
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Maka apabila engkau telah selesai yakni sedang berada di dalam 

keluangan setelah tadinya engkau sibuk maka bekerjalah dengan sungguh-

sungguh hingga engkau letih atau hingga tegak dan nyata suatu persoalan baru 

dan hanya kepada Tuhanmu saja, tidak kepada siapapun selain-Nya. Hendaknya 

engkau berharap dan berkeinginan penuh guna memperoleh bantuan-Nya dalam 

menghadapi setiap kesulitan serta melakukan suatu aktivitas (M. Quraish Shihab 

2017).    

Ayat diatas menjelaskan agar kita tetap berusaha dan bekerja namun tidak 

lupa dengan Tuhan karena hanya kepada-Nyalah segala harapan tertuju. Aktivitas 

apapun baik urusan dunia maupun akhirat selalu dilandaskan keterikatan dengan 

Tuhan. Menurut  Salim (2019) Jika seseorang ingin menjadi profesional, ia harus 

mampu menguasai pekerjaan, loyal, memiliki integritas, mampu bekerja keras, 

memiliki visi, berkomitmen pada profesinya, dan memiliki motivasi. Berikut ini 

adalah beberapa ciri dalam Islam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

profesionalitas (Zuhdi 2004) : 

1. Sifat kejujuran (shiddiq). Salah satu fondasi terpenting untuk membangun 

profesionalitas adalah kejujuran. Karena kejujuran, hampir semua usaha 

bersama hancur. Kejujuran memiliki peran besar dalam perkembangan 

aktivitas di dunia organisasi, perusahaan, dan institusi modern saat ini. 

Demikian pula sikap jujur pemimpin suatu negara berperan besar dalam 

pembentukannya. Ketika para pemimpin negara tidak jujur dan korup, negara 

menghadapi tantangan nasional yang serius yang sulit untuk diatasi.  
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2. Sifat tanggung jawab (amanah).  Jika orang-orang yang terlibat dalam suatu 

perusahaan/organisasi/lembaga tidak dapat dipercaya, maka 

perusahaan/organisasi/lembaga tersebut akan dimusnahkan. Jika kita 

menerima tanggung jawab, tidak dengan tidak bertanggung jawab dan sesuai 

dengan peruntukannya, tidak akan ada yang dirugikan. Selanju.tnya, 

akuntabilitas adalah jenis keterikatan pribadi pada tugas yang ada. 

3. Pribadi yang komunikatif (tabligh). Sikap komunikatif dan lugas adalah salah 

satu atribut profesional. Seseorang yang menguasai suatu pekerjaan yang 

komunikatif akan dapat berinteraksi dengan orang lain dengan lebih mudah. 

Ia juga dapat membantu rekan-rekannya dalam bekerja sama atau 

menjalankan visi dan misi yang telah diartikulasikan. Sedangkan karena 

sifatnya yang terbuka, kepemimpinan dapat diakses oleh semua pihak, dan 

tidak ada ketidakpercayaan, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi. 

4. Sifat cerdas (fathanah). Seorang profesional dengan kecerdasan akan mampu 

mengenali dan menangkap peluang dengan cepat dan benar. Seorang 

pemimpin organisasi yang kompeten akan cepat dan tepat dalam 

mengidentifikasi tantangan lembaga. Dia dengan cepat memahami tujuan 

anggotanya sehingga setiap peluang dapat dimaksimalkan dan tantangan 

dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. 

Setiap organisasi memiliki ciri khas yang menjadi identitas, budaya, dan 

nilai tersendiri dalam memenuhi tujuan dan misi organisasi, dengan nilai-nilai 

tersebut diharapkan dapat membantu kinerja anggota. Demikian pula, masing-

masing anggotanya berbeda dalam hal kepribadian dan nilai-nilai, yang dianggap 
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sebagai prinsip panduan untuk interaksi seseorang dengan orang lain. Dampak 

dari keragaman ini pada organisasi mungkin menguntungkan atau buruk. Menurut  

Morrow and Goetz (1998), indikator profesionalitas sebagai berikut :  

a. Pengabdian pada profesi (dedication) yang tercermin dalam dedikasi 

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 

Sikap ini adalah ekspresi dari pencerahan diri secara total terhadap pekerjaan.  

Pekerjaan didefinisi sebagai tujuan bukan sekedar alat untuk mencapai 

pekerjaan. Sedangkan totalitas adalah merupakan komitmen pribadi sehingga 

kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani 

dan kepuasan material. 

b. Kewajiban social (social obligation) pandangan tentang pentingnya peran 

profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun 

profesionalitas itu sendiri, karena adanya pekerjaan tersebut.  

c. Kemandirian (autonomy demands) yaitu suatu pandangan bahwa seorang 

profesionalitas harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari 

pihak lain. 

d.  Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation) yaitu suatu 

kenyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan 

professional adalah rekan semua profesi bukan pihak luar yang tidak 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya.  

e. Hubungan dengan sesama profesi (profesi community affiliation) yaitu 

penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan 

kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan ini.  
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J. Kerangka Pikir  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan atau pengaruh nilai 

budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan 

profesionalitas sebagai variabel moderasi dengan dilandasi teori stewardship 

theory dan Teori Orientasi Nilai Budaya. Desain penelitian tesebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah rujukan atau referensi yang memiliki 

kemiripan atau kesamaan dengan apa yang diteliti kemudian dijadikan pedoman 

atau patokan untuk dikembangkan lagi. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa 

penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. 
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Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama Penulis 

(Tahun) 
Judul Hasil Penelitian 

1.  Rusdi (2016) Nilai Budaya 

Siri’na Pacce Dan 

Perilaku Korupsi. 

Temuan mengungkapkan hubungan 

negatif yang substansial antara nilai 

budaya siri’na speed dan perilaku 

korup (r = -468; p = 0,000 0,01). 

Akibatnya, semakin tinggi nilai 

budaya siri’na pacce yang dianut, 

maka semakin rendah tingkat 

korupsinya, dan sebaliknya. Nilai 

budaya sir'na pacce memiliki 

pengaruh sebesar 21,9 persen (r2 = 

0,219) terhadap perilaku korupsi. 

2.   Ultsani et al. 

(2019) 

Menggali Nilai 

Siri’ Na Pacce 

Sebagai Tinjauan 

Sosiologis 

Pembentukan 

Perda Anti 

Korupsi. 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa adanya korelasi antara nilai 

anti korupsi dalam nilai budaya 

Siri’ na Pacce namun kian menipis 

sehingga dengan penelitian ini nilai 

budaya Siri’ na Pacce yang ada di 

masyarakat Bugis-Makassar bisa 

ditumbuhkan dan diangkat menjadi 

norma berupa Peraturan Daerah 

Sulawesi Selatan 

3.  Haerani 

(2017) 

Implementasi 

Nilai Budaya Siri’ 

Na Pacce Dalam 

Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan  

Alokasi Dana 

Desa   (Studi pada 

Desa Tanabangka 

Kecamatan 

Bajeng Barat 

Kabupaten Gowa) 

Mengungkap bahwa nilai budaya 

siri’ na pacce dapat meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan alokasi 

dana desa (ADD) karena 

akuntabilitasnya terkait dengan 

kejujuran dan tanggung jawab. 

Nilai budaya juga memiliki nilai 

lempu' (kejujuran) dan ada' 

tongeng (mengatakan kebenaran) 

dalam sebuah tindakan. Kecepatan 

Siri memiliki dampak yang 

signifikan terhadap seberapa baik 

sebuah mandat dijalankan. 

4.   Setiana & 

Yuliani (2017) 

Pengaruh 

Pemahaman dan 

Peran Perangkat 

Desa Terhadap 

Akuntabilitas 

Variabel Peran Perangkat Desa 

dan Pemahaman Perangkat Desa 

menjelaskan 44,8 persen 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa, sedangkan sisanya 55,2 
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Pengelolaan Dana 

Desa 

persen ditentukan oleh variabel 

atau faktor lain yang tidak diteliti 

atau di luar model regresi 

penelitian ini. F hitung lebih besar 

dari F tabel, menunjukkan bahwa 

model yang digunakan baik, 

sesuai dengan hasil uji statistik F. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa 

peran perangkat desa berpengaruh 

positif terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa, 

sedangkan pemahaman perangkat 

desa berpengaruh tidak 

menguntungkan terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa. 

5.  Rahman et al., 

(2021)  

Pengawasan 

anggaran ditinjau 

dari budaya lokal 

makassar dalam 

konsep good 

governance. 

Berdasarkan temuan penelitian 

ini, pengawasan terhadap 

pengelolaan ADD di Desa 

Pacellekang sudah cukup baik, 

sesuai dengan prinsip good 

governance. Dimulai dari tahap 

perencanaan, berlanjut ke tahap 

implementasi, dan terakhir ke 

tahap akuntabilitas, proses 

pengelolaan dan keuangan yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik telah 

dilaksanakan, meskipun masih 

terdapat beberapa kekurangan. 

Selanjutnya berdasarkan nilai 

budaya siri’ na pacce, 

pertanggungjawaban dan 

pelaporan juga langsung kepada 

pihak yang berkepentingan, yang 

dapat meningkatkan pengawasan 

terhadap pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD), karena 

diketahui pihak-pihak yang dapat 

ikut serta dalam pemantauan 

lainnya selain masyarakat adalah 

pemerintah pusat itu sendiri. kita 

adalah satu-satunya 

6.   Ani (2020)  Pengaruh 

partisipasi 

masyarakat, 

Hasil temuan mengungkapkan 

bahwa partisipasi masyarakat dan 

pemanfaatan teknologi informasi 
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sistem 

pengendalian 

intern, dan 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa dengan 

profesionalitas 

sebagai variabel 

moderasi. 

berdampak baik terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

anggaran desa. Sistem 

pengendalian intern berdampak 

merugikan terhadap tanggung 

jawab pengelolaan uang desa. 

Dampak pelibatan masyarakat, 

prosedur pengendalian internal, 

dan penggunaan teknologi 

informasi terhadap tanggung 

jawab pengelolaan dana desa 

tidak dimoderasi oleh 

profesionalitas. 

7.  Cahya (2016) Profesionalitas 

dan akuntabilitas 

aparatur desa 

dalam 

pelaksanaan 

alokasi dana desa 

(studi kasus di 

kampung adi jaya 

kecamatan 

terbanggi besar 

kabupaten 

lampung tengah) 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa profesionalitas aparat 

kampung sudah terpenuhi 

walaupun belum maksimal. 

Namun pada indikator disiplin 

kerja dikatakan kurang tepenuhi 

dan perlu dilakukan perbaikan. 

Mengenai akuntabilitasnya dapat 

dikatakan terlaksana dengan baik 

secara keseluruhan. Penerapan 

good governance belum 

maksimal dengan tidak 

dilibatkannya pihak swasta dalam 

pelasanaan alokasi dana kampung 

di Adi Jaya. 

 

L. Hipotesis  

a. Pengaruh nilai budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Dalam penelitian ini stewardship Theory digunakan sebagai dasar teori, 

dimana jika  teori ini dikaitkan dengan sektor publik yakni pemerintah desa dinilai 

mampu bertanggungjawab dan dapat dipercaya terhadap tindakannya untuk 

memaksimalkan pelayanan publik, khususnya terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. Jika dihubungkan dengan pengelolaan dana desa maka pemerintah desa 
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diharapkan mampu mengelola dana desa untuk memenuhi kepentingan bersama 

atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Oleh 

karena itu, peran perangkat desa berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa  (Setiana and Yuliani 2017). 

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan suatu 

pertanggungjawaban, menerangkan kinerja serta  tindakan seseorang kepada pihak 

yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Pengaruh nilai budaya 

siri’ na pacce memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas seorang 

aparatur desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tahir 

(2019) yang menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya siri’ na pacce dalam 

pelayanan publik sangat berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas 

pelayanan.  Sedangkan dalam penelitian Rahman et al.( 2021) pemantauan alokasi 

dana desa mampu meningkatkan nilai budaya siri’ na pacce karena pengelolaan 

alokasi dana desa berkaitan dengan reward dan begitu juga nilai budaya siri’ na 

pacce yang memiliki nilai lempu' (kejujuran) dan ada' tongeng (mengatakan 

kebenaran) dalam mempertahankan sesuatu. 

Penelitian ini didukung oleh temuan  Rusdi (2016) yang menyatakan 

bahwa nilai budaya siri’na pacce dapat menjadi salah satu elemen yang 

membantu mencegah perilaku korupsi. Semakin kuat nilai budaya siri’ na pacce 

yang dianut, semakin sedikit perilaku korupsi yang muncul, begitu pula 

sebaliknya. Ultsani et al., (2019) menemukan keterkaitan antara nilai antikorupsi 

dengan nilai budaya siri’ na pacce dalam kajiannya. Nilai-nilai siri’ na pacce 

berdampak signifikan terhadap perilaku individu yang korup. Hal ini disebabkan 
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prinsip-prinsip yang ada dalam budaya siri’ na pacce, yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan bergantung pada 

kapasitasnya sendiri dan memiliki kepedulian terhadap sesamanya, memegang 

teguh janji atau amanah yang telah dibuat, serta jujur dalam setiap hal yang 

dilakukan (Hamid et al. 2007).  

Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Haerani 

(2017), yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya siri’ na pacce dapat 

mendorong akuntabilitas dalam mengelola alokasi anggaran desa, karena budaya 

siri’ na pacce ini memiliki nilai-nilai seperti kejujuran dalam menerapkan 

tindakannya dan selaras dengan akuntabilitas yang juga terkait dengan integritas 

dan akuntabilitas. Maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Nilai budaya siri’ na pacce berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa  

b. Profesionalitas memoderasi hubungan antara nilai budaya siri’ na 

pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Dalam teori orientasi nilai budaya profesionalitas termasuk dalam masalah 

haikikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Dimana kebudayaan yang 

orientasinya mementingkan mutu atau kualitas diri dan prestasinya bukan didasari 

pada pangkat, senioritas, maupun status sosialnya. Profesionalitas merupakan 

sebutan kualitas sikap anggota terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan 

keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Halim yang menjelaskan bahwa profesionalitas 

merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungannya dengan profesi. 
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Profesionalitas menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian seseorang 

dilihat dari sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas. Seseorang yang memiliki sikap profesionalitas maka rasa 

tanggungjawabnya, cara melayani dalam pekerjaannya, serta rasa kejawatannya 

akan dijunjung tinggi dengan baik.  

Untuk meningkatkan profesionalitas seorang aparatur desa hendaknya 

memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan dana desa. Hal 

ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dana desa. 

Penelitian ini sejalan dengan pendapat  Nasution (2021) yang menyatakan bahwa 

untuk peningkatan profesionalitas aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan 

keuangan desa harus mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa untuk 

mencapai tujuan pemerintah desa dalam memberikan kinerja terbaik dalam 

pembangunan desa.   

Profesionalitas memiliki peran penting dalam organisasi, sikap 

profesionalitas ini memberikan gambaran untuk menyelesaikan seluruh 

pertanggungjawaban sesuai dengan tugas masing-masing. Memiliki nilai-nilai 

etis, jujur, dan memiliki tanggungjawab merupakan perwujudan dari kriteria sikap 

profesionalitas dalam organisasi (sakinah & amorega). Hal ini dikuatkan dengan 

pernyataan Vroom (1964) dalam Arumsari (2014) yang menyatakan bahwa salah 

satu sikap yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan 

memenuhi setiap kebutuhan hingga mencapai kinerja yang diinginkan atau yang 

diharapkan adalah profesionalitas. Dari penjelasan tersebut dapat diturunkan 

hipotesis sebagai berikut: 
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H2 : Profesionalitas berpengaruh positif antara hubungan antara nilai siri’ na 

pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  .
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kuantitatif, yang digunakan untuk mengevaluasi hipotesis yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan teori pengukuran variabel. Dalam Sugiyono (2013) metode 

kuantitatif adalah metode berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pegumpulan data menggunakan 

instrumen peelitiian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang 

realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, 

terukur, dan hubungan gejala sebab akibat.  

Penelitian pada umumya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu 

yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab 

rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan 

hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data 

lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang 

telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan 

statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang 

dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan 

pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian 

dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.   
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa yang ada di Kabupaten 

Bulukumba Sulawesi Selatan.   

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiasif. Penelitian asosiasif 

adalah suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu: hubungan simetris, hubungan 

kausal, dan interaktif/resiprocal/timbal balik. Bentuk hubungan dalam penelitian 

ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat 

sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) 

dan dependen (dipengaruhi). Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel 

terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga 

dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut 

selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen (Sugiyono 2013).  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah subjek generalisasi regional, atau subjek dengan kualitas 

yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, dan kesimpulan diambil berdasarkan 

temuan penelitian. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya 

penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah 
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guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya (Sugiyono 2013). Semua faktor 

yang terdapat dalam variabel penelitian merupakan populasi dalam penelitian ini. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintahan 

desa/kelurahan Kabupaten Bulukumba. 

Ukuran dan fitur populasi tercermin dalam sampel. Metode penentuan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu dimana pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria 

tertentu. Purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas 

ciri-ciri atau sifat tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. 

Kriteria yang digunakan adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Staf Aparatur 

Desa yang bekerja di Kantor Desa yang ada di Kabupaten Bulukumba.  

Menurut Hair (2010), sampel yang terlalu besar akan meyulitkan peneliti 

untuk mendapat model yang cocok. Ukuran sampel yang disarankan yaitu 100-

200 responden agar dapat digunakan estimasi interpretasi. 

Sampel = (Jumlah indikator) x (Angka 5 sampai 10 kali). 

Berdasarkan pedoman tersebut, maka jumlah sampel masimal untuk 

penelitian ini adalah: 

Sampel maksimal = 11 x 8 = 88 responden 

Berdasar dari rumus diatas, maka jumlah sampel  dalam penelitian ini 

adalah 88 responden pegawai yang bekerja di intansi Desa yang ada di Kabupaten 

Bulukumba. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 Kecamatan, namun dalam 
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sepuluh Kecamatan tesebut ada satu kecamatan yang tidak memiliki Desa. Jadi, 

dalam penelitian ini diambil 9 kecamatan saja. Jumlah Desa yang ada di 

Kabupaten Bulukumba adalah 109 Desa tapi yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah 27 Desa. Hal ini  berarti bahwa di setiap kecamatan terdiri 

dari 3 (tiga ) Desa yang dijadikan sampel.  

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. Data 

subjek adalah sejenis data penelitian yang terdiri dari pendapat, sikap, 

pengalaman, atau sifat seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden 

dalam penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, tanpa 

menggunakan media perantara, disebut sebagai data primer. Data primer dalam 

penelitian ini akan berupa tanggapan terhadap kuesioner yang akan dijawab 

langsung oleh subjek penelitian.   

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode survei dengan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini. Kuesioner adalah suatu jenis pernyataan yang telah disajikan 

dan akan ditanggapi oleh responden, dimana disediakan alternatif dari pernyataan 

yang diberikan oleh responden, cukup pilih salah satu. Kuesioner dari sumber 

primer, yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data pengumpulan 

data, digunakan untuk mendapatkan data yang relevan, andal, objektif yang dapat 

digunakan sebagai landasan dalam proses analisis (Sugiyono 2015). 
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F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah kegiatan setelah  data dari semua responden 

atau sumber data lain diperoleh, maka digunakan proses analisis data. Peneliti 

menggunakan analisis kuantitatif dalam penelitian ini. Analisis kuantitatif adalah 

jenis analisis yang menggunakan data besar yang disusun ke dalam kategori 

numerik. Statistik kausal komparatif, uji asumsi klasik, uji kualitas data, dan uji 

hipotesis digunakan dalam analisis data, yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS.  

1. Statistik Deskriptif 

Penyebaran kuesioner dalam bentuk skala ukur digunakan untuk 

mengumpulkan data primer. Skala Likert digunakan sebagai skala pengukuran 

dalam penelitian ini. Tanggapan responden dinilai sebagai berikut untuk 

analisis data kuantitatif: 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Netral 

4  = Setuju 

5 = Sangat setuju 

Kemudian data jawaban tersebut akan menghasilkan data ordinal. 

Data primer yang berupa skala likert tersebut kemudian dianalisis 

berdasarkan metode analisis data yang sesuai untuk digunakan dalam 

penelitian ini.  
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2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

suatu kuesioner yang digunakan sebagai alat penelitian. Jika suatu 

pernyataan dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Kriteria pengujian 

validitas adalah sebagai berikut : 

1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan 

tersebut adalah valid. 

2) Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka pernyataan 

tersebut tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk menentukan validitas suatu 

angket yang berfungsi sebagai indikator suatu variabel atau konstruk. 

Jika respons seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu, kuesioner dikatakan dapat diandalkan. Jika 

cronbach's alpha > 0,06, suatu item kuisioner dikatakan reliabel (layak), 

dan jika cronbach's alpha 0,06 dikatakan unreliable. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah 

(tidak terdapat penyeimbang) serta distribusi normal, maka data tersebut akan 

diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu : 

 



50 
 

  
 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini menentukan apakah faktor perancu atau residual 

dalam model regresi berdistribusi normal. Uji t dan f mengandaikan 

distribusi normal untuk nilai sisa; jika asumsi ini rusak, uji statistik 

tidak valid. Analisis grafis merupakan salah satu metode untuk 

menentukan apakah residual berdistribusi teratur atau tidak. Analisis 

grafik melibatkan (a) membandingkan data yang diamati dengan 

distribusi yang mirip dengan distribusi normal, dan (b) 

memvisualisasikan distribusi probabilitas dari distribusi normal. Data 

residual normal akan diplot sepanjang garis diagonal lurus yang 

dibentuk oleh distribusi normal. Garis yang menggambarkan data 

sebenarnya kemudian akan ditarik sejajar dengan garis diagonal. 

Cara Uji statistik Kolmogorov-Smirnov satu sampel adalah 

pilihan lain. Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan model satu sampel Kolmogorov-Smirnov: 

1) Jika hasil satu sampel Kolmogorov-Smirnov menunjukkan pola 

distribusi normal pada taraf signifikansi 0,05, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika hasil satu sampel Kolmogorov-Smirnov tidak menunjukkan pola 

distribusi normal pada taraf signifikansi 0.05, maka model regresi 

tidak memenuhi kondisi normalitas. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah 

model regresi menemukan keterkaitan antara variabel bebas 

(independen). Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen 

dalam model regresi yang layak. Variabel-variabel tersebut tidak 

ortogonal jika variabel-variabel bebasnya saling berkorelasi. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen dengan korelasi nol di antara 

mereka. Pengujian nilai toleransi dan VIF dalam suatu model regresi 

merupakan salah satu teknik untuk melihat apakah model tersebut 

memiliki multikolinearitas (Variance Inflation Factor). 

1) Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, 

penelitian dikatakan multikolinear. 

2) Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10, 

maka sistem mengalami gangguan multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat 

ketidaksamaan varians antara residual dalam satu pengamatan dan 

residual pada pengamatan lain dalam suatu model regresi. 

Homoskedastisitas terjadi ketika varians antara residual satu 

pengamatan dan residual pengamatan lain konstan, sedangkan 

heteroskedastisitas terjadi ketika varians berbeda. Jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas, model regresi yang berguna adalah model regresi 

homoskedastisitas. Grafik Scatter plot antara nilai prediksi variabel 
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dependen, khususnya ZPRED, dan residual SRESID digunakan untuk 

menguji heteroskedastisitas. Mendeteksi apakah terdapat pola pada 

grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah 

Y yang diantisipasi dan sumbu X adalah residual, dimana sumbu Y 

adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual.  

Uji glejser adalah pendekatan lain untuk memeriksa 

heteroskedastisitas. Nilai absolut dari residual diregresikan pada 

variabel dependen dalam pengujian ini. Model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas jika tingkat signifikansi lebih besar 

dari tingkat kepercayaan 0,005. 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan 

antara confounding error pada periode t dengan confounding error pada 

periode t-1 pada model regresi linier (sebelumnya). Masalah 

autokorelasi terjadi ketika ada korelasi. Karena pengamatan berturut-

turut sepanjang waktu terikat satu sama lain, terjadi autokorelasi. Pada 

penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).  

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dengan menggunakan 

nilai  Durbin-Watson dapat dilakukan dengan program SPSS, dimana 

secara umum dapat diambil patokan yaitu 

1. Jika angka DW dibawah -2 berarti autokorelasi positif 

2. Jika angka DW diatas +2 maka autokorelasi negatif 
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3. Jika angka DW diantara -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

4. Uji Hipotesis  

a. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Model regresi sederhana menghitung manual dengan 

menggunakan rumus-rumus statistik dan analisis regresi panel dengan 

bantuan SPSS. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara 

pengujian statistik sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑒 

Keterangan: 

Y  = Variabel dependen 

X  = Variabel Independen 

a  = Konstanta 

e  = error 

b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Interaksi 

atau Moderateds Regression Analysis (MRA)  

Moderateds Regression Analysis atau uji interaksi merupakan 

aplikasi khusus regresi linear berganda yang mengandung unsur 

interaksi yaitu dengan perkalian dua atau lebih variabel independen. 

MRA digunakan untuk mengetahui apakah variabel moderasi akan 

memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen 

terhadap dependen. Model persamaan regresi yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  
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𝑌 = 𝑎 + 𝑏₁𝑋₁ + 𝑏₂(𝑋₁. 𝑍) + 𝑒 

  Dimana : 

Y   = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

a   = Konstanta 

X1   = Nilai Budaya Siri’ na Pacce 

Z   = Profesionalitas 

𝑏   = Koefisien regresi 

e   = Error/residu 

 

Tabel 3. 1  

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No. Tipe Moderasi Koefisien 

1. Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2. Quasi Moderasi b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3. Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4. Prediktor  b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

Sumber : Bulutoding et al. (2020) 

Keterngan: 

b2 : Variabel Profesionalitas 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Nilai 

Budaya Siri’ na Pacce dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) 

Perhitungan dengan SPSS akan diperoleh keterangan atau hasil tentang 

koefisien determinasi (R2), Uji t untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni:  
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a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan penilaian terhadap kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel tersebut. . Dalam pengujian 

hipotesis determinasi dilihat dari besarnya nilai R Square (R2). Nilai R2 

mempunyai nilai nol sampai satu (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika R2 rendah berarti 

kemampuan variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat terbatas, dan 

jika R2 tinggi (mendekati 1) berarti kemampuan variabel bebas menjelaskan 

variasi variabel terikat tinggi. 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian koefisien secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen secara parsial (sendiri) terhadap variabel 

dependennya. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0.05 (5%), dapat diketahui pengaruh tiap variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Penentuan untuk mengetahui 

hipotesis yang diterima atau ditolak ada dua cara untuk memilih yaitu:  

1) Membandingkan t hitung dengan t table. Jika nilai koefisien beta 

understandardized bernilai positif, maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

tersebut berpengaruh positif. Sedangkan jika nilai koefisien beta 

understandardized bernilai negatif, maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel tersebut berpengaruh negatif.  

2) Melihat Probabilities Values Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 

0,05. Jika nilai probabilitas atau signifikansi (a) = lebih kecil dari 5%  

(0,05) maka dinyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara 
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signifikan. Jika nilai probabilitas atau signifikansi (a) lebih besar dari 5% 

(>0,05) maka dinyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

Uji beda t digunakan untuk melihat seberapa efektif variabel dampak 

independen dalam menjelaskan sebagian variabel dalam penelitian ini. Ho = 0 

digunakan untuk menguji koefisien hipotesis. Langkah-langkah yang diambil 

untuk menguji ialah: 

1) Menentukan Ho dan Ha. 1 = 2 = 3 = 0 Ho (tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat). Ha : 1 2 3 = 0 

(variabel bebas dan variabel terikat mempunyai pengaruh yang cukup 

besar).  

2) Menentukan Tingkat Signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 5% atau (0,05). 

3) Hitung nilai t. (t hitung). Periksa nilai t hitung dan bandingkan dengan t 

tabel. 

4) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai 

berikut: 

a) Hipotesis 1  

Ho tidak ditolak jika signifikan < 0.05 dan nilai beta positif. 

Ho diterima jika signifikan > 0.05 dan nilai beta negatif. 

b) Hipotesis 2 

Ho tidak didukung jika signifikan < 0.05 dan nilai beta negatif. 

Ho didukung jika signifikan > 0.05 dan nilai beta positif. 
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G. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel. Ada beberapa macam definisi operasional, tergantung dari 

jenis dan arah penelitian.  

1. Siri’ na Pacce 

 Siri’ na pacce adalah dua kata yang melekat dan tidak bisa dilepaskan dari 

karakter masyarakat Bugis-Makassar. Kata "Siri" secara harfiah berarti "malu". 

Sedangkan Pacce mengacu pada perasan kesedihan dan rasa sakit yang muncul di 

hati seseorang sebagai akibat dari menyaksikan penderitaan orang lain. Siri 'na 

pacce menurut filosofi Bugis-Makassar adalah rasa malu yang sudah mendarah 

daging dalam diri seseorang  (Subri 2016). Singkatnya, siri’ na pacce adalah 

prinsip budaya yang mengedepankan kemanusiaan, empati, kepedulian, dan kasih 

sayang. 

Siri’ na pacce adalah rasa malu atau harga diri yang perlu dijaga dan 

dipertahankan agar harkat dan martabat tetap terjaga. Hal ini terbukti dalam 

kehidupan sehari-hari, penghargaan kepada orang lain, orang tua yang 

menyayangi yang muda dan yang muda menghargai orang yang tua. Ungkapan 

kata YE’ (iya), NAK (anak), TABE’ (permisi), dan puang (tuan/bapak) merupakan 

contoh sebuah kata yang memiliki penghargaan yang cukup tinggi di suku Bugis-

Makassar. 

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memiliki 

rentang nilai 1 (Sangat Tidak Setuju/STS), 2 (Tidak Setuju/TS), 3 (Netral/N), 4 
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(Setuju/S), 5 (Sangat Setuju). Nilai Budaya Siri’ na Pacce dapat diukur dengan 

menggunakan indikator yang dikemukakan Hamid et al. (2007), yaitu: 

a. Aktualisasi diri 

b. Rasa malu dan  rasa bersalah 

c. Kejujuran 

d. Kesetiaan 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin accomptare yang berarti 

mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata compure yang artinya 

menghitung. Dalam istilah bahasa inggris akuntabilitas disebut accountability 

yang artinya pertanggungjawaban. Sukasmanto dalam (Sujarweni 2015) 

berpendapat bahwa kemampuan pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan operasional, khususnya masalah keuangan dalam 

pembangunan dan masalah pemerintahan desa disebut sebagai akuntabilitas. Jadi, 

akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media  pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik (Armaini 2017). 

Menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa 

yang dhaeraitransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

George R. Terry mendefinisikan pengelolaan sebagai sebuah proses yang khas 

dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, 

penggerak, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran dan target yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber daya lainnya. 

Dalam penelitian Luthfiani et al. (2020) akuntabilitas pengelolaan dana 

desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait 

pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian  Ani (2020) penyesuaian 

pengelolaan alokasi dana desa dengan proses peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang berkaitan dengan tata cara yang digunakan dalam melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan dikenal dengan istilah pengelolaan dana desa.Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa 

adalah bentuk pertanggungjawaban pemimpin terhadap masyarakat dan 

pemerintah pusat tentang pengelolaan dana desa untuk mencapai pemerintahan 

yang baik. 

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memiliki 

rentang nilai 1 (Sangat Tidak Setuju/STS), 2 (Tidak Setuju/TS), 3 (Netral/N), 4 

(Setuju/S), 5 (Sangat Setuju). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat diukur 

dengan menggunakan indikator yang dikemukakan Permendagri Nomor 113 

tahun 2014, yaitu: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan  
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c. Pelaporan 

d. Pertanggungjawaban 

3. Profesionalitas   

Kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu professues yang berarti suatu 

kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji yang 

bersifat religius (Rismawaty 2008). Muhammad (2001) berpendapat bahwa 

profesi merupakan pekerjaan, pekerjaan yang dalam arti khusus yaitu pekerjaan 

yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan 

tujuan memperoleh pendapatan pada bidang tertentu. Sedangkan menurut Keraf 

dalam  Darmastuti (2006) menjelaskan profesi berdasarkan maknanya dipahami 

sebagai suatu pekerjaan yang dapat digunakan sebagai kegiatan pokok untuk 

mencari nafkah hidup dengan keahlian tertentu.  

Profesionalitas menurut Siagian (2000) adalah keandalan dalam 

melakukan tugas sehingga diselesaikan dengan standar yang tinggi, tepat waktu, 

hati-hati, dan sesuai proses yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. 

Sedangkan menurut Ancok (2000) Profesionalitas didefinisikan sebagai kapasitas 

untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat sambil 

melakukan aktivitas dan keterampilan yang sejalan dengan visi dan tujuan 

organisasi. Dalam penelitian Ani (2020) menyimpulkan bahwa profesionalitas 

diartikan sebagai kemampuan yang handal dalam menjalankan tugas sehingga 

memperoleh hasil kerja yang bermutu tinggi dan waktu yang tepat.   

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memiliki 

rentang nilai 1 (Sangat Tidak Setuju/STS), 2 (Tidak Setuju/TS), 3 (Netral/N), 4 

(Setuju/S), 5 (Sangat Setuju). Profesionalitas dapat diukur dengan menggunakan 
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indikator yang dikemukakan Morrow dan Goets (1998), dan Abdullah Adri 

(2017), yang terdiri atas: 

a. Pengabdian pada profesi. 

b. Kewajiban sosial. 

c. Keyakinan terhadap peraturan peraturan profesi. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung 

Bulu. Kabupaten Bulukumba terletak di wilayah selatan Jasirah Sulawesi, sekitar 

153 kilometer dari Kota Makassar. Letaknya masing-masing pada 5°20' Lintang 

Selatan - 5°40' Lintang Selatan dan 119°58' Bujur Timur - 120°28' Bujur Timur. 

Kabupaten Bulukumba meliputi 1.154,58 km2 atau sekitar 2,5 persen dari seluruh 

wilayah Sulawesi Selatan, dan terbagi atas 10 (sepuluh) kecamatan, dan 109 desa.  

Gambar 4. 1 

 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2019. 

                 

Sumber/Source :  BPS Bulukumba, 2021 

D Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua kecamatan 

dengan luas wilayah masing-masing 173,51 km2 dan 171,33 km2, atau sekitar 

30% dari total wilayah kabupaten. Kecamatan lainnya menyusul, dengan 

Kecamatan Ujung Bulu, kota kabupaten dengan luas wilayah 14,44 km2 (kurang 
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dari 1%), menjadi yang terkecil. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba 

terletak antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan 

kemiringan umum 0-400. Ada 32 di daerah aliran sungai. 

2. Daftar Nama Desa di Kabupaten Bulukumba 

Tabel 4. 1  

Daftar Nama Desa Kabupaten Bulukumba 

No Kecamatan 
Jumlah 

Desa 
Daftar Desa 

1. Bonto Bahari 4 a. Ara 

b. Bira 

c. Darubiah 

d. Lembanna 

2. Bonto Tiro 12 a. Batang 

b. Bontobarua 

c. Bontobulaeng 

d. Bontomarannu 

e. Bontotangnga 

f. Buhung Bundang  

g. Caramming 

h. Dwitiro 

i. Lamanda 

j. Pakubalaho 

k. Tamalanrea 

l. Tritiro  

3. Bulukumpa 14 a. Balangpesoang 

b. Balangtaroang 

c. Baruga Riattang 

d. Barugae 

e. Batulohe 

f. Bontobulaeng 

g. Bontomangiring 

h. Bontominasa 

i. Bulo-Bulo 

j. Jojjolo 

k. Kambuno 

l. Salassae 

m. Sapobonto 

n. Tibona  

4. Gantarang 18 a. Barombong 

b. Benteng Gattareng 

c. Beteng Malewang 

d. .Bialo 
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e. Bontomacinna 

f. Bontomasila 

g. Bontonyeleng 

h. Bontoraja 

i. Bontosunggu 

j. Bukit Harapan 

k. Bukit Tinggi 

l. Dampang 

m. Gattareng 

n. Padang 

o. Paenre Lompoe 

p. Palambarae 

q. Polewali 

r. Taccorong  

5. Herlang (Hero 

Lange-Lange) 

6 a. Borong 

b. Gunturu 

c. Karassing 

d. Pataro 

e. Singa 

f. Tugondeng  

6. Kajang  17 a. Batunilamung 

b. Bonto Baji 

c. Bonto Biraeng 

d. Bontorannu 

e. Lembang 

f.  Lembang Lohe 

g. Lembanna 

h. Lolisang 

i. Malleleng 

j. Mattoanging 

k. Pantama 

l. Pattiroang 

m. Possi Tanah 

n. Sangkala 

o. Sapanang 

p. Tambangan 

q. Tanah Towa 

7. Kindang 12 a. Anrihua 

b. Balibo 

c. Beteng Palioi 

d. Garuntungan 

e. Kahayya 

f. Kindang 

g. Mattirowalie 

h. Orogading 

i. Sipaenre 
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j. Sopa 

k. Somba palioi 

l. Tamaona 

8. Rilau Ale 14 a. Anrang 

b. Bajiminasa 

c. Batukaropa 

d. Bonto Matena 

e. Bontobangun 

f. Bontoharu 

g. Bontolohe 

h. Bontomanai 

i. Bulolohe 

j. Karama 

k. Pangalloang 

l. Swatani 

m. Tanah Harapan 

n. Topanda 

9. Ujung Bulu -- - 

10. Ujung Loe 12 a. Balleanging 

b. Balong 

c. Bijawang 

d. Garanta 

e. Lonrong 

f. Manjalling 

g. Manyampa 

h. Paccaramengang 

i. Padangloang 

j. Salemba 

k. Seppang 

l. Tamatto 

Total  10 109  

Sumber: BPS Bulukumba 2021  

 Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Bonto Bahari memiliki desa 

sebanyak 4 Desa, Kecamatan Bonotiro sebanyak 12 Desa, Kecamatan Bulukumpa  

sebanyak 14 Desa, Kecamatan Gantarang sebanyak 18 Desa, Kecamatan Herlang 

(Hero lange-Lange) sebanyak 6 Desa, Kecamatan Kajang sebanyak 17 Desa, 

Kecamatan Kindang sebanyak 12 Desa, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 14 Desa, 

Ujung Loe sebanyak 12 Desa, dan Kecamatan Ujung Bulu tidak memiliki Desa.  
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B. Hasil Uji Analisis Deskriptif 

1. Deskriptif Instrumen 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian 

utama.  Kuesioner tersebut kemudian dibagikan kepada objek penelitian 

dimana dalam hal ini adalah Kantor Desa. aapun deskriptif kuesioner yang 

dibagikan dan diterima kembali oleh peneliti disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4. 2  

Deskriptif Instrumen 

Keterangan  Jumlah 

Kuesioner yang dibagikan 165 

Kuesioner yang kembali 

Ket: Hanya beberapa kantor yang mengisi 

kuesioner karena kesibukan aparat desa dalam 

melaksanakan Vaksinasi untuk masyarakat 

setempat. 

 

 

157 

Kuesioner yang cacat 69 

Total Kuesioner yang diolah 88 

2. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang bekerja di 

kantor desa di Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 88 orang. Karakteristik 

responden merupakan aspek penting dari variabel penelitian. Data pribadi yang 

terdapat dalam identitas responden digunakan untuk membuat deskripsi tentang 

atribut responden, yang meliputi: Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pedidikan, 

Jabatan, Lama Kerja dan Nama Desa. Untuk memperjelas karakteristik responden 

yang dimaksud, maka akan disajikan tabel mengenai data responden seperti yang 

dijelaskan berikut ini: 
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a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel berikut menunjukkan bagaimana data responden disajikan 

berdasarkan jenis kelamin responden aparatur desa di Kabupaten Bulukumba: 

Tabel 4. 3  

Karakteistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Responden 
Presentase 

Laki-laki 53 60.2% 

Perempuan 35 39.8% 

Total 88 100% 

 Sumber:Data Diolah 2022  

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden laki-laki merupakan 

60.2% persen dari total, sedangkan responden perempuan hanya 39.8  persen. 

Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki proporsi 

responden yang lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Penyajian data responden berdasarkan usia responden pada aparatur 

desa di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 4  

Karaekteristik Respondenn Berdasarkan Usia 

Usia  Jumlah Responden Presentase 

20-30 tahun 32 36.36% 

31-40 tahun 25 28.41% 

41-50 tahun 18 20.46% 

>50 tahun 13 14.77% 

Total  88 100% 

Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.4, terdapat 32 orang berusia antara 20 sampai 30 

tahun (36,36 persen), 25 orang berusia antara 31 samapai 40 tahun (28,41 

persen), 18 orang berusia antara 41 sampai 50 tahun (20,46 persen). Dan 13 

orang di atas usia 50 tahun (14,77 persen). Dengan persentase total 36,36 
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persen, responden yang paling banyak mengisi kuesioner berusia antara 20 

dan 30 tahun. Dengan total persentase 14,77 persen, usia responden minimal 

saat mengisi kuesioner adalah > 50 tahun. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4. 5  

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Pendidikan 

Terakhir 

Jumlah 

Responden 

Presentase  

SMA/SMK 49 55.7% 

D3 4 4.5% 

S1 35 39.8% 

Total 88 100% 

  Sumber: Data Diolah 2022  

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dari pendidikan 

SMA/SMK adalah sebanyak 49 orang (55,7%), responden dari pendidikan 

D3 adalah sebanyak 4 orang (4,5%), dan responden dari S1 sebanyak 35 

orang (39,8%). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir didominasi 

oleh responden SMA/SMK. 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

Tabel 4. 6  

Karakteristik responden berdasarkan Jabatan 
No. Jabatan Jumlah Responden 

1.  Kasi/Kaur Kesos 3 

2.  Kasi/Kaur Kesra 7 

3.  Kasi/Kaur Pemerintahan 5 

4.  Kasi/Kaur umum  8 

5.  Kasi/Kaur Perencanaan 1 

6.  Kasi/Kaur Pelayanan  2 

7.  Kasi/Kaur Kewilayahan 2 

8.  Kaur Keuangan 9 

9.  Sekretaris 7 

10.  Kepala Desa 4 

11.  Kepala Dusun 21 

12.  Anggota Staf Desa 17 

13.  Operator  Desa 2 

 Total  88 

Sumber: Data Diolah 2022 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jumlah 

responden berdasarkan jabatan dari Kasi/Kaur Kesos sebanyak 3 orang, 

Kasi/Kaur Kesra sebanyak 7 orang, Kasi/Kaur Pemerintahan 5 orang, 

Kasi/Kaur Umum 8 orang, Kaur Perencanaan sebanyak 1 orang, Kasi/Kaur 

Pelayanan dan Kaur/Kasi Kewilayahan sama sebanyak 2 orang, Kaur 

Keuangan sebanyak 9 orang, Sekretaris berjumlah 7 orang, Kepala Desa 

sebanyak 4 orang, Kepala Dusun sebanyak 21 orang, Anggota Staf 

sebanyak 17 orang dan Operator Desa sebanyak 2 orang. Dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner penelitian ini diisi dominasi oleh jabatan 

Kepala Dusun dengan jumlah 21 orang. 

e. Karakteristik Respondesn Berdasarkan Lama Kerja 

Tabel 4. 7  

Karakteistik Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Lama Kerja Jumlah Responden Presentase 

1-10 tahun 73 82.95% 

11-20 tahun  13 14.77%  

21-30 tahun 1 1.14% 

>30 tahun 1 1.14% 

Total  88 100% 

  Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa jumlah 

responden lama kerja antara 1-10 tahun sebanyak 73 orang (82,95%), 

lama kerja 11-20 tahun sebanyak 13 orang (14,77%), lama kerja 21-30 

tahun sebanyak 1 orang (1,14%), dan lama kerja  >30 tahun sebanyak 41 

orang (1,14%). Dapat disimpulkan bahwa karakteristik lama kerja 

didominasi oleh responden antara 1-10 tahun dengan jumlah presentase 

82,95%.  
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f. Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Desa 

Tabel 4. 8   

Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Desa 

Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa 

karakteristik berdasarkan nama desa responden adalah Desa Taccorong, 

Desa Bialo, Desa Polewali, Desa Bonto Bangun, Desa Bulolohe, Desa 

Bukit Harapan, Desa Seppang masing-masing berjumlah 4 orang dengan 

presentase 4,55%. Desa Manjalling, Desa Garanta, Desa Barugae, Desa 

Nama Kecamatan Nama Desa Jumlah Responden Presentase 

Gantarang 

Taccorong 4 4.55% 

Bialo 4 4.55% 

Polewali 4 4.55% 

Rilau Ale 
Bonto Bangun 4 4.55% 

Bululohe 4 4.55% 

Bukit Harapan 4 4.55% 

Ujung Loe 

Seppang 4 4.55% 

Manjalling 3 3.41% 

Garanta 3 3.41% 

Bulukumpa 

Barugae 3 3.41% 

Balangpesoang 3 3.41% 

Kambuno 3 3.41% 

Kindang 

Mattirowalie 3 3.41% 

Benteng Palioi 3 3.41% 

Balibo 3 3.41% 

Bonto Bahari 

Bira 3 3.41% 

Darubiah 3 3.41% 

Ara 3 3.41% 

Herlang 

Singa 3 3.41% 

Karassing 3 3.41% 

Pataro 3 3.41% 

Bonto Tiro 

Tritiro 3 3.41% 

Caramming 3 3.41% 

Pakubalaho 3 3.41% 

Kajang 

Lembang 3 3.41% 

Lembang Lohe 3 3.41% 

Bontorannu 3 3.41% 

Total 88 100% 
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Balangpesoang, Desa Kambuno, Desa Mattirowalie, Desa Benteng Palioi, 

Desa Balibo, Desa Bira, Desa Darubiah, Desa Ara, Desa Singa, Desa 

Karassing, Desa Pataro, Desa Tritiro, Desa Caramming, Desa Pakubalaho, 

Desa Lembang, Desa Lembang Lohe, Desa Bontorannu masing-masing 

dengan jumlah 3 orang responden.    

Dapat disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner 

didominasi oleh responden yang berasal dari desa yang ada Kecamatan 

Gantarang (Desa Taccorong, Desa Polewali dan Desa Bialo), Kecamatan 

Rilaiu Ale’ (Desa Bontto Bangun, Desa Bulu Lohe), Kecamatan Ujung 

Loe (Desa Seppang) dengan jumlah presentase 4.55%.    

1. Uji Analisis Deskriptif 

a. Hasil Uji Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4. 9  

Hasil Analisis Statistik Deskritif Variabel  

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Nilai Budaya Siri’ Na 

Pacce 88 23 40 33.17 4.136 

Profesionalitas 88 7 30 20.56 5.232 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 88 22 40 32.97 3.899 

Valid N (listwise) 88     

 Sumber : Data Diolah 2022  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil analisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif terhadap Nilai budaya siri’ na pacce menyatakan nilai 

terendah sebesar 23, nilai tertinggi sebesar 40, mean (rata-rata) sebesar 

33.17, dengan standar deviasi 4.136. Selanjutnya hasil analisis analisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Profesionalitas yang 
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menyatakan nilai terendah 7, nilai tetinggi 30, mean 20.56 dengan standar 

deviasi 5.232. Terakhir, hasil analisis variabel akuntabilitas pengelolaan dana 

desa meunjukkan nilai terendah adalah 22, nilai tertinggi adalah 40, mean 

32.97 dengan standar deviasi 3.899. 

b. Hasil Uji Analisis Deskriptif variabel Pernyataan 

1) Analisis Deskriptif Variabel Nilai Budaya Siri’ Na Pacce 

Tabel 4. 10  

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Nilai Budaya Siri’ na Pacce 

Item 

Pernyataan 

Frekuesnsi dan Persentase 
Total Mean 

STS TS N S SS 

X1 
1 11 14 44 18 

331 3.76 
1.14% 12.50% 15.91% 50% 20.45% 

X2 
1 9 9 47 22 

344 3.91 
1.14% 10.23% 10.23% 53.41% 25% 

X3 
0 2 11 37 38 

357 4.26 
0% 2.27% 12.50% 42.05% 43.18% 

X4 
0 1 16 37 34 

368 4.18 
0% 1.14% 18.18% 42.05% 38.64% 

X5 
1 3 13 33 38 

368 4.18 
1.14% 3.41% 14.77% 37.50% 43.18% 

X6 
0 1 5 42 40 

385 4.38 
0% 1.14% 5.68% 47.73% 45.45% 

X7 
0 2 9 45 32 

371 4.22 
0% 2.27% 10.23% 51.14% 36.36% 

X8 
0 0 8 47 33 

377 4.28 
0% 0% 9.09% 53.41% 37.50% 

Rata-rata Keseluruhan 4.24 

Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum 

presepsi responden mengenai pernyataan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa berada pada skor 4.24. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden setuju 

terhadap pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 

kantor desa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Indeks tertinggi pada 

variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa terlihat pada pernyataan 

keenam yaitu 4.38 dan terendah ada pada pernyataan pertama yaitu 3.76. 
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2) Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Tabel 4. 11  

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Item 

Pernyataan 

Frekuesnsi dan Persentase 
Total Mean 

 STS TS N S SS 

Y1 
0 2 12 44 30 

366 4.16 
0% 2.27% 13.64% 50% 34.09% 

Y2 
0 3 13 42 30 

363 4.13 
0% 3.41% 14.77% 47.73% 34.09% 

Y3 
1 4 23 40 30 

358 4.07 
1.14% 4.55% 26.14% 45.45% 34.09% 

Y4 
1 2 6 48 31 

370 4.20 
1.14% 2.27% 6.82% 54.55% 35.23% 

Y5 
0 5 11 37 35 

366 4.16 
0% 5.68% 12.50% 42.05% 39.77% 

Y6 
0 2 10 42 34 

372 4.23 
0% 2.27% 11.36% 47.73% 38.64% 

Y7 
0 3 6 46 33 

373 4.24 
0% 3.41% 6.82% 52.27% 37.50% 

Y8 
0 11 20 34 23 

333 3.78 
0% 12.50% 22.73% 38.64% 26.14% 

Rata-rata Keseluruhan 04.17 

Sumber: Data Diolah 2022  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum presepsi 

responden mengenai pernyataan akuntabilitas pengelolaan dana desa berada pada 

skor 4.17. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden setuju terhadap pemahaman 

mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa yang ada di 

Kabupaten Bulukumba. Indeks tertinggi pada variabel akuntabilitas pengelolaan 

dana desa terlihat pada pernyataan ketujuh yaitu 4.24 dan terendah ada pada 

pernyataan kedelapan yaitu 3.78.   

3) Analisis Deskriptif Variabel Profesionalitas 

Tabel 4. 12  

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Profesionalitas 

Item 

Pernyataan 

Frekuesnsi dan Persentase 
Total Mean 

STS TS N S SS 

Z1 
7 11 28 25 17 

298 3.39 
7.95% 12.50% 31.82% 28.41% 1.932% 

Z2 3 5 29 31 20 324 3.68 
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3.41% 5.68% 32.95% 35.23% 22.73% 

Z3 
15 15 27 21 10 

260 2.95 
17.05% 17.05% 30.68% 23.86% 11.36% 

Z4 
4 12 35 21 16 

297 3.38 
4.55% 13.64% 39.77% 23.86% 18.18% 

Z5 
5 10 26 28 19 

310 3.52 
5.68% 11.36% 29.55% 31.82% 21.59% 

Z6 
5 9 23 27 24 

320 3.64 
5.68% 10.23% 26.14% 30.68% 27.27% 

Rata-rata Keseluruhan 3.49 

Sumber:Data Diolah 2022 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum presepsi 

responden mengenai pernyataan profesionalitas berada pada skor 3.49. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata responden setuju terhadap pemahaman mengenai 

profesionalitas pada kantor desa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Indeks 

tertinggi pada variabel profesionalitas terlihat pada pernyataan kedua yaitu 3.68 

dan terendah ada pada pernyataan ketiga yaitu 2.95.   

D. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Hasil Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Ketika suatu pernyataan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu  

yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut maka kuesioner tersebut dapat 

dikatakan valid. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid atau tidakyaitu 

dengan cara melihat nilai Corrected Item Total Corelation. Apabila r hitung lebih 

besar dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah 

sampel (n) = 88 responden dan besar df dapat dihitung 88-2 = 110 (df =86) dan 

alpha = 0.05. Berikut ini adalah hasil uji validitas yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini. 
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Tabel 4. 13  

Uji Validitas Variabel 

Variabel Item r-hitung r-tabel Keterangan 

 

 

Nilai Budaya Siri’ 

na  

Pacce 

X1.1 0.680 

0.209 Valid 

X1.2 0.700 

X1.3 0.556 

X1.4 0.632 

X1.5 0.740 

X1.6 0.691 

X1.7 0.657 

X1.8 0.551 

 

Profesionalitas 

Z.1 0.776 

0.209 Valid 

Z.2 0.748 

Z.3 0.774 

Z.4 0.596 

Z.5 0.876 

Z.6 0.851 

 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Y1.1 0.583 

0.209 Valid 

Y1.2 0.478 

Y1.3 0.613 

Y1.4 0.700 

Y1.5 0.497 

Y1.6 0.773 

Y1.7 0.516 

Y1.8 0.514 

Sumber:  Data Diolah 2022 

Berdasarkan sajian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua 

instrumen yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan valid karena 

memenuhi syarat validitas dimana r hitung lebih besar daripada r tabel yaitu 

0.209.   

2. Hasil Uji Realibilitas 

Adapun hasil uji realibilitas yang telah peneliti olah adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 4. 14  

Hasil Uji Realibilitas 

Variabel 
Croncbach’s 

Alpha 
N of Items 

Nilai Budaya 

Siri’na Pacce (X) 

0.804 8 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa (Y) 

0.863 6 

Profesionalitas (Z) 0.746 8 

Sumber: Data Diolah 2022  

Berdasarkan sajian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel dinyatakan handal atau realibel karena telah melewati batas koefisien 

reliabilitas dan cronbch alpha semua variabel > 0,60, menunjukkan bahwa 

setiap item dalam setiap konsep variabel dapat digunakan sebagai alat ukur.  

E. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang 

diperlukan  dalam analisis regresi linear sederhana terpenuhi. Uji asumsi klasik 

dalam penelitian inni menguji normalitas data secara statistik, uji 

multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji  Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah nilai residu 

terdistribusi normal. Uji satu sampel Kolmogrov-Smirnov adalah uji statistik 

yang dapat digunakan untuk memastikan akurasi. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu persamaan regresi akan melewati normalitas dan 

menghasilkan angka yang lebih detail. Jika hasil signifikan uji Kolmogrov-

Smirnov lebih dari 0,05, persamaan regresi dianggap lulus normalitas. 
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Tabel 4. 15  

Hasil Uji Normalitas- Kolmogorov-sminorv 

 

Unstandardized 

Residual 

N   88 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.51905077 

Most Extreme Differences Absolute .068 

Positive .048 

Negative -.068 

Test Statistic .068 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

  Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan tabel di]atas hasil pengujian normalitas yang dilakukan 

menunjukkan bahwa dara berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan pada nilai 

Asymp Sig.(2-tailed) yaitu 0.200 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah variabel bebas 

dalam suatu model regresi mempunyai hubungan. Variabel independen dalam 

model regresi yang layak tidak boleh dikorelasikan. Nilai Toleransi atau 

Variance Inlation Factor (VIF) dapat digunakan untuk menentukan apakah 

penelitian tersebut multikolinear atau tidak: jika nilai toleransinya > 0,10 dan 

VIF 10, maka penelitian tersebut tidak multikolinear.  

Tabel 4. 16  

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 Siri’ Na Pacce .979 1.022 

Profesionalitas .979 1.022 

Sumber: Data Diolah 2022 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance 0,979 dari 

masing-masing variabel ≥ 0.10 atau VIF ≤ 10, yaitu 1.022. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menentukan ada tidaknya ketidaksamaan 

varians dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya dalam model regresi. 

Homoskedastisitas adalah ketika varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan berikutnya tidak berubah, dan heteroskedastisitas adalah ketika 

itu berubah. Apabila hasil signifikan lebih dari 0,05 (nilai probabilitas > 0,05) 

maka dapat dinyatakan bahwa regresi tersebut bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. Tabel berikut menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 17  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 
T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.919 2.165  2.734 .008 

Siri’ Na 

Pacce 
-.054 .055 -.106 -.986 .327 

Profesional

itas 
-.064 .044 -.159 -1.469 .145 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 

Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan hasil pegujian pada tabel di atas, semua nilai signifikan 

lebih dari 0.05 menunjukkan bahwa model tidak mengalami heterokedastisitas 

dan telah lulus uji asumsi klasik. 
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4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu sebelumnya 

dalam regresi linier. Tabel berikut menunjukkan hasil uji autokorelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 4. 18  

Hasil Uji Autokorelasi (cochrane-orcutt) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .435a .189 .170 3.553 2.097 

Sumber: Data Diolah 2022  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) 

yang dicapai adalah 2.097. 

1. Tidak ada autokorelasi positif jika DW (2.097) > DU (1,746). 

2. Tidak ada autokorelasi negatif jika 4 – DW (1.747) > DU (1.746).  

Karena tidak ada autokorelasi positif atau negatif dalam analisis regresi, 

dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi sama sekali.   

F. Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil Uji Regresi Sederhana hipotesis penelitiian H1 

a. Hasil Uji Determinasi (R2)  

Tujuan dari uji determinasi siri 'na pacce variabel nilai budaya 

adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Uji R2 dengan persamaan regresi Y = a+bX1+e 

menghasilkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4. 19  

Uji Determinasi (R2) Regresi I 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .801a .641 .637 1.26358 

Sumber: Data Diolah 2022  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa skor R2 (R Square) yaitu 

0.641, yang dapat dimaknai bahwa variabel independen dalam penelitian ini 

(Nilai Budaya Siri’ na Pacce) mampu mempengaruhi variabel independen 

(Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar 64.1% sedangkan sisanya 

sebesar 35.9% bisa jadi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis 

dalam penelitian ini.      

b. Uji Parsial (Uji T) 

Tujuan dari uji regresi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen, serta bagaimana 

variabel moderasi profesionalitas mempengaruhi keterkaitan nilai budaya 

siri dengan kecepatan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Hasil 

pengujian regresi sederhana dengan persamaan regresi Y=a+bX1+e adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 20  

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 19.494 3.066  6.357 .000 

Siri’ Na 

Pacce 
.406 .092 .431 4.427 .000 

Sumber: Data Diolah 2022  

Berdasarkan pada sajian tabel 4.14 formulasi yang diturunkan adalah: 

Y = 19.494 + 0.406X1 + e 
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Keterangan: 

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

X1 = Nilai Budaya Siri’ na Pacce 

b = Koefisien Regresi 

e = Standar Error  

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa : 

a) Nilai konstanta sebesar 19.494 variabel independen yaitu nilai budaya siri’ 

na pacce  mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa akan terjadi sebesar 19.494. 

b) Koefisien regresi variabel nilai budaya siri’ na pacce (X1) sebesar 0.406 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel nilai budaya 

siri’ na pacce akan meningkatkan penerapan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa yang baik.   

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian H1 yang diajukan diperoleh 

bahwa variabel nilai budaya siri’ na pacce memiliki t-hitung lebih besar dari  

t-tabel sebesar 4.427 > 1.66298 dengan koefisien signifikan sebesar 0,000 < 

0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Dengan demikian,  

hipotesis pertama menyatakan bahwa nilai budaya siri’na pacce berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai budaya siri’ na pacce 

yang diterapkan maka semakin baik pula pelaksanaan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa.  
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2. Hasil Uji Regresi Sederhana Hipotesis Penelitian H2 

a. Hasil Uji Deteminasi (R2)  

Variabel nilai budaya siri’ na pacce, akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, dan profesionalitas diuji untuk determinasi, yang mencoba melihat sejauh 

mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang 

dipengaruhi oleh profesionalitas. Uji R2 dengan persamaan regresi 

menghasilkan hasil sebagai berikut: Y=a+b2X1+b3Z+b4X1.Z+e.  

Tabel 4. 21  

Uji Determinasi (R2) Regresi II 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .768a .590 .575 1.68152 

 Sumber: Data Diolah 2022 

Nilai R sebesar 0,768 atau 76,8 persen seperti terlihat pada tabel di atas. 

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas nilai budaya siri’ 

na pacce dengan variabel pemeliharaan akuntabilitas pengelolaan dana desa 

berada pada interval korelasi 0,40-0,599. Nilai R square sebesar 0,590 

menunjukkan bahwa variabel nilai budaya siri 'na pacce (X) yang dimoderatori 

oleh profesionalitas (Z) menjelaskan 59% variabel akuntabilitas pengelolaan 

dana desa (Y), sedangkan sisanya 41 persen dijelaskan oleh faktor lain. 

b. Hasil Uji MRA Pendekatan Interaksi 

Tabel 4. 22  

Hasil Uji MRA  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62.173 15.228  4.083 .000 

Siri’ Na Pacce -.789 .433 -.837 -1.821 .072 

Profesionalitas -1.966 .690 -2.638 -2.850 .005 

X_Z  .055 .020 2.713 2.801 .006 

Sumber: Data Diolah 2022  



83 
 

  
 

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan dengan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

𝑌 = 62.173 - 0.789X1 - 1.966Z1 +0.055X1*Z1 + 𝑒 

 Dimana : 

Y   = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

a   = Konstanta 

X1   = Nilai Budaya Siri’ na Pacce 

Z   = Profesionalitas 

X1*Z1 = Interaksi antara Nilai Budaya Siri’ na pacce dengan   

Profesionalitas  

𝑏   = Koefisien regresi 

e   = Error/residu 

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel moderating X1_Z 

mempunyai t hitung sebesar 2.801 lebih besar dari t tabel sebesar 1.66298 

dengan tingkat signifikan 0.006 yang lebih kecil dari 0.05, maka H2 diterima. 

Hal ini berarti bahwa profesionalitas memoderasi hubungan antara nilai budaya 

siri’ na pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi  dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profesionalitas 

mampu memoderasi pengaruh secara positif dan signifikan antara nilai budaya 

siri’ na pacce dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Interpretasi atau pembahasan terkait pengujian H2 yang melibatkan 

variabel moderasi dapat dijabarkan sebagai berikut: berdasarkan pada tabel 

4.22 diperoleh nilai signifikan uji t variabel profesionalitas sebesar 0.005 nilai 
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tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara 

variabel profesionalitas terhadap akuntabilitas dana desa. Selanjutnya pada 

regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi nilai budaya siri’ na 

pacce dan profesionalitas sebesar 0.006 yang lebih kecil dari 0.05 yang 

menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa koefisien b2 signifikan dan b3 signifikan. Maka penggunaan variabel 

profesionalitas termasuk dalam kategori Quasi Moderasi.  

Variabel quasi moderasi merupakan moderasi semu yang memoderasi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang juga 

sekaligus menjadi variabel independen. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kadangkaala profesionalitas mampu memoderasi hubungan antara 

variabel nilai budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, namun disisi lain profesionalitas juga terkadang berperan sebagai variabel 

independen. 

G. Pembahasan Hasil Penelitian  

Pembahasan hasil analisis akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan 

analisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana 

pengaruh antar variabel dalam penelitian akan dilakukan. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah nilai budaya siri’ na pacce, variabel terikat adalah 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan variabel moderator adalah 

profesionalitas. 
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1. Nilai Budaya Siri’ Na Pacce Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bulukumba.   

Berdasarkan hasil analisis serta berbagai pengujian maka dalam penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa siri’na pacce berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa terhadap aparatur desa. Hal ini dibuktikan dengan variabel 

nilai budaya siri’ na pacce memiliki t-hitung sebesar 4.427 > t-tabel sebesar 

1.66298 dengan koefisien signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka hal ini 

menunjukkan bahwa H1 diterima.  

Dengan demikian, hipotesis pertama menyatakan bahwa nilai budaya 

siri’na pacce berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi nilai budaya siri’ na pacce yang diterapkan maka pelaksanaan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat. Hal ini berarti bahwa nilai 

budaya siri’ na pacce sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan dana desa 

sehingga menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi desa. Aparat desa dalam 

membelanjakan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban secara keseluruhan aparat desa dalam membelanjakan 

anggaran dana desa.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan stewarship theory yang dibagun karena 

pada hakekatnya manusia memiliki sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya 

dan bertanggungjawab.  Kaitan antara Stewarship theory dengan sektor publik 

ialah dimana pemerintah desa dinilai mampu bertanggungjawab dan dapat 
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dipercaya terhadap tindakanya untuk memaksimalkan pelayanan publik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tahir (2019) yang 

menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya siri’ na pacce dalam pelayanan 

publik sangat berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.  

Sedangkan dalam penelitian Rahman et al.( 2021), pengawasan anggaran alokasi 

dana desa mampu ditingkatkan oleh nilai budaya siri’ na pacce karena 

pengelolaan alokasi dana desa berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab 

begitupun dengan nilai budaya siri’ na pacce yang memiliki nilai lempu’ 

(kejujuran) dan ada’ tongeng (berkata benar) dalam mempertanggungjawabkan 

suatu perbuatan.  

Penelitian ini didukung oleh penelitian  Rusdi (2016)  mengungkapkan 

bahwa nilai budaya siri’na pacce dapat menjadi salah satu alasan menekan 

perilaku korupsi. Semakin kuat nilai budaya siri 'na pacce yang dianut, semakin 

sedikit perilaku korupsi yang muncul, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian 

Ultsani et al., (2019), hasil penelitiannya mmenunjukkan bahwa nilai anti korupsi 

dan nilai bu]daya siri’ na pacce memiliki korelasi. Nilai-nilai siri’ na pacce 

sangat memengaruhi perilaku tindakan korupsi. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip 

yang ada dalam budaya siri’ na pacce, yang menuntut seseorang untuk mencapai 

sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan mengandalkan potensi yang dimiliki, 

mengikuti hukum masyarakat, peduli sesama, dan berpegang teguh pada janji atau 

amanat yang diberikan. telah diberikan (Hamid et al. 2007).  

Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Haerani 

(2017), menemukan bahwa nilai-nilai budaya siri’ na pacce dapat meningkatkan 
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akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena budaya ini memiliki 

nilai-nilai seperti kejujuran dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang 

sejalan dengan akuntabilitas, yang juga berkaitan dengan kejujuran dan tanggung 

jawab. 

2. Profesionalitas Dalam Memoderasi Pengaruh Nilai Budaya Siri’ Na Pacce 

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 

Bulukumba. 

Hasil analisis regresi moderasi menggunakan uji MRA dengan pendekatan 

uji interaksi menunjukkan bahwa variabel moderating X1_Z mempunyai t hitung 

sebesar 2.801 lebih besar dari t tabel sebesar 1.66298 dengan tingkat signifikan 

0.006 yang lebih kecil dari 0.05, maka H2 diterima. Hal ini berarti bahwa 

profesionalitas memoderasi hubungan antara nilai budaya siri’ na pacce terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi  dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa profesionalitas mampu memoderasi pengaruh 

secara positif dan signifikan antara nilai budaya siri’ na pacce dengan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Dari analisis ditemukan bahwa variabel profesionalitas mampu 

memperkuat pengaruh nilai budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Artinya profesionalitas dapat memberikan efek apapun ke 

nilai budaya siri’na pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penulis 

menduga faktor yang meyebabkan profesionalitas memoderasi pengaruh nilai 

budaya siri’ na pacce terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu karena 

para aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba meyakini bahwa sikap 
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profesionalitas merupakan aspek yang sangat penting dalam bekerja. Aparat desa 

yang memiliki sikap profesionalitas mampu memposisikan dirinya dan mampu 

memahami tugas, tanggungjawab, serta tetap konsisten terhadap pekerjaannya. 

Hal ini diperkuat oleh teori orientasi nilai budaya dimana profesionalitas termasuk 

kedalam masalah haikikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Dimana 

kebudayaan yang orientasinya mementingkan mutu atau kualitas diri dan 

prestasinya bukan didasari pada pangkat, senioritas, maupun status sosialnya. 

Profesionalitas merupakan sebutan kualitas sikap anggota terhadap profesinya 

serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan 

tugas-tugasnya. 

  Penelitian ini sejalan dengan penelitian Halim yang menjelaskan bahwa 

profesionalitas merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungannya dengan 

profesi. Profesionalitas menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian 

seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas. Seseorang yang memiliki sikp profesionalitas maka rasa 

tanggungjawabnya, cara melayani dalam pekerjaannya, serta rasa kejawatannya 

akan dijunjung tinggi dengan baik.  Untuk meningkatkan profesionalitas seorang 

aparatur desa hendaknya memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola 

keuangan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan terkait 

pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan pendapat  Nasution (2021) 

yang menyatakan bahwa untuk peningkatan profesionalitas aparatur desa yang 

terlibat dalam pengelolaan keuangan desa harus mengikuti pelatihan Pengelolaan 



89 
 

  
 

Keuangan Desa untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam memberikan 

kinerja terbaik dalam pembangunan desa.   

Profesionalitas memiliki peran penting dalam organisasi, sikap 

profesionalitas ini memberikan gambaran untuk menyelesaikan seluruh 

pertanggungjawaban sesuai dengan tugas masing-masing. Memiliki nilai-nilai 

etis, jujur, dan memiliki tanggungjawab merupakan perwujudan dari kriteria sikap 

profesionalitas dalam organisasi (sakinah&amorega). Hal ini dikuatkan dengan 

pernyataan Vroom (1964) dalam Arumsari (2014) yang menyatakan bahwa salah 

satu sikap yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan 

memenuhi setiap kebutuhan hingga mencapai kinerja yang diinginkan atau yang 

diharapkan adalah profesionalitas
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maa dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai budaya Siri’ na Pacce berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas  pengelolaan dana desa pada aparatur desa di Kabupaten 

Bulukumba. Hal ini berarti semakin tinggi nilai budaya siri’ na pacce yang 

diterapkan maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga akan 

semakin baik. Dengan demikian nilai budaya siri’ na pacce sangatlah 

dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

2. Profesionalitas mampu memoderasi pengaruh nilai budaya siri’ na pacce 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti tingkat 

kesadaran dalam profesionalitas yang dimiliki aparatur desa akan 

mempengaruhi tindakannya dalam menerapkan nilai budaya siri’ na pacce 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.   

B. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan instrumen kuesioner sehingga belum 

mendeskripsikan secara utuh kondisi yang terjai pada objek penelitian. 

2. Luasnya wilayah objek penelitian dan jumlah sampel yang banyak 

membuat peneliti mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang 

cukup lama dalam menyelesaikan penelitian ini. 
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3. Pengumpulan data kuesioner sedikit mengalami kendala karena adanya 

pandemi COVID-19 sehingga banyak Kantor Desa yang sibuk 

mengadakan Vaksninasi sehingga aparat desa tidak memiliki waktu luang 

untuk mengisi pernyataan kuesioner. 

C. Saran  

Adapun saran yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Dalam memperoleh data penelitian, peneliti diharapkan mampu 

memperoleh data secara langsung dengan cara wawancara dan survei 

kepada responden selain menyebarkan angket atau kuesioner, agar data 

yang diperoleh lebih nyata dan lebih menggambarkan keadaan sebenarnya. 

2. Penelitian selanjutnya peneliti diharapkan lebih berfokus pada wilayah 

tertentu agar penelitian lebih efektif dan menghemat pembiayaan. 

3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk merubah dan menambah 

variabel lain dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 

dan  tidak selalu memposisikan variabel profesionalitas sebagai variabel 

moderasi dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.  
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KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu/Sdr/i Pemerintah Desa 

 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama   : Rosni 

 NIM   : 90400117005 

 Jurusan  : Akuntansi 

 Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat 

berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan 

penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi 

Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, dengan judul: “Pengaruh Nilai Budaya Siri’ Na Pacce 

Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Dengan Profesioalitas Sebagai Variabel 

Moderasi di Kabupaten Bulukumba”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun 

pemerintah desa. Oleh karena itu, mohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab 

kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya.  

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam megisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Bulukumba,         Oktober 2021 

  Hormat Saya, 

 

Rosni 

NIM 90400117005 

 



97 
 

  
 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : ........................(boleh inisial) 

2. Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 

3. Usia   :......................... Tahun 

4. Tingkat pendidikan :  SD  SMP  SMA/SMK  

D3  S1  S2 

    Lain-lain..................  

5. Jabatan   :......................... 

6. Lama Kerja  :......................... Tahun 

7. Nama Desa  : ......................... 

Petunjuk Pegisisian 

 Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda checklist (√) pada 

salah satu jawaban yang paling mendekati pendapat anda. 

Penilaian :  

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

N  = Netral 

S  = Setuju 

SS  = Sangat Setuju  
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1. NILAI BUDAYA SIRI’ NA PACCE 

No. PERNYATAAN STS TS N S SS 

1.  

 

Saya meyakini bahwa wujud dari sebuah 

harga diri adalah ketika saya mampu 

mengoptimalkan segala potensi yang 

saya miliki. 

     

2.  

 

Pantang bagi saya untuk menggunakan 

kewenangan dan jabatan untuk 

menguntungkan diri saya sendiri. 

     

3.  

 

Saya merasa sangat malu dan bersalah 

ketika masyarakat   memandang   saya   

sebagai pribadi yang tidak disiplin 

terhadap aturan yang berlaku. 

     

4.  

 

Saya merasa sangat bersalah ketika tidak 

mampu menunjukkan kepedulian 

terhadap orang – orang sekitar saya. 

(Misalnya, kepada kedua orang tua, 

keluarga, kerabat, sahabat, atau tem an). 

     

5.  

 

Sangat penting bagi saya untuk tetap 

menjaga sebuah amanah walaupun 

berada dalam kondisi dan situasi yang 

paling sulit sekalipun. 

     

6.  

Tidak masalah bagi saya untuk 

berbohong ketika hal itu dapat 

menghindarkan saya dan orang lain dari 

rasa sakit. 

     

7.  
Tidak terlalu penting bagi saya untuk 

bersungguh-sungguh dalam bekerja. 

     

8. 2 

Tidak masalah bagi saya untuk 

mengingkari janji yang telah saya 

ucapkan 

     

  Rusdi (2016) 

2. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

9.  

 
Aparatur desa ikut menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa.  

         

10.  Aparatur desa merasa hasil Raperdes 

APBDesa telah disampaikan Kepala desa 

kepada Badan Permusyawaratan Desa 

untuk pembahasan lebih lanjut.  

         

11.  Pemerintahan desa tidak melaukan          
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pungutan selain yang ditetapkan dalam 

peraturan desa.  

12.   Bendahara desa menyimpan uang dalam 

kas desa dengan besar yang ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota. 

         

13.  Aparatur desa merasa Kepala desa 

menyampaikan laporan semester pertama 

berupa laporan realisasi APBDesa. 

         

14.  Di desa tempat saya bekerja Kepala Desa 

menyampaikan laporan semester akhir 

tahun.   

         

15.  Saya sebagai aparatur desa telah  

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui 

camat setiap akhir tahun anggaran.  

         

16.  Saya sebagai aparatur desa di desa tempat 

saya bekerja merasa telah melampirkan 

format laporan berupa pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa.  

         

Ani (2020) 

3. PROFESIONALITAS 

No. PERNYATAAN STS TS N S SS 

17.  

Saya sebagai aparatur desa dalam bekerja 

saya harus memiliki kecakapan dalam 

melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan 

dana desa. 

     

18.  

Saya merasakan suatu kepuasan batin telah 

menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai 

aparatur desa yang telah diberikan kepada 

saya. 

     

19.  

Saya mempunyai peran penting di 

lingkungan tempat saya bekerja sebagai 

aparatur desa. 

     

20.  

Saya merasa pekerjaan saya sangat 

bermanfaat terhadap lingkungan tempat saya 

bekerja. 

     

21.  

Saya yakin bahwa penilaian atas pekerjaan 

saya dilakukan oleh rekan seprofesi yang 

memahami tentang pengelolaan dana desa. 

     

22.  

Saya yakin rekan kerja saya memberikan 

penilaian dengan jujur yang sesuai peraturan 

profesi. 

     

Ani, (2020) 
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B. Rekapitulasi Jawaban Responden 

Nilai Budaya Siri’ na Pacce 

X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 TOTAL_X 

3 4 4 4 4 4 4 4 31 

3 4 5 4 5 4 4 4 33 

4 4 4 3 4 4 4 5 32 

2 2 5 3 4 4 4 3 27 

4 4 4 3 3 4 5 4 31 

5 5 5 4 3 5 5 5 37 

4 4 3 4 3 4 4 4 30 

2 2 5 2 2 3 4 4 24 

5 5 5 4 5 5 5 5 39 

2 1 4 5 4 4 4 4 28 

1 4 5 5 5 5 5 4 34 

5 5 4 4 5 5 4 5 37 

5 5 4 4 5 5 5 5 38 

2 2 3 3 2 4 3 4 23 

4 4 4 4 5 5 4 4 34 

2 2 4 3 4 4 4 4 27 

3 3 3 3 3 4 4 4 27 

5 4 4 4 4 4 4 5 34 

2 2 2 4 2 4 2 5 23 

4 4 5 5 5 4 4 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 5 4 4 4 5 35 

2 4 3 3 3 3 3 3 24 

4 5 4 5 4 4 4 4 34 

4 3 4 4 4 4 3 5 31 

4 5 5 4 4 4 3 5 34 

3 3 4 3 4 5 4 4 30 

4 3 5 5 4 4 5 5 35 

5 4 4 5 5 4 4 4 35 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3 3 3 4 4 4 3 3 27 

3 4 3 3 3 3 3 4 26 

3 4 4 4 4 4 4 4 31 

4 4 5 5 5 5 5 5 38 

4 4 5 5 4 4 4 5 35 

4 4 5 5 4 4 4 4 34 

4 4 5 4 4 5 4 5 35 
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4 4 5 5 5 5 5 5 38 

5 5 5 5 5 5 5 4 39 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 3 3 3 4 4 3 28 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 5 5 5 5 5 5 5 39 

4 4 4 4 4 5 5 4 34 

4 4 5 5 5 5 5 5 38 

3 3 5 5 4 5 5 5 35 

4 4 4 4 4 5 5 4 34 

4 4 5 4 5 5 4 5 36 

4 4 4 4 4 4 5 4 33 

4 4 4 4 5 5 4 4 34 

4 4 4 4 5 4 3 4 32 

4 5 5 5 5 5 5 5 39 

3 3 5 5 5 5 4 4 34 

4 4 4 5 5 4 4 4 34 

2 2 5 5 5 5 2 4 30 

2 2 5 5 5 5 4 4 32 

5 5 5 5 5 5 4 4 38 

4 4 5 5 4 4 4 4 34 

4 4 5 4 5 5 4 4 35 

4 4 5 4 5 5 4 4 35 

4 5 5 4 5 4 5 5 37 

4 4 4 5 4 5 5 5 36 

4 4 5 5 5 5 5 5 38 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 5 4 4 3 5 4 5 35 

3 3 4 3 3 4 4 4 28 

5 4 5 3 4 4 4 4 33 

5 4 5 5 5 5 4 3 36 

5 5 4 4 5 4 5 4 36 

4 4 4 4 4 4 5 5 34 

4 5 5 4 5 5 5 5 38 

4 5 4 5 5 4 4 4 35 

5 5 3 4 3 4 5 4 33 

4 4 4 3 5 4 5 4 33 

4 4 4 4 5 5 4 4 34 

4 4 3 3 4 4 4 5 31 

4 5 4 4 5 5 4 5 36 

2 5 5 3 1 3 5 4 28 
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3 2 4 4 3 2 3 4 25 

4 4 5 4 4 4 4 4 33 

4 4 5 4 4 4 5 4 34 

3 5 2 5 5 5 5 5 35 

3 2 3 5 3 5 4 3 28 

5 4 5 5 5 5 5 5 39 

5 4 4 5 4 5 5 3 35 

5 5 4 5 5 5 5 5 39 

5 4 4 5 4 5 4 4 35 

2 5 4 5 5 5 5 5 36 

  

Akuntabilitas Pegelolaan Dana Desa 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 TOTAL_Y 

4 4 3 3 4 3 3 4 28 

4 4 5 5 4 4 4 3 33 

4 3 3 3 4 3 4 4 28 

5 5 5 5 2 5 5 2 34 

4 4 4 4 4 3 4 4 31 

3 4 5 5 3 4 4 4 32 

3 3 3 3 3 3 3 4 25 

5 5 5 5 2 5 5 3 35 

3 4 4 4 3 4 3 3 28 

4 4 5 5 5 5 5 5 38 

5 5 4 5 5 5 5 5 39 

4 5 4 5 3 4 5 3 33 

3 4 5 5 2 4 5 4 32 

4 4 3 4 4 2 2 2 25 

3 5 5 4 4 5 4 3 33 

4 4 4 4 4 3 2 2 27 

5 5 3 4 5 4 3 2 31 

4 5 4 4 4 5 5 4 35 

5 4 2 4 5 3 4 2 29 

4 4 4 4 4 5 5 3 33 

4 2 4 4 4 4 4 3 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 5 4 4 2 31 

3 4 3 2 4 2 4 4 26 

4 5 5 4 5 4 4 3 34 

5 5 5 4 4 4 5 4 36 

5 5 5 5 4 4 4 2 34 
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5 3 4 5 5 4 4 5 35 

5 4 5 4 4 4 5 4 35 

5 5 3 3 4 3 4 2 29 

5 4 4 4 3 4 4 2 30 

5 5 4 4 3 4 4 3 32 

4 4 4 4 4 4 4 3 31 

4 4 3 5 5 5 4 4 34 

4 3 3 4 5 4 4 4 31 

4 4 5 5 5 5 5 5 38 

4 4 5 5 5 5 4 5 37 

4 4 5 4 5 5 4 4 35 

4 4 4 4 3 5 4 3 31 

4 5 5 5 5 5 5 5 39 

3 3 2 4 3 3 4 3 25 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

5 5 4 4 5 5 5 4 37 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 5 5 5 5 5 5 5 39 

4 4 5 5 5 5 5 3 36 

3 4 4 4 2 4 4 4 29 

5 5 5 5 4 5 5 3 37 

4 4 4 4 5 5 5 5 36 

3 3 4 4 4 4 5 3 30 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 5 4 5 5 5 5 5 38 

4 2 5 5 5 5 5 4 35 

4 4 5 5 5 4 5 5 37 

5 3 5 5 5 5 4 3 35 

5 2 5 5 5 5 4 2 33 

5 5 5 5 5 5 5 4 39 

4 4 5 5 5 4 4 4 35 

4 5 4 5 4 4 4 4 34 

5 5 5 5 4 5 4 5 38 

4 5 4 4 4 5 4 4 34 

5 4 4 4 5 4 5 5 36 

4 4 4 4 3 4 3 3 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 5 3 5 4 5 35 

3 4 4 4 4 4 4 4 31 

5 5 5 5 5 4 4 4 37 

5 4 4 4 4 5 5 5 36 
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4 3 4 4 5 4 5 5 34 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 4 4 5 5 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 4 4 4 4 5 4 3 31 

3 3 4 2 4 4 4 4 28 

5 5 4 4 4 4 5 5 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 5 4 4 5 4 4 5 36 

2 4 3 1 5 3 4 3 25 

2 3 2 3 2 3 2 5 22 

4 3 3 4 4 4 4 2 28 

4 5 4 4 5 4 3 3 32 

4 5 4 4 5 4 4 4 34 

5 4 4 4 5 5 5 5 37 

5 3 3 4 4 4 4 4 31 

5 4 4 4 4 5 5 5 36 

5 5 1 5 5 5 5 5 36 

5 5 2 4 4 4 5 4 33 

4 3 3 3 3 4 4 4 28 

 

Profesionalitas 

Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 TOTAL_Z 

4 3 4 4 3 4 22 

4 4 2 3 3 2 18 

4 4 3 4 4 3 22 

5 5 1 3 4 2 20 

3 4 3 3 4 4 21 

1 2 1 1 1 1 7 

4 4 4 3 4 4 23 

2 4 2 2 2 2 14 

1 1 1 4 1 1 9 

4 4 2 4 2 2 18 

1 4 2 2 2 2 13 

1 1 1 5 1 1 10 

1 1 1 4 1 1 9 

5 5 5 2 4 4 25 

3 5 3 5 3 4 23 

5 5 4 2 5 5 26 

5 5 4 3 4 5 26 
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2 3 1 1 1 2 10 

4 5 4 3 5 3 24 

4 5 2 3 4 4 22 

3 3 2 2 3 4 17 

4 4 3 3 3 4 21 

1 5 5 3 5 5 24 

3 4 4 4 4 5 24 

5 4 5 4 5 5 28 

4 5 3 4 4 4 24 

3 3 3 4 3 4 20 

3 3 4 5 5 4 24 

5 5 5 4 4 4 27 

3 3 3 3 3 4 19 

3 3 3 3 4 3 19 

3 3 3 3 4 3 19 

3 3 3 3 4 4 20 

3 3 3 3 3 4 19 

3 3 3 3 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 18 

4 4 4 5 5 5 27 

4 4 3 3 4 3 21 

3 5 5 5 5 5 28 

3 5 5 5 5 5 28 

3 3 1 3 4 3 17 

3 3 2 3 2 3 16 

5 5 2 3 3 4 22 

3 4 2 4 2 3 18 

3 4 1 2 3 4 17 

2 3 1 2 2 2 12 

4 4 2 2 3 3 18 

2 3 2 2 3 4 16 

3 3 2 3 3 3 17 

2 2 1 4 2 2 13 

2 3 2 2 3 3 15 

5 5 3 3 4 4 24 

5 5 1 3 5 5 24 

4 4 1 4 5 5 23 

2 3 1 3 3 3 15 
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3 3 1 2 2 1 12 

2 3 2 1 3 3 14 

2 2 3 3 2 3 15 

1 3 3 3 3 4 17 

5 5 3 5 5 5 28 

4 4 4 5 5 5 27 

4 4 3 5 4 4 24 

4 4 4 5 5 5 27 

3 2 1 3 2 3 14 

2 2 4 1 4 4 17 

5 5 4 4 5 4 27 

5 4 4 4 4 5 26 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 4 4 4 5 25 

4 4 4 5 5 5 27 

4 4 4 4 4 5 25 

4 4 3 5 5 5 26 

3 3 4 4 4 4 22 

5 5 4 5 4 5 28 

3 4 3 4 3 4 21 

4 3 5 3 4 4 23 

4 4 3 3 3 4 21 

4 3 4 3 4 5 23 

5 4 4 4 5 5 27 

5 4 2 5 3 5 24 

3 5 5 3 3 3 22 

5 3 4 4 5 2 23 

4 4 5 5 4 5 27 

4 4 3 3 4 3 21 

2 4 3 2 4 3 18 

 

C. Statistsik Deskriptif 

1. Deskriptif Variabel 

Statistics 
 X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 

N Valid 88 88 88 88 88 88 88 88 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.76 3.91 4.26 4.18 4.18 4.38 4.22 4.28 

Sum 331 344 375 368 368 385 371 377 

 

X.1 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 

2 11 12.5 12.5 13.6 

3 14 15.9 15.9 29.5 

4 44 50.0 50.0 79.5 

5 18 20.5 20.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

X.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 

2 9 10.2 10.2 11.4 

3 9 10.2 10.2 21.6 

4 47 53.4 53.4 75.0 

5 22 25.0 25.0 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

X.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.3 2.3 2.3 

3 11 12.5 12.5 14.8 

4 37 42.0 42.0 56.8 

5 38 43.2 43.2 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

X.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 16 18.2 18.2 19.3 

4 37 42.0 42.0 61.4 

5 34 38.6 38.6 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

X.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 

2 3 3.4 3.4 4.5 

3 13 14.8 14.8 19.3 

4 33 37.5 37.5 56.8 

5 38 43.2 43.2 100.0 
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Total 88 100.0 100.0  

 

X.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 5 5.7 5.7 6.8 

4 42 47.7 47.7 54.5 

5 40 45.5 45.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

X.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.3 2.3 2.3 

3 9 10.2 10.2 12.5 

4 45 51.1 51.1 63.6 

5 32 36.4 36.4 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

X.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 9.1 9.1 9.1 

4 47 53.4 53.4 62.5 

5 33 37.5 37.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Statistics 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 

N Valid 88 88 88 88 88 88 88 88 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.16 4.13 4.07 4.20 4.16 4.23 4.24 3.78 

Sum 366 363 358 370 366 372 373 333 

 

Y.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.3 2.3 2.3 

3 12 13.6 13.6 15.9 

4 44 50.0 50.0 65.9 

5 30 34.1 34.1 100.0 

Total 88 100.0 100.0  
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Y.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.4 3.4 3.4 

3 13 14.8 14.8 18.2 

4 42 47.7 47.7 65.9 

5 30 34.1 34.1 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Y.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 

2 4 4.5 4.5 5.7 

3 13 14.8 14.8 20.5 

4 40 45.5 45.5 65.9 

5 30 34.1 34.1 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Y.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 

2 2 2.3 2.3 3.4 

3 6 6.8 6.8 10.2 

4 48 54.5 54.5 64.8 

5 31 35.2 35.2 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Y.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 5.7 5.7 5.7 

3 11 12.5 12.5 18.2 

4 37 42.0 42.0 60.2 

5 35 39.8 39.8 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Y.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.3 2.3 2.3 

3 10 11.4 11.4 13.6 
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4 42 47.7 47.7 61.4 

5 34 38.6 38.6 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Y.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.4 3.4 3.4 

3 6 6.8 6.8 10.2 

4 46 52.3 52.3 62.5 

5 33 37.5 37.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Y.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 11 12.5 12.5 12.5 

3 20 22.7 22.7 35.2 

4 34 38.6 38.6 73.9 

5 23 26.1 26.1 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Statistics 
 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 

N Valid 88 88 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.39 3.68 2.95 3.38 3.52 3.64 

Sum 298 324 260 297 310 320 

 

Z.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 8.0 8.0 8.0 

2 11 12.5 12.5 20.5 

3 28 31.8 31.8 52.3 

4 25 28.4 28.4 80.7 

5 17 19.3 19.3 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Z.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 3.4 3.4 3.4 

2 5 5.7 5.7 9.1 
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3 29 33.0 33.0 42.0 

4 31 35.2 35.2 77.3 

5 20 22.7 22.7 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

 

Z.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 17.0 17.0 17.0 

2 15 17.0 17.0 34.1 

3 27 30.7 30.7 64.8 

4 21 23.9 23.9 88.6 

5 10 11.4 11.4 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Z.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 4.5 4.5 4.5 

2 12 13.6 13.6 18.2 

3 35 39.8 39.8 58.0 

4 21 23.9 23.9 81.8 

5 16 18.2 18.2 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Z.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 5.7 5.7 5.7 

2 10 11.4 11.4 17.0 

3 26 29.5 29.5 46.6 

4 28 31.8 31.8 78.4 

5 19 21.6 21.6 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

Z.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 5.7 5.7 5.7 

2 9 10.2 10.2 15.9 

3 23 26.1 26.1 42.0 

4 27 30.7 30.7 72.7 

5 24 27.3 27.3 100.0 
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Total 88 100.0 100.0  

 

D. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas   
Correlations 

 X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 

Siri’ Na 

Pacce 

X.1 Pearson 
Correlation 

1 .633** .180 .247* .347** .312** .359** .268* .680** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.000 .094 .020 .001 .003 .001 .012 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

X.2 Pearson 
Correlation 

.633** 1 .163 .201 .353** .286** .494** .362** .700** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 
 

.129 .061 .001 .007 .000 .001 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

X.3 Pearson 
Correlation 

.180 .163 1 .330** .418** .286** .335** .252* .556** 

Sig. (2-
tailed) 

.094 .129 
 

.002 .000 .007 .001 .018 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

X.4 Pearson 
Correlation 

.247* .201 .330** 1 .557** .509** .262* .251* .632** 

Sig. (2-
tailed) 

.020 .061 .002 
 

.000 .000 .014 .018 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

X.5 Pearson 
Correlation 

.347** .353** .418** .557** 1 .596** .297** .257* .740** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .001 .000 .000 
 

.000 .005 .015 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

X.6 Pearson 
Correlation 

.312** .286** .286** .509** .596** 1 .416** .330** .691** 

Sig. (2-
tailed) 

.003 .007 .007 .000 .000 
 

.000 .002 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

X.7 Pearson 
Correlation 

.359** .494** .335** .262* .297** .416** 1 .323** .657** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .001 .014 .005 .000 
 

.002 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

X.8 Pearson 
Correlation 

.268* .362** .252* .251* .257* .330** .323** 1 .551** 

Sig. (2-
tailed) 

.012 .001 .018 .018 .015 .002 .002 
 

.000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Siri’ Na 
Pacce 

Pearson 
Correlation 

.680** .700** .556** .632** .740** .691** .657** .551** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 

Akuntab
ilitas 

Pengelo
laan 
Dana 
Desa 

Y.1 Pearson 
Correlation 

1 .341*

* 
.159 .431*

* 
.304*

* 
.332*

* 
.355*

* 
.032 .583** 

Sig. (2-
tailed)  

.001 .139 .000 .004 .002 .001 .766 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Y.2 Pearson 
Correlation 

.341** 1 .187 .245* .073 .228* .229* .081 .478** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 
 

.081 .021 .501 .033 .032 .455 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Y.3 Pearson 
Correlation 

.159 .187 1 .528*

* 
.107 .523*

* 
.351*

* 
.111 .613** 

Sig. (2-
tailed) 

.139 .081 
 

.000 .320 .000 .001 .304 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Y.4 Pearson 
Correlation 

.431** .245* .528*

* 
1 .161 .592*

* 
.368*

* 
.153 .700** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .021 .000 
 

.133 .000 .000 .154 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Y.5 Pearson 
Correlation 

.304** .073 .107 .161 1 .233* .234* .248* .497** 

Sig. (2-
tailed) 

.004 .501 .320 .133 
 

.029 .028 .020 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Y.6 Pearson 
Correlation 

.332** .228* .523*

* 
.592*

* 
.233* 1 .604*

* 
.308*

* 
.773** 

Sig. (2-
tailed) 

.002 .033 .000 .000 .029 
 

.000 .004 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Y.7 Pearson 
Correlation 

.355** .229* .351*

* 
.368*

* 
.234* .604*

* 
1 .397*

* 
.716** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .032 .001 .000 .028 .000 
 

.000 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Y.8 Pearson 
Correlation 

.032 .081 .111 .153 .248* .308*

* 
.397*

* 
1 .514** 

Sig. (2-
tailed) 

.766 .455 .304 .154 .020 .004 .000 
 

.000 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Dana Desa 

Pearson 
Correlation 

.583** .478*

* 
.613*

* 
.700*

* 
.497*

* 
.773*

* 
.716*

* 
.514*

* 
1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 
Profesionalita

s 

Z.1 Pearson 
Correlation 

1 .657** .414** .359** .623** .547** .776** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 .000 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 

Z.2 Pearson 
Correlation 

.657** 1 .448** .219* .620** .564** .748** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .040 .000 .000 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 

Z.3 Pearson 
Correlation 

.414** .448** 1 .372** .655** .633** .774** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 

Z.4 Pearson 
Correlation 

.359** .219* .372** 1 .397** .425** .596** 

Sig. (2-tailed) .001 .040 .000  .000 .000 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 

Z.5 Pearson 
Correlation 

.623** .620** .655** .397** 1 .749** .876** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 

Z.6 Pearson 
Correlation 

.547** .564** .633** .425** .749** 1 .851** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 88 88 88 88 88 88 88 

Profesionalita
s 

Pearson 
Correlation 

.776** .748** .774** .596** .876** .851** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 88 88 88 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

2. Uji Realibilitas 

 a. Nilai Budaya Siri’ na Pacce 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.804 8 

 b. Profesionalitas  
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.863 6 

 c. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.746 8 
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E. Uji Asumsi Klasik 

1.  Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 88 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.51905077 

Most Extreme Differences Absolute .068 

Positive .048 

Negative -.068 

Test Statistic .068 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

2. Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Siri’ Na Pacce .979 1.022 

Profesionalitas .979 1.022 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan 
Dana Desa 

 

3.  Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.919 2.165  2.734 .008 

Siri’ Na Pacce -.054 .055 -.106 -.986 .327 

Profesionalitas -.064 .044 -.159 -1.469 .145 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 

 

 

4. Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .435a .189 .170 3.553 2.097 

a. Predictors: (Constant), Profesionalitas, Siri’ Na Pacce 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
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F. Uji Hipotesis  

 UJI DETERMINANSI R2 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .801a .641 .637 1.26358 

a. Predictors: (Constant), Siri’ Na Pacce 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *(RES) 

 

UJI T 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.494 3.066  6.357 .000 

Siri’ Na Pacce .406 .092 .431 4.427 .000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

 

UJI DETERMINANSI R2 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .768a .590 .575 1.68152 

a. Predictors: (Constant), X_Z, Siri’ Na Pacce, Profesionalitas 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *(RES) 

 

 UJI MRA 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62.173 15.228  4.083 .000 

Siri’ Na Pacce -.789 .433 -.837 -1.821 .072 

Profesionalitas -1.966 .690 -2.638 -2.850 .005 

X_Z .055 .020 2.713 2.801 .006 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
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