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ABSTRAK 

Nama : Nurhidayah Kamaruddin 

Nim  : 90400117076 

Judul  :  PENERAPAN GOOD GOVERNANCE: UPAYA PENCEGAHAN 

FRAUD PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus 

Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 

good governance dalam pengelolaan keuangan desa kanreapia dalam kaitannya 

dengan upaya pencegahan fraud, dimana sebelumnya pernah terjadi kasus korupsi 

yang dilakukan oleh mantan kepala desa kanreapia. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa kanreapia yang saat ini 

dijalankan oleh pemerintah desa yang baru telah menerapkan prinsip good 

governance yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan 

keuangan desa. Selain itu,  pemerintah desa juga aktif berkoordinasi dengan BPD 

sebagai salah satu cara untuk mencegah kasus fraud yang pernah terjadi di desa 

kanreapia kembali terulang. 

Kata kunci: Good Governance, Upaya Pencegahan Fraud, Pengelolaan 

Keuangan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan dasar penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan sebagai 

wadah untuk memenuhi hak-hak masyarakat setempat. Oleh sebab itu, desa 

dikatakan sebagai entitas terdepan dalam proses pembangunan daerah (Nafidah & 

Suryaningtyas, 2015). Kedudukan desa yang memiliki peran penting ini kemudian 

menarik perhatian pemerintah untuk membangun dan mengembangkan kawasan 

desa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Kristiyanto 

dkk., 2020). Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa 

desa merupakan sekelompok rakyat yang memiliki batas wilayah serta memiliki 

kuasa dalam menata dan menangani perkara pemerintahan, kebutuhan 

masyarakat, hak asal usul/tradisional yang memiliki pengakuan serta 

penghormatan dari sistem pemerintahan NKRI (Yesinia dkk., 2018).   

Hadirnya undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  ini 

memberikan dampak yang luar biasa bagi desa. Kedudukan desa lebih kuat serta 

turut membawa perubahan terdiri dari aspek kewenangan, aspek perencanaan, 

aspek pembangunan, aspek keuangan serta  aspek demokrasi desa (Azis, 2016). 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan desa 

menjelaskan bahwa desa berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan 

masyarakat (Juliana & Widhianningrum, 2017). 
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Sejalan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah khususnya di kabupaten/kota 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip NKRI, atau 

yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah (Muslimin dkk., 2012). 

Otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk menciptakan daerah yang 

mandiri, berbasis pada pemberdayaan masyarakat setempat. Penekanan otonomi 

daerah memang ada di tingkat kabupaten/kota. Namun apabila dicermati dengan 

teliti, sebenarnya hakikat otonomi daerah didasarkan pada kemerdekaan yang 

digagas oleh pemerintah tingkat paling dasar, yakni pedesaan (Oleh, 2014).  

Ketersediaan dana yang cukup merupakan konsekuensi adanya kewenangan 

dari aktualisasi otonomi daerah (Hutami, 2017). Pemerintah memberikan dana 

stimulan kepada desa yang salah satunya bersumber dari dana perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarannya minimal 10% 

untuk desa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan alokasi dana desa (Sulumin, 

2015). Tujuan diberikannya dana desa dari APBN adalah untuk mengutamakan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, anggaran yang disalurkan 

oleh dari pusat tidak hanya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur 

pedesaan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat masyarakat pedesaan. Hal itu 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Perdesaan yang diterima dari APBN, dana desa dari pusat tidak hanya menjadi 

prioritas pembangunan infrastruktur pedesaan, tetapi juga dimaksudkan untuk 

pemberdayaan masyarakat pedesaan (Hulu dkk., 2018). 



3 

 

 

 

Untuk mendukung program desa, alokasi dana desa yang diberikan cukup 

besar. Pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran hingga penyaluran, harus 

melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Besarnya 

kewenangan yang diberikan kepada desa seiringan dengan beban tanggung jawab 

yang bertambah besar pula (Syawal dkk., 2020).  Dengan besarnya jumlah dana 

yang diterima oleh setiap desa menimbulkan opini negatif dari banyak kalangan, 

baik itu oleh praktisi, akademisi, maupun politisi. Opini negatif berargumentasi 

bahwa pada desa tertentu yang tata kelola pemerintahannya belum terbentuk 

dengan baik, akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahannya, 

serta korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang diberikan akan menjadi 

masalah utama  (Sayuti dkk., 2014).   

Masalah yang sering muncul selanjutnya adalah penggunaan dana desa yang 

tidak memberikan hasil dalam mengembangkan serta membangun desa. Aparat 

desa juga dianggap tidak transparan oleh masyarakat terhadap penggunaan dana 

yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui persoalan 

terkait dengan alokasi dana desa (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018). Jumlah dana 

desa yang tidak sedikit menjadi godaan tersendiri untuk memalsukan anggaran 

bagi pemerintah. Kecenderungan menjadi aparatus hedonistik semakin 

berkembang dimana kemaslahatan umum dikorbankan untuk kehidupan pribadi 

aparat (Setiawan dkk., 2017). Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya desa 

yang sebenarnya memiliki potensi berkembang, namun terhambat oleh 

keserakahan pemerintah desa (Dura, 2016).  
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kurangnya akuntabilitas penggunaan dana desa dan kurangnya pengawasan 

oleh instansi terkait menjadi penyebab kasus fraud (kecurangan) pada keuangan 

desa (Dura, 2016). Umumnya, fraud didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang 

dilakukan oleh orang-orang di dalam atau di luar organisasi dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan pribadi atau kolektif yang secara langsung merugikan 

pihak lain. Biasanya orang awam melihat fraud secara dangkal sebagai tindak 

pidana korupsi. Apabila terjadi tindakan seperi pencurian, penggelapan, 

penyalahgunaan kepercayaan maupun kejahatan kerah putih lainnya, fraud 

merupakan istilah yang paling sering digunakan (Harahap dkk., 2021). Dampak 

fraud yang paling merusak adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi yang terlibat dalam kasus fraud. 

Perbuatan fraud dalam bentuk tindak pidana korupsi jelas bertentangan 

dengan firman Allah STW terkait dengan amanah dalam Q.S Al-Anfaal/5: 27 dan 

surah Q.S An-Nisa‟/4: 58yang berbunyi: 

تكُِمۡ وَأوَتمُۡ تعَۡلمَُىنَ   ىََٰ اْ أمَََٰ سُىلَ وَتخَُىوىَُٰٓ َ وَٱلرَّ َٰٓأيَُّهاَ ٱلَّزِيهَ ءَامَىىُاْ لََ تخَُىوىُاْ ٱللََّّ  يََٰ

Terjemahnya: 

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

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

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S 

Al-Anfaal/5: 27).  

َٰٓ أهَْلهِاَ وَإرَِا حَكَمْتمُ بيَْهَ ٱلىَّاس أ تحَْكُمُىا۟ بِٱلْعَذْلِ ۚ  تِ إلِىََٰ ىََٰ وا۟ ٱلْْمَََٰ َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ إنَِّ ٱللََّّ

ا بصَِيرًا َ كَانَ سَمِيعًًۢ ا يعَِظكُُم بهَِِۦٰٓۗ  إنَِّ ٱللََّّ َ وعِِمَّ  إنَِّ ٱللََّّ
Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-

Nisa‟/4: 58).  
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Dua firman Allah di atas menggambarkan perintah Allah kepada umat 

muslim untuk senantiasa menjaga amanat yang diberikan kepada dirinya. Dalam  

Q.S An-Nisa‟, 4: 58, ayat ini lebih spesifik ditujukan kepada para pemimpin atau 

pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang diberikan kepadanya terutama 

hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam 

memberikan keputusan. Keadilan adalah prinsip ajaran agama islam. Allah SWT 

tidak merugikan siapa pun dan tidak mengizinkan siapa pun untuk bertindak 

merugikan terhadap orang lain atau melanggar hak yang seharusnya menjadi 

kepunyaan orang lain. Menahan diri dari segala bentuk perbuatan melanggar 

amanah yang merugikan orang lain akan mengarahkan kita menjadi individu yang 

adil dan bertanggung jawab terhadap amanah yang telah ditugaskan. 

Desa Kanreapia merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya 

adalah petani dan pedagang. Desa Kanreapia merupakan daerah dataran tinggi 

yang menghasilkan berbagai macam sayuran setiap hari tanpa henti untuk  

kemudian dipasarkan ke kota makassar dan keluar pulau sulawesi, seperti 

kalimantan. Dari potensi tersebut, ada banyak program yang bisa dikembangkan 

di desa Kanreapia, seperti menjadikan desa Kanreapia sebagai studi pertanian, 

kampung organik, lokasi agrowisata, dan masih banyak lagi.  

Namun sangat disayangkan, dari banyaknya potensi desa yang bisa 

dikembangkan, pemerintah desa yang seharusnya dapat menjadi fasilitator dalam 

pengembangan potensi desa justru melakukan fraud (kecurangan) dalam bentuk 

tindak pidana korupsi. Pada tahun 2020 kedua mantan kepala desa Kanreapia 
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terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang 

merugikan keuangan negara. Akibat dari perbuatannya kedua terdakwa dijatuhi 

hukuman 1 tahun penjara, denda sebesar Rp. 50.000.000,- serta uang hasil tindak 

pidana korupsi dirampas untuk negara sebesar Rp. 318.781.200,- (Sulmubin, 

2020).  

Penyalahgunaan keuangan desa berdampak pada timbulnya kegundahan 

masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Jika ditelisik lebih jauh, 

pemerintah memang telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait 

keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan keuangan desa dapat dikelola 

dengan mudah dan tidak memunculkan kecurigaan dan potensi fraud 

(kecurangan) (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Masalah korupsi merupakan 

tantangan besar bagi bangsa Indonesia yang perlu ditanggulangi, mulai dari 

masyarakat Indonesia yang terorganisir hingga masyarakat budaya yang selalu 

berperilaku koruptif, sehingga penyelesaiannya menjadi sangat sulit. Terlebih lagi 

pada lingkungan desa, menjadi lahan baru bagi para pelaku tindak pidana korupsi 

mengingat besarnya angaran dana desa yang dialokasikan dari pemerintah (Sari 

dkk., 2019).  

Korupsi sistematis menyebabkan kerugian ekonomi bagi korban. Kerugian 

politik akibat meremehkan lembaga negara. Dirugikan secara sosial karena 

kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan yang salah. Jika korupsi begitu mengakar 

sehingga hak milik tidak lagi dihormati, supremasi hukum akan dirusak, insentif 

investasi akan dirusak, dan pembangunan ekonomi dan politik akan menderita 

(Rahman, 2011). Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada 
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pemerintah khususnya di pedesaan. Tujuan pemerintah yang telah dideklarasikan 

untuk kemandirian pedesaan tidak tercapai, dan dana pedesaan yang di 

amanahkan ke pemerintah pedesaan sehingga desa dapat melakukan penataan 

ruang yang tepat sasaran juga tidak terwujud (Widiyani dkk., 2021).  

Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan 

yang baik, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikan 

akuntabilitas dan transparansi sektor publik (Putra dkk., 2011). Sudah seharusnya 

pemerintah merespon tuntutan yang wajar tersebut melalui perubahan-perubahan 

yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Ghozali & Hari, 

2017). Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah 

berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, atau yang 

lebih sering disebut Good governance (Azlina & Amelia, 2014). Dengan adanya 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, semakin mempertegas bahwa 

Good governance sangat penting untuk diterapkan dengaan tata kelola yang 

menekankan pada prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif (Utomo dkk., 

2018).  

Karakteristik Good governance menurut United Nations Development 

Program atau UNDP (1997) meliputi: Participation, Rule of law, Transparency, 

Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Efficienty and Effectiveness, 

Accountability, Strategic vision. Dalam pengelolaan anggaran, penting untuk 

menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik 

untuk menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran (Riyanto dkk., 

2021).  Hal ini sejalan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, yang 
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menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa idealnya menerapkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran (prinsip pemerintahan yang baik) agar dapat mensejahterahkan 

masyarakat (Hanafie dkk., 2019).  

Beberapa penelitian membuktikan bahwa salah satu upaya pencegahan fraud 

adalah dengan menciptakan good governance. Penerapan tata pemerintahan yang 

baik untuk menjamin pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, efisien, bersih dan akuntabel, bebas dari budaya fraud (Iswahyudi dkk., 

2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan Good governance dapat 

memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan fraud. Jika dilihat beberapa 

karakteristik Good governance yang apabila prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, 

akuntabilitas, penegakan hukum dan keadilan, maka penyalahgunaan kekuasaan 

atau fraud dapat diminimalkan (Rasul, 2009).  

Dalam mengelola keuangan desa, aktualisasi akuntabilitas dan transparansi 

merupakan salah satu sistem dalam mewujudkan desa yang bersih, mandiri, serta 

terhindar dari tindakan korupsi. Tentunya tujuan dari aktualisasi tersebut agar 

terjadi peningkatan perkembangan dan kesejahteraan desa (Mais & Palindri, 

2020). Transparan dalam pengelolaan menandakan terdapat keterbukaan didalam 

mengelola setiap kegiatan. Dana yang dikelola dengan transparan memungkinkan 

baik masyarakat maupun pemerintah mengetahui kemana dana pemerintah 

tersebut digunakan (Irawati & Martanti, 2017). 

Sejak dinahkodai oleh kepala desa yang baru, terdapat beberapa kemajuan 

pada desa Kanreapia, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti pembangunan 
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gedung serba guna BARUGA CARI‟TIKA dan pembangunan posyandu pada 

dusun Bontona. Potensi-potensi pada desa Kanreapia juga mulai dikembangkan 

seperti pada sektor pertanian dan peternakan. Dalam penyebaran informasi terkait 

dengan kegiatan dan keuangan desa juga sudah memanfaatkan media yang mudah 

diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Yang patut diapresiasi lebih adalah 

pemerinta desa saat ini juga mencanagkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

menanamkan nilai-nilai religius pada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari 

kegiatan pengajian akbar yang diadakan setiap bulan yang melibatkan seluruh 

lapisan masyarakat desa Kanreapia dan kegiatan pencerahan qalbu jum‟at ibadah 

yang dikhususkan kepada aparat-aparat desa, dan masih banyak lagi kemajuan 

pada desa Kanreapia yang tentunya menggunakan dana desa dalam setiap 

pelaksanaannya.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mengelola keuangan 

desa, sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, apalagi 

mengingat bahwa pemerintah sebelumnya yakni mantan kepala desa Kanreapia 

telah terjerat kasus korupsi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka 

judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Penerapan Good governance: 

Upaya Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 

Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa)” 
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B. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi terhadap akuntansi sektor publik yang 

berfokus pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dikhususkan pada 

penerapan Good governance sebagai upaya dalam mencegah terjadinya fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa dimana karakteristik Good governance menurut 

United Nations Development Program atau UNDP (1997) meliputi: Participation, 

Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, 

Efficienty and Effectiveness, Accountability, Strategic vision. Namun dari 9 

karakteristik tersebut,  dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada 3 

karakteristik utama yang dinilai dapat mencegah terjadinya fraud apabila 

diimplementasikan dengan baik, yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip good 

governance pada pengelolaan keuangan desa dalam kaitannya dengan upaya 

pencegahan fraud di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten 

Gowa?” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

bagaimana penerapan prinsip Good governance pada pengelolaan keuangan desa 

dalam kaitannya dengan upaya pencegahan fraud di Desa Kanreapia, Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.” 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat bagaimana prinsip-prinsip 

good governance khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 

pada pengelolaan keuangan desa dan diharapkan mampu mencegah atau 

meminimalisir tindak kecurangan atau fraud yang dapat merugikan masyarakat 

dan negara, serta semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah desa. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

pedoman serta pendukung dalam penelitian ini, dijabarkan dalan tabel 1.1 berikut 

ini. 

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti  Judul  Hasil Penelitian 

1 Sjahruddin 

rasul (2009) 

Penerapan good 

governance di 

indonesia dalam 

upaya pencegahan 

tindak pidana 

korupsi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

upaya pemberantasan korupsi dapat 

dilakukan dengan membatasi 

kesempatan untuk melakukan korupsi 

dengan mengimplementasikan asas-

asas pemerintahan yang baik seperti 

akuntabilitas, transparansi, dan 

penegakan hukum. 

2 Heri Hartanto 

& Zaki 

Adhiyati 

(2018) 

Pencegahan 

Korupsi Dengan 

Menerapkan 

Asas-Asas Umum 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Yang Baik Dalam 

Pemerintahan 

Hasil penelitian yag dilakukan oleh 

hartanto & adhiyati menunjukkan 

bahwa penerapan AAUPB (Asas- 

Asas Umum Penyelenggaraan 

Pemerintahan Yang Baik) atau good 

governance akan menjauhkan 

perbuatan korupsi dengan sendirinya 

di lingkungan masyarakat sehingga 

pelayanan masyarakat menjadi lebih 

baik karena AAUPB merupakan 

hukun yang tidak tertulissebagai 

rambu-rambu dalam menjalankan 

pemerintahan. 

3 Kabul Setio 

Utomo, 

Sudarmo, 

Didik G. 

Analisis Good 

governance 

Dalam 

Pengelolaan 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

walaupun belum maksimal, namun 

akuntabilitas, transparansi dan 

responsivitas dalam pengelolaan 
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Suharto 

(2018) 

Keuangan Desa 

Analysis of Good 

governance in 

Village Financial 

Management 

keuangan Desa Campurasri sudah 

berjalan.  

4 Wa Ode 

Rayyani, 

Jumiati & 

Sunarti 

(2019)  

Menguak 

Implementasi 

Prinsip Good 

Government 

Governance 

Dalam 

Pengelolaan 

Keuangan Desa: 

Sebuah Upaya 

Pencegahan 

Fraud 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip good government 

governance pada desa taddotoa telah 

dilakukan dengan baik. Sebagai upaya 

pencegahan fraud, 3 pilar good 

government governance yakni 

akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi telah diimplementasikan 

dengan baik dan nyata sehingga bisa 

meminimalisir bahkan mencegah 

tindak kecurangan pada pengelolaan 

keuangan desa. 

5 Badrus 

Zaman & 

Diah 

Nurdiwaty 

(2020) 

Penerapan Prinsip 

Good governance 

Dalam 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (Studi Pada 

Desa Kampung 

baru, Kecamatan 

Kepung, 

Kabupaten 

Kediri) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zaman & Nurdiwaty (2020) 

menunjukkan bahwa dalam 

pengelolaan ADD pada desa 

Kampungbaru, Kecamatan Kepung 

kabupaten Kediri, penerapan prinsip 

Good governance telah yaitu 

akuntabel, transparan, dan partisipatif. 

Walaupun terdapat kendala seperti 

lemahnya pengetahuan aparatur desa 

dalam hal penggunaan teknologi serta  

keterlambatan dalam pembuatan 

Peraturan Bupati mengenai peraturan 

tentang ADD dan pengelolaannya. 

6 Ni putu yulia 

paramitha & 

made pradana 

adiputra 

(2020) 

Pengaruh 

whistelblowing 

system, good 

corporate 

governance dan 

efektivitas 

pengendalian 

internal terhadap 

pencegahan 

kecurangan dalam 

pengelolaan dana 

desa 

Hasil penelitian paramitha dan 

adiputra (2020) mengungkapkan 

bahwa dalam pencegahan kecurangan 

pada pengelolaan keuangan desa, 

ketiga variabel yakni whistelblowing 

system, good corporate governance 

dan efektivitas pengendalian internal 

memiliki pengaruh yang positif. 

7 Junita Putri 

Rajana 

Harahap, 

Analisis 

Pencegahan 

Kecurangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tindakan pencegahan kecurangan ada 

desa Melati II dilakukan dengan 



13 

 

 

 

Mhd.Dani 

Habra & 

Yulandari 

(2021) 

Akuntansi Dalam 

Mengelola Dana 

Desa Pada Desa 

Melati Ii 

Kecamatan 

Perbaungan 

sistem pengendalian yang baik, taat 

aturan, menerapkan prinsip-prinsip 

good governance dalam pengelolaan 

dana desa, serta menjalankan 

pengelolaan keuangan desa sesuai 

dengan standar Peraturan pemerintah 

dalam Permendagri No. 20 Tahun 

2018 tentang pengelolaan keuangan 

desa. 

8 Wahdan 

Arum Inawati 

& Fadiyah 

Hani Sabila 

(2021) 

Pencegahan 

fraud: pengaruh 

whistelblowing 

system, 

goverment 

governance dan 

kompetensi 

aparatur 

pemerintah 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Inawati & Sabila (2021) menunjukkan 

bahwa dilingkungan pemerintah, 

goverment governance dan 

kompetensi aparatur desa berpengaruh 

positif pada pencegahan fraud. Namun 

whistelblowing system tidak 

berpengaruh. 

9 Ismail M.Z 

(2021) 

Eksistensi Prinsip 

Good governance 

Dalam Mencegah 

Tindak Pidana 

Korupsi Di 

Indonesia 

Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa good governance 

berperan dalam pencegahan tindak 

pidana korupsi. Namun apabila tidak 

ada kesadaran hukum pada masyarakat 

maupun pemerintahan, maka tataran 

prakteknya tidak akan cukup. 

10 Lulut Agus 

Riyanto, 

Afifuddin, 

Roni 

Pindahanto 

Widodo 

(2021) 

 

 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pemerintah Desa 

Terhadap Alokasi 

Dana Desa Dalam 

Mewujudkan 

Good governance 

(Studi Kasus Di 

Kantor 

Pemerintah Desa 

Bendoroto, 

Kecamatan 

Munjungan) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah Desa Bendoroto sudah 

memenuhi prasarat tata kelola 

pemerintah yang baik. Terbukti 

dengan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa mulai dari tahapan awal hingga 

laporan-laporan 

pertanggungjawabannya sesuai 

ketentuan dan format dari pemerintah 

pusat. akses informasi ke masyarakat 

luas berjalan dengan baik hingga asas 

keterbukaan informasi dapat tercapai. 

Sumber: Penelitian-penelitian dari tahun 2009-2021 
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F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis  

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

menambah wawasan yang luas bagi para akademisi untuk mengetahui 

bagaimana prinsip Good governance pada pengelolaan keuangan desa 

terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sesuai dengan 

PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 

desa. penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan terkait 

dengan bagaimana penerapan Good governance tersebut untuk mencegah 

atau meminimalisir terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa 

khususnya di desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar 

pengelolaan keuangan desa di desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa dapat benar-benar dilaksanakan berdasarkan dengan 

prinsip Good governance sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah dan juga khususnya agar pengelolaan dana desa dapat 

terhindar dari perbuatan fraud atau penyelewengan yang tentunya tidak 

sesuai dengan prinsip Good Governance.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Agency theory 

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan mendeskripsikan 

keterkaitan antara principal dan agent. Di dalam organisasi sektor publik, 

khususnya organisasi pemerintahan dalam penelitian ini, agency theory 

memandang agent adalah pemerintah desa  dan principal adalah adalah 

masyarakat, keduanya bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

Artinya menurut teori ini hubungan keduanya sulit terjalin karena kepentingan 

keduanya yang tidak sinkron, untuk itu dibutuhkan suatu hubungan kontrak untuk 

mengatur kedua kepentingan yang berbeda tersebut. Tersedianya undang-undang 

atau jaminan hukum yang kuat dapat membuat good governance berfungsi dengan 

baik (Rowa & Arthana, 2019).  

Hubungan kontraktual yang dimaksud yakni pelimpahan wewenang kepada 

agent. Dalam hal ini agent adalah aparat desa untuk melaksanakan segala 

pekerjaan secara bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat 

telah membuat PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa dan merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat desa sebagai 

pemberi amanah dalam melaksanakan tugas. Menurut teori keagenan, pengelolaan 

keuangan desa harus dipantau untuk memastikan bahwa dana desa dikelola 

sepenuhnya sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Salah satu peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni 

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 2 poin (1), yang menjelaskan bahwa 
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pengelolaan keuangan dana desa harus menerapkan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 

(prinsip pemerintahan yang baik/good governance) agar dapat mensejahterahkan 

masyarakat dan tidak terjadi tindakan fraud (Sari dkk., 2019). 

B. Keuangan Desa 

PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa segala bentuk 

perlakuan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam bentuk uang 

atau barang sering disebut sebagai keuangan desa (Triani & Handayani, 2018). 

Keuangan desa dikelola dalam satu periode anggaran, yaitu 1 Januari - 31 

Desember. Kepala desa dan perangkat-perangkat desa tidak dapat terlepas dari 

pengelolaan keuangan desa (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Di dalam 

PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 poin 2, dijelaskan bahwa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pada padal 20, 24, 28 dan 44 di dalam PERMENDAGRI Nomor 113 

tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: 

1. Perencanaan ADD. Merupakan proses perencanaan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan desa. 

2. Pelaksanaan ADD. Terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati 

yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan keuangan 
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desa. adapun prinsip tersebut adalah keseluruhan pelaksanaan penerimaan 

dan pengeluaran dana desa harus melalui Rekening Kas Desa. kepala desa 

dan bendahara desa bertanda tangan dalam rekening kas desa pada saat 

pencairan dana. Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayah tersebut, maka lebih lanjut pengaturannya ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. 

3. Penatausahaan. Kegiatan penatausahaan keuangan desa merupakan 

kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Pencatatan setiap 

transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas merupakan 

kewajiban bendahara desa. 

4. Pelaporan. Di dalam PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 pasal 35 

dejalskan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang 

melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Pertanggungjawaban keuangan 

desa merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah atas 

semua proses kegiatan pengelolaan keuangan yang terkait dengan 

pelaksanan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. 

C. Good Governance 

Dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, good governance merupakan 

isu yang paling terkemuka (Zuhro, 2009). Untuk memperkuat otonomi desa, 
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konsep good governance digunakan  sebagai kerangka institusional dalam konteks 

pemerintahan desa di Indonesia. Apabila pelaksanaan otonomi pemerintah lokal 

pada tingkat desa tidak ditopang oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan responsivitas, maka pelaksanaannya tidak akan kuat dan 

bermanfaat bagi masyarakat lokal (Rustiarini, 2016). Menurut United 

Development Program (UNDP), karakteristik dari pelaksanaan Good governance 

terdiri dari Participation, Rule of law, Transparency, responsiveness, consensus 

orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision, 

dan interrelated.  

Dari 9 prinsip tersebut di atas, setidaknya ada beberapa prinsip yang menurut 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi prinsip utama Good 

governance dalam Buku Pintar Dana desa, yaitu akuntabilitas (Tanggung jawab), 

Transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Zaman & Nurdiwaty (2020) yang mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan 

desa, tata kelola yang baik (good governance) dapat terwujud apabila prinsip good 

governance diantaranya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dijadikan acuan 

dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain yang mendukung hal ini yakni 

penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dkk., (2021) yang mengatakan bahwa 

dalam pengelolaan anggaran, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip 

akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam masing-masing cara 

tersebut untuk menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran.  Hal ini 

sejalan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan dana desa idealnya menerapkan prinsip transparansi, 



19 

 

 

 

akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 

(prinsip pemerintahan yang baik) agar dapat mensejahterahkan masyarakat 

(Hanafie dkk., 2019). Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan dalam 

penelitian ini sebagai tolak ukur Pengelolaan keuangan Desa. 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah suatu hal yang wajib dilakukan untuk untuk 

mempertanggungjawabkan atau menginterpretasikan kinerja seseorang atau 

organisasi kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta 

pertanggungjawaban (Ningsih dkk., 2020). Akuntabilitas harus terdapat nilai-

nilai, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalis perubahan dalam 

pengelolaan pemerintahan melalui metode dan teknik terkini untuk mengukur 

kinerja dan akuntabilitas pelaporan. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan 

serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. Akuntabilitas adalah dasar dari  pelaporan keuangan dalam 

pemerintahan, berdasarkan hak publik untuk mengetahui dan mendapatkan 

penjelasan dari pengumpulan dan penggunaan sumber daya.  

Dalam penggunaan alokasi dana desa yang digulirkan kepaa setiap desa 

harus dapat dipertanggungjawabkan (Irfan dkk., 2021). Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan 

peraturan yang mengatur Dasar dan bentuk pelaporan keuangan pemerintahan 

di negara kesatuan Republik Indonesian (Martini dkk., 2019). Dalam konteks 
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pemerintahan, apabila pemerintah tidak memberitahukan kepada publik terkait 

dengan informasi sumber, sumber daya, serta penggunaannya, maka 

masyarakat tidak dapat memahami akuntabilitas pemerintah (Darwanis & 

Chairunnisa, 2013). Dalam menjelaskan setiap tindakannya, Akuntabilitas 

merupakan keahlian organisasi sektor publik terhadap pihak-pihak yang telah 

diamanahkan menilai serta mengevaluasi organisasi publik (Wicaksono, 

2015). Sedangkan Sadjiarto (2000), berpendapat bahwa akuntabilitas 

didefinisikan sebagai hubungan antara entitas pengontrol dan regulator dan 

pihak yang memiliki otoritas formal atas pengontrol.  

Selama ini, pemahaman tentang akuntabilitas sangat sempit, hanya 

terbatas pada penyusunan laporan keuangan bahkan hanya sampai pada 

pertanggungjawaban anggaran. Hal ini menyebabkan argumen bahwa 

kewajiban suatu entitas mempertanggungjawabkan kegiatan sudah memadai 

hanya sebatas pada pelaporan penggunaan dananya saja, dan tidak 

membutuhkan evaluasi dari kegiatan tersebut apakah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat atau tidak. Tentu saja hal ini bertentangan dengan 

harapan masyarakat terhadap idealnya kondisi pemerintahan yang bisa 

memberi manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat sebagai penyelenggara 

negara (Afriyanti dkk., 2015). Dalam hal ini, pihak ketiga yang bertanggung 

jawab juga dibutuhkan untuk memberikan penjelasan atau argumentasi yang 

realistis atas segala kegiatan yang dilakukan serta hasil yang diperoleh dari 

usaha  dalam melaksanaan tugas dan pencapaian tujuan.  

2. Transparansi 

Transparansi menurut PERMENDAGRI No 37 Tahun 2007 merupakan 
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prinsip keterbukaan yang menjadikan akses informasi terkait dengan keuangan 

daerah mudah untuk dijangkau oleh masyarakat (Astuti dkk., 2021). 

Transparansi dapat menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan 

mengenai kebijakan, proses pembuatan dana pelaksanaannya serta hasil-hasil 

yang telah dicapai. Coryanata (2007) berpendapat bahwa transparansi 

didasarkan pada arus informasi yang bebas, semua proses pemerintahan, 

lembaga dan informasi pemerintah harus tersedia bagi pemangku kepentingan, 

dan bahwa informasi yang tersedia harus memadai untuk dipahami dan 

dikontrol. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dianggap transparan 

apabila didalamnya terdapat kriteria berikut:  

a) Terdapat pemberitahuan terkait dengan kebijakan anggaran;  

b) Tersedianya dokumen anggaran serta tidak sulit untuk diakses;  

c) Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;  

d) Terfasilitasinya usulan masyarakat;   

e) terdapat sistem untuk memberikan informasi kepada masyarakat.  

Transparansi artinya pemerintah dalam memimpin pemerintahan secara 

berkala mengungkapkan isu-isu yang relevan kepada para pemangku 

kepentingan, yakni masyarakat luas dalam hal ini, sehingga pengetahuan dan 

akses informasi yang mudah terkait dengan keuangan desa dapat diperoleh 

dengan prinsip keterbukaan. 
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3. Partisipasi 

Partisipasi aktif anggota masyarakat merupakan salah satu kunci 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep new public 

management (NMP) (Iswahyudi dkk., 2016). Partisipasi berarti pengambilan 

keputusan publik secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Kebebasan 

berasosiasi dan berbicara sdan berpartisipasi secara konstruktif merupakan 

landasan dari partisipasi. Partisipasi alam PERMENDAGRI No. 37 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan kosa kata 

pasrtisipatif, yakni masyarakat secara aktif terlibat dan turut serta dalam 

proses pembangunan (Astuti & Yulianto, 2016).  

Dalam pengelolaan keuangan, partisipasi merupakan salah satu elemen 

penting (Setiawan, 2018). Alasan yang paling mendasar adalah karena 

masyarakatlah yang paling tahu dan merasakan apa saja yang menjadi 

kebutuhannya, oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi dalam 

pembuatan kebijakan. Disamping dasar yuridis dan filosofis hal ini merupakan 

dasar sosiologis yang penting dalam penyusunan kebijakan publik. Asumsikan 

bahwa untuk menanggulangi masalah publik maka dibuat kebijakan publik 

yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Artinya diharapkan 

kemampuan pemerintah daerah menciptakan perencanaan yang partisipatif 

yang mengikutsertakan unsur masyarakat agar masalah dan alternatif 

solusinya berasal dari publik bukan sekadar cetusan pikiran atau imajinasi ide 

pejabat pembuat kebijakan (Zuhro, 2009). 
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Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi perwakilan 

yang dapat menyampaikan aspirasinya. Tugas pemerintah dapat didukung 

dengan partisipasi masyarakat untuk memudahkan pemerintah 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan program dan prioritas 

pelayanan, serta merancang program pelayanan yang sinkron dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015). Partisipasi memegang 

peranan penting dalam meningkatkan Good governance sejalan dengan era 

otonomi daerah Indonesia, sehingga memberikan keleluasaan daerah dalam 

merencanakan pembangunan daerah. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah 

dapat bermanfaat bagi masyarakat apabila pemerintah dapat membangun 

demokrasi di tingkat lokal dengan meningkatkan partisipasi publik melalui 

pelibatan masyarakat.  

Dalam mewujudkan good governance, partisipasi dapat membangun 

kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diwadahi ruang untuk 

berkumpul dan bebas untuk mengemukakan pendapat serta kapasitas 

berpartisipasi secara kontruktif. Masyarakat juga memiliki kepercayaan diri 

untuk ikut terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan 

pemerintahan, serta dalam pengambilan keputusan partisipasi dapat 

menjadikan pemerintah membuat kebijakan secara kredibel (Nawawi, 2009). 

Menurut Taufik (2007), unsur-unsur partisipasi meliputi:  

a) terdapat akses partisipasi aktif masyarakat dalam perancangan program 

dan pengambilan keputusan anggaran;  
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b) terdapat ketentuan yang memastikan bahwa lembaga independen dan 

masyarakat memiliki tempat kontrol, baik individu maupun institusi, 

sebagai alat kontrol dan keseimbangan;  

c) Pemerintah daerah secara aktif mendorong warga untuk berpartisipasi 

dalam proses anggaran. Ini karena jurang yang tajam antara kesadaran 

tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan 

APBD yang aspiratif.  

D. Fraud 

Fraud merupakan masalah besar bagi sektor publik dan swasta di Indonesia. 

Jumlah kasus yang tinggi menunjukkan bahwa fraud tersebar luas di Indonesia, 

termasuk di daerah pedesaan (Bachtiar & Elliyana, 2020). Fraud (Kecurangan) 

adalah pelanggaran hukum, terlepas dari terdapat unsur kesengajaan ataupun tidak 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan atau menerima 

uang, harta benda, dan lain-lain, yang dampak dari perbuatan tersebut adalah 

merugikan orang lain (Aini dkk., 2017). Dalam kehidupan sehari-hari, penipuan 

disebut dengan pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain 

(Sanusi dkk., 2019). Fraud selalu identik dengan kata korupsi, padahal ciri atau 

jenis fraud itu sendiri tidak hanya terkait dengan korupsi.  

Terdapat 3 (tiga) jenis fraud berbasis perbuatan yang dikenal dengan Fraud 

Tree (Larasati & Surtikanti, 2019). Jenis-jenis fraud tersebut adalah 

penyalahgunaan harta benda, penipuan pelaporan keuangan dan korupsi 

(Suandewi, 2021). Fraud sering terjadi sebagai akibat dari tekanan untuk 

melakukan fraud atau bujukan untuk menangkap peluang dan adanya alasan untuk 
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melakukan tindakan tersebut atau yang lebih dikenal dengan istilah fraud triangle. 

Fraud triangle menurut Cressey (1953) dalam Suryadi dkk., (2017) diilustrasikan 

dalam gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2. 1 Fraud Triangle Menurut Cressey (1953)  

Sumber : Suryadi dkk., (2017) 

Menurut Kahman (2020) Perbuatan korupsi ini jelas-jelas menimbulkan 

kerugian terhadap orang lain lebih spesifik kepada negara dan masyarakat desa 

sehingga perbuatan tersebut menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam pasal 26 

ayat (1) yang menjelaskan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan 

pemerintahan desa dan pemberdayaan desa, lebih lanjut dalam pasal 29 kepala 

desa dilarang merugikan kepentingan umum, Membuat keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau kewajibannya, 

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dana tau kewajibannya, Melakukan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menerimah uang, barang dana tau jasa dari pihak 

lain yang dapat mempengaruhi keputusan dana tau tindakan yang dilakukan. 

Selanjutya perbuatan korupsi juga bertentangan dengan PERMENDAGRI No 113 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 2 ayat 

(1). 
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Karena fraud mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau tempat dimana 

perbuatan fraud itu terjadi, oleh karena itu fraud merupakan perbuatan yang 

mendapat ancaman keras dari Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam 

terhadap kepemimpinan, jabatan dan kedudukan yang disalahgunakan untuk 

menipu rakyat dan orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Dari 

Ma‟qil bin Yasar al Muzani radhiyallahu „anhu, ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,  

“tidaklah seorang hamba yang allah berikan kepemimpinan atas orang lain, lalu ia 

mati dalam berbuat curang terhadap orang-orang yang dipimpinnya, melainkan 

Allah akan mengharamkan atasnya surga,” (HR Bukhari-Muslim).” 

 

Dalam pemerintahan desa, demi mendapatkan keuntungan pemerintah desa 

dapat melakukan kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa seperti 

menaikkan nilai atau pembayaran kembali barang/jasa, meminjam uang untuk 

kepentingan pribadi tetapi tidak mengembalikannya, membeli peralatan kantor 

menggunakan anggaran pedesaan tetapi untuk penggunaan pribadi, penggunaan 

uang desa secara tidak sah (mencuri uang tunai), misalnya pencurian, dan 

Retribusi ilegal (illegal tip) adalah pelayanan desa yang dibebankan kepada 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti pemungutan 

pajak, tetapi hasil pemungutannya tidak diserahkan kepada kasir desa atau kantor 

pajak (Latuconsina & Soleman, 2019).  

Korupsi keuangan pedesaan merupakan salah satu masalah utama karena 

anggaran yang besar, namun implementasi di tingkat pedesaan tidak disertai 

dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan politik (Sari 

dkk., 2019). Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 
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khususnya di pedesaan, dan tujuan pemerintah yang telah dideklarasikan untuk 

kemandirian pedesaan tidak tercapai, dan dana pedesaan di amanahkan ke 

pemerintah pedesaan sehingga desa dapat melakukan penataan ruang yang tepat 

sasaran (Widiyani dkk., 2021). 

E. Upaya Pencegahan Fraud 

Fraud merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, karena itulah sedini 

mungkin fraud harus dicegah agar tidak menyebabkan kerugian terhadap orang 

lain (Suandewi, 2021). Pembentukan lembaga anti korupsi dan peraturan 

perundang-undangan merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia (Ferico dkk., 2020). Upaya pemberantasan korupsi bukanlah suatu hal 

yang mudah untuk dilakukan karena budaya korupsi sudah berakar dalam segala 

tingkatan masyarakat. Meskipun demikian, pemberantasannya tetap dilakukan 

dengan berbagai cara secara bertahap. Setidaknya kasus korupsi dapat dikurangi 

apabila tidak bisa dimusnahkan sama sekali (Azra, 2002). Menurut Larasati & 

Surtikanti (2019), pencegahan fraud adalah upaya yang terintegrasi yang dapat 

menekan terjadinya faktor penyebab fraud (fraud triangle) yakni:  

1) Meminimalkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan,  

2) Mengurangi tekanan pada karyawan agar mereka mampu memenuhi 

kebutuhan mereka,  

3) Menghilangkan alasan pembenaran/merasionalisasi pelanggaran yang 

dilakukan. 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa salah satu upaya pencegahan 

fraud adalah dengan menciptakan good governance. Penerapan tata pemerintahan 



28 

 

 

 

yang baik atau good governance untuk menjamin pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, bebas 

dari budaya fraud (Iswahyudi dkk., 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa 

penerapan Good governance dapat memberikan kontribusi terhadap upaya 

pencegahan fraud melihat beberapa karakteristik Good governance yang apabila 

prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, 

penegakan hukum dan keadilan, maka penyalahgunaan kekuasaan atau fraud 

dapat diminimalkan (Rasul, 2009). 

F. Kerangkan Pikir 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir  

(sumber: Peneliti) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif didesripsikan sebagai penelitian dengan maksud 

untuk menginterpretasikan dan mengkaji fenomena yang berkaitan dengan apa 

yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pemahaman, stimulant, 

tindakan dan lainnya, secara menyeluruh. Deskripsi berupa kata-kata dan 

bahasa, dalam konteks tertentu yang alami dengan berbagai cara alami. 

Beberapa deskripsi digunakan untuk mencari prinsip serta penjelasan yang 

ditujukan unruk menarik kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Tujuan penelitian 

kualitatif adalah untuk menemukan makna tersembunyi, menginterpretasikan 

korelasi sosial, mengembangkan teori, memastikan keabsaham data, dan 

mengkaji sejarah perkembangan (Atmadja, 2013).  

Penelitian kaulitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini 

terkait dengan adanya fenomena suatu kasus fraud dalam bentuk tindak pidana 

korupsi yang pernah terjadi di desa Kanreapia. Penelitian ini juga akan 

mengungkap bagaimana tiga prinsip good governance yakni akuntabilitas, 

transparansi dan partsisipasi dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Pada 

penelitian ini, peneliti memilih Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa sebagai lokasi Penelitian. Adapun alasan memilih lokasi ini 
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karena sebelumnya terdapat kasus korupsi yang menjerat mantan kepala desa 

Kanreapia, oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian di desa 

tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di desa 

Kanreapia saat ini yang dipimpin oleh kepala desa yang baru agar kasus yang 

sama tidak terulang kembali. 

B. Pendekatan Penelitian  

Studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Jenis studi kasus yang digunakan adalah disciplined comparative untuk 

melihat penerapan prinsip good governance khususnya akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan 

PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 terhadap upaya pencegahan fraud. 

Studi kasus disciplined comparative menurut Kamayanti (2016) digunakan 

untuk penelitian yang membandingkan antara implementasi atau penerapan 

dengan peraturan atau teori yang mengikat dan mapan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengeksplorasi penerapan 

prinsip good governance pada pengelolaan keuangan di desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dalam kaitannya dengan upaya 

pencegahan fraud. Dimana sebelumnya terdapat fenomena kasus korupsi 

yang menjerat mantan kepala desa Kanreapia, oleh karena itu penting untuk 

mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance untuk 

mencegah terjadinya kasus yang sama terjadi kembali pada pemerintah yang 

saat ini bertanggung jawab memimpin desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao, Kabupaten Gowa.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 

diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi responden. Jenis data yang 

terkait dengan pendapat, tindakan, pengalaman atau ciri khas orang maupun 

kelompok yang menjadi responden (subjek penelitian) disebut data subjek. 

2. Sumber Data 

Asal dari mana data diperoleh disebut dengan sumber data yang 

merupakan faktor penting dalam menentukan bagaimana data tersebut 

dikumpulkan. Purhantara (2010) dalam Ferico dkk., (2020) menjelaskan 

bahwa sumber data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting 

karena sumber data akan memberikan pengaruh terhadap kualitas dari hasil 

penelitian. Klasifikasi sumber informasi penelitian berdasarkan sumber ada 

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

dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian di Desa Kanreapia, 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa sebagai objek penelitian dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut:  

a) Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber 

aslinya atau dari pihak pertama secara langsung. Data tersebut 

dikumpulkan oleh peneliti yang tujuannya untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

mewawancarai aparat desa Kanreapia terkhusus kepada Kepala Desa, 



32 

 

 

 

Sekretaris, kepala urusan keruangan dan staf desa yang kompeten dalam 

pengelolaan keuangan desa secara langsung untuk mengetahui penerapan 

good governance terkhusus pada 3 prinsip utama yakni akuntabilitas, 

transparasi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan sebagai upaya 

dalam mencegah terjadinya fraud pada pengelolaan keuangan desa di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.   

b) Data Sekunder  

Sumber data penelitian yang diperoleh menggunakan sarana perantara 

atau secara tidak langsung disebut data sekunder. Barang bukti, catatan 

atau laporan sejarah, jurnal, artikel yang telah diarsipkan, baik yang 

diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan sangat identik dengan data 

sekunder. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen 

pemerintahan desa di Desa Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah 

teknik yang dapat mendukung dan meningkatkan analisis ketika membahas hasil 

penelitian. Metode pengumpulan data tersebut yakni: 

1. Observasi. Observasi/pengamatan merupakan suatu kegiatan yang 

memusatkan perhatian pada suatu objek menggunakan indra pengelihatan 

Pengamatan (observasi) pada penelitian ini dilakukan di Desa Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

2. Dokumentasi. Proses pendokumentasian data penelitian adalah tahap 
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mengopi informasi yang diperoleh. Bentuk dokumentasi ini dapat berupa file 

foto, file video atau file rekaman wawancara yang dapat diakses dari server 

atau database yang telah mereka buat atau publikasikan di situs terpercaya. 

catatan kecil selama wawancara yang disiapkan peneliti juga termasuk dalam 

kategori dokumentasi. 

3. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih rinci tentang subjek penelitian. Wawancara dilakukan atas dasar tanya 

jawab, karena itu dimungkinkan untuk memperoleh data langsung dari subjek 

penelitian.  

4. Studi Pustaka. Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini merupakan ikhtiar pengumpulan informasi yang nantinya dalam 

menganalisis data digunakan sebagai literatur. Adapun Jurnal dan referensi 

lain yang terkait dengan topik yang diteliti merupakan referensi yang 

membantu peneliti menelaah data yang relevan. 

5. Internet Searching. Suatu kegiatan yang mengumpulkan referensi-referensi 

tambahan dari internet yang digunakan untuk menemukan teori atau fakta 

yang sesuai dengan topik penelitian atau untuk menambah kelengkapan 

referensi penulis disebut Internet Searching. 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan Instrumen utama. Dimana 

secara langsung peneliti akan terjun ke lapangan untuk melakukan interkasi 

dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari 

penelitian. Wawancara  akan dilakukan oleh peneliti berupa pertanyaan yang 

selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah dan tujuan penelitian. 
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Instrumen penelitian merupakan alat untuk membantu dalam proses penelitian ini. 

Dalam melakukan penelitian ini, alat-alat yang digunakan peneliti adalah 

handphone, alat tulis, daftar pertayaan wawancara, buku, jurnal dan referensi 

lainnya. 

F. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1. Data Reduction  

Proses penyaringan yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi 

serta transformasi data mentah yang ada berasal dari catatan-catatan tertulis 

selama dilapangan disebut reduksi data. Proses ini berlanjut selama 

penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, sebagaimana 

tercermin dalam kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan 

pendekatan peneliti terhadap pengumpulan data (Rijali, 2018). Karena 

seringnya pengulangan kata atau kalimat dan banyaknya penggunaan kata-

kata yang tidak penting, jumlah data yang diambil dari bidang ini mungkin 

banyak, jadi kita harus memilihnya dengan hati-hati. Oleh karena itu penting 

untuk dilakukan analisis data dengan reduksi data. Mereduksi data sama 

halnya dengan merangkum, memilih yang esensial, memfokuskan pada yang 

esensial, mencari tema dan pola, agar data yang direduksi dapat 

menggambarkan dengan jelas  serta pengumpulan data mudah dilakukan oleh 

peneliti. 

2. Data Display  

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah penyajian data atau 
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mendisplaykan data. Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan 

informasi, agar terdapat kesempatan untuk menarik sebuah kesimpulan dan 

melakukan tindakan. Pada penelitian kualitatif penyajiannya dapat berupa teks 

naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan tabel. 

Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang kemudian disusun ke 

dalam bentuk yang konsisten serta bisa diakses untuk mempermudah melihat 

apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau lebih baik menganalisis 

kembali (Rijali, 2018). Pendisplauan data akan mempermudah memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kegiatan selanjutnya berlandaskan pada apa yang 

telah dipahami. 

3. Conclusion drawing/verification  

Selama di lapangan, upaya  penarikan  kesimpulan akan terus-menerus  

dilakukan  peneliti. sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

mencari makna sesuatu, mencatat pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, 

jalur sebab akibat, dan asumsi.  kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap 

terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Awalnya tidak dapat 

dipahami, tetapi kemudian menjadi lebih detail dan mengakar. kesimpulan itu 

juga telah dikonfirmasi oleh penelitian melalui memikirkan kembali saat 

menulis, meninjau catatan lapangan, peer-review dan brainstorming untuk 

persetujuan intersubjektif, upaya ekstensif untuk menempatkan salinan 

kesimpulan dataset lain (Rijali, 2018).   
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G. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian, kualitas data serta pemilihan metode yang tepat yang 

digunakan dalam peneltian sangat penting. Sebab terdapat perbedaan pendekatan 

filosofis dan metodologis pada penelitian sosial. Dalam metode kualitatif, terdapat 

4 uji keabsahan data, yakni credibility (validitas internal), transferbility (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Pada 

penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan 2 uji keabsahan data, yakni 

credibility dan dependability.  

1. Uji Kredibilitas 

Kemampuan peneliti berbaur dengan responden dengan waktu yang tidak 

singkat serta melakukan konformasi-konfirmasi secara terus menerus 

merupakan indikator untuk mencapai uji kredibilitas (Afiyanti, 2008). 

Penemuan data yang valid dalam trianngulasi adalah teknik untuk 

mempertemukan informasi yang terkumpul pada satu titik tengah untuk 

melakukan cek dan membandingkan terhadap data yang telah ada. 

a) Triangulasi Sumber data, merupakan pengujian kredibilitas data melalui 

pengecekan data dari beberapa sumber kemudian mendeskripsikan dan 

mengkategorisasikan data sesuai dengan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber yang telah didapatkan. Kemudian pemilahan data yang sama dan 

berbeda akan dilakukan oleh peneliti untuk kemudian dianalis lebih lanjut. 

b) Triangulasi metode, merupakan penggalian kebenaran informasi dengan 

beberapa metode dan sumber data diperoleh. Contohnya peneliti 

menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti berita-berita terkait 
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kegiatan pelaporan keuangan di berbagai media, selain dari sumber data 

utama. Masing-masing cara memperoleh sumber data tentunya 

menghasilkan bukti dan data yang tidak sama, yang kemudian 

menghasilkan pandangan yang berbeda terkait dengan fenomena yang 

diteliti. Pandangan yang berbeda-beda akan menciptakan keluasan 

pengetahuan agar kebenaran yang handal dapat diperoleh. 

2. Uji Dependabilitas 

Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji 

dependabilitas. Pengujian ini merupakan pertimbangan keilmiahan suatu 

penelitian kualitatif. Konsistensi hasil temuan saat yang dilakukan oleh 

peneliti tidak sama untuk setiap waktu yang tidak sama pula tetapi 

dilakukan dengan metode dan interview script yang sama merupakan 

pertanyaan mendasar isu reabilitas (Afiyanti, 2008). Tindakan yang 

terstruktur yang memungkinkan hasil yang sama ditemukan oleh peneliti 

lain dengan penelitian yang serupa merupakan indikator pencapaian 

dependabilitas yang tinggi. Uji konsistensi merupakan uji dependabilitas 

yang digunakan, yang bisa diukur dengan melihat apakah jawaban/hasil 

terkait dengani dengan topik atau pertanyaan yang diberikan dapat dicapai 

dengan interview scripts yang digunakan peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Kanreapia 

Kanreapia berasal dari dua kata yaitu “Kanre” dan “Api” yang artinya 

“Terbakar dan Api”. Menurut cerita leluhur orang tua, nama tersebut mulai 

dikenal saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi menjadi nama 

“KANREAPIA” sampai sekarang. Menjadi Desa Persiapan pada Tahun 1985 

dan defenitif menjadi Desa Kanreapia pada Tahun 1990. 

2. Kondisi Dan Ciri Geologis Wilayah 

Wilayah Desa Kanreapia secara umum mempunyai letak geologis berupa 

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

alam Desa Kanreapia yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama 

alam serta Cuaca Yang dingin. oleh karena itu, Desa Kanreapia sangat cocok 

sebagai tempat bagi orang yang memiliki hobbi outbound serta menjadikan Desa 

Kanreapia sebagai tempat beristirahat  atau tempat untuk memulihkan kesehatan. 

Desa Kanreapia juga di kelilingi oleh beberapa Desa dan Kelurahan antara lain, 

Kel. Pattapang, Desa Tonasa, Desa Bolaromang. Di Desa Kanreapia secara 

umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh 

baik berupa Tanaman Hortikultura maupun tanaman jangka panjang, serta 

sangat cocok untuk peternakan (penggemukan sapi). 
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3. Kondisi Geografis 

Desa Kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 800-1050 dpl 

(diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun 

antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 15 s/d 27°C. 

Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di Wilayah Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa, Wilayah Desa Kanreapia secara administrasi dibatasi oleh 

wilayah Kabupaten dan Kecamatan Serta Desa tetangga. Desa Kanreapia 

terletak 14 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, 84 km dari pusat 

pemerintahan kabupaten dan 94 km dari pusat pemerintahan provinsi. Adapun 

desa kareapia terdiri dari 7 dusun yang diilustrasikan dalam tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Daftar Nama Dusun Desa Kanreapia 

No Nama Dusun Rukun Warga Rukun Tetangga 

1 Bontona 2 4 

2 Bontolebang 3 6 

3 Kanreapia 2 5 

4 Hala-Halaya 2 5 

5 Balang Lohe 2 4 

6 Parang Boddong 3 6 

7 Silanggaya 3 4 

Jumlah 17 34 

Sumber: Seksi Pemerintahan Desa Kanreapia 

a) Batas Desa 

Disebelah utara           : Berbatasan dengan Desa Tonasa 

Disebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba 

Disebelah barat  : Berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong   
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Disebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bolaromang 

b) Luas Wilayah  Desa  Dalam Tata Guna Lahan 

Luas Wilayah Desa Kanreapia 17,75 Km Persegi  terdiri dari : 

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Desa Kanreapia 

No Wilayah Luas (Ha) % 

1 Persawahan : 153,0  (8,6%) 

2 Sawah Tadah Hujan  34,0 (1,9%) 

3 Lahan Perusahaan/HGU 120,0 (6,8%) 

4 Badan jalan 13,6 (0,8%) 

5 Perumahan, Kantor dan Kebun 1304,2 (73,5%) 

6 Pasar dan Terminal 1,5  (0,1%) 

7 Bukit, Hutan Rakyat dan tegalan 135,0 (7,6%) 

8 Sungai, Sempadan, Dam Pengendali 1,7 (0,1%) 

9 Pekuburan Muslim 3,5 (0,2%) 

10 Lapangan Olah Raga 2,5 (0,1%) 

 Jumlah  1775,0 (100%) 

Sumber: Seksi Pemerintahan Desa Kanreapia 

4. Kondisi Demografis 

a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No  Usia  Jumlah  

1 0-23 bulan 243 

2 2-6 tahun 392 

3 7-19 tahun 1312 

4 20-55 tahun 2813 

5 56-65 tahun 236 

6 65 tahun ke atas 164 

Jumlah  5160 

   Sumber: Seksi Pemerintahan Desa Kanreapia 
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b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat pendidikan jumlah 

1 Tidak sekolah 1905 

2 SD 1989 

3 SMP 590 

4 SMA 394 

5 Diploma 1-3 18 

6 S1 sederajat 71 

7 S2 sederajat 2 

8 S3 Sederajat 0 

9 Pesantren 1 

10 Lainnya 22 

Jumlah 5160 

 Sumber: Seksi Pemerintahan Desa Kanreapia 

5. Visi Dan Misi Desa Kanreapia 

a) Visi  

Terwujudnya desa Kanreapia Yang Harmonis, Adil, Religius, Ulet, Sejatera 

(HARUS) dan cerdas berbasis pertanian ditunjang sistem pemerintahan yang 

bersih. 

b) Misi  

1) Menyelenggarakan sistem pemerintahan yang transparan, bersih dan 

bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui 

peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas 

perekonomian di desa 
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Ketua BPD 

Nandang Wahyat, S.Pd.I 

 

KEPALA DESA 

H. Rusli Yusuf 

L K M D 

Aso Asis 

SEKERTARIS DESA 

Syukri, S. Sos 

KEPALA SEKSI 

PEMERINTAHAN 

Awaluddin 

 

KEPALA SEKSI 

PEMBANGUNAN 

Haltin 

 

KEPALA SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

Yusri Yusuf, A. Md 

 

KEPALA 

URUSAN 

UMUM 

Abdul Salam 

 

KEPALA 

URUSAN 

KEUANGAN 

Mustafa, S. Pd. I 

 

KEPALA 

URUSAN 

ADMINISTRASI 

Hasan Nurdin 

 

STAF KAUR 

ADMINISTRASI 

NUR ASMA, SH 

 

STAF KAUR 

KEUANGAN 

IRWANDI, S. 

KOM 

KEPALA DUSUN 

PARANGBODDONG 

Jumarang 

 

KEPALA 

DUSUN 

SILANGGAYA 

Sulkarnain, A. 

Ma 

 

KEPALA 

DUSUN 

BONTONA 

Suhardi  

 

KEPALA DUSUN 
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Suprianto, S.Pd.I 

 

KEPALA DUSUN 

KANREAPIA 

Asdin regar, Sh.I 

 

KEPALA 

DUSUN 

HALAHALAYA 

Jamaluddin  

 

KEPALA 

DUSUN 
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Sultan  

 

3) Melaksanakan pembangunan dengan sistem perencanaan melalui 

musyawarah di tingkat dusun dan mengoptimalkan peran serta 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

4) Memaksimalkan peran serta lembaga-lembaga yang ada di desa. 

5) Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama 

masyarakat desa dengan berbagai bentuk kerja sama. 

6) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial berlandaskan norma agama dan 

kearifan lokal 

7) Meningkatkan sistem pelayanan publik bagi warga desa dengan prinsip 

ramah, cepat dan tepat. 

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kanreapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kanreapia  
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B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Korupsi, Sebuah Refleksi Di Desa Kanreapia 

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diterbitkan oleh pemerintah 

membuat dana desa menjadi sesuatu yang menggiurkan. Ruang lingkup 

pengelolaan keuangan negara tak lagi hanya sebatas pada pemerintahan, 

kementrian dan provisi saja, namun sudah merambat pada sektor desa. Hal ini 

tentunya menjadikan tantangan masyarakat, pemerintah dan khususnya KPK 

semakin bertambah untuk mengawasi dan mengawal jalannya pengelolaan 

keuangan desa. 

Terkait dengan korupsi pegelolaan keuangan desa, kasus ini telah terjadi di 

Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Menurut tulisan 

Sulmubin (2020) dalam lintasnews5terkini.com, Kedua mantan kepala desa 

Kanreapia yang berisinial HF dan HMAN dalam sidang putusan yang 

berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri 

Makassar pada kamis 26 November 2020, ditetapkan menjadi terpidana dalam 

kasus tindak pidana korupsi. HMAN sendiri merupakan  mantan kepala desa 

yang menjabat mulai tahun 2000. Saat masa jabatannya berakhir setelah 

menjabat selama 2 periode, istrinya sendiri yaitu HF terpilih menjadi kepala desa 

Kanreapia dan masa jabatannya berakhir pada tahun 2018  

Kasus ini berawal dari dugaan penyelewengan dana BUMDes (Badan Usaha 

Milik Desa) kalpataru Kanreapia yang dikawal langsung oleh IPMAH (Ikatan 

Pemuda Dan Mahasiswa) Kanreapia. Menurut tulisan Wawan (2020) dalam 
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suarajelata.com, Kakanda Nawir selaku ketua umum IPMAH Kanreapia 

memberikan keterangan bahwa: 

“Kasus ini sudah bergulir dan dikawal cukup lama. Sebelumnya kami 

menunggu hasil audit dari inspektorat sembari mengumpulkan berkas-

berkas yang kami butuhkan untuk pengaduan ke kejaksaan negeri 

gowa” 

 

Lebih lanjut setelah hasil audit reguler inspektorat menganggap ada kejanggalan, 

kakanda Nawir atau yang lebih akrab disapa dengan Betok menambahkan: 

“dan, berkas lainnya kami anggap cukup kuat. Pada hari jum‟at 

kemarin (24 Januari 2020), kami masukkan  pengaduan terkait dugaan 

penyelewengan dana BUMDes periode 2016-2018”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: suarajelata.com 

 

 Berdasarkan kutipan wawancara di atas, IPMAH Kanreapia selaku 

organisasi kepemudaan sudah peka sejak lama terhadap adanya dugaan 

penyelewengan yang dilakukan oleh HF. Kecurigaan tersebut menjadi terbukti 

setelah adanya kejanggalan dari hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat. 

Kepekaan IPMAH Kanreapia terhadap adanya kasus penyelewengan, 

Gambar 4. 2 Nawir, Ketua Umum IPMAH Kanreapia Saat 

MenyerahkanBerkas Pengaduan Kepada Kejari Gowa 
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kesigapannya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat serta keberaniannya 

untuk melaporkan hasil temuan mereka patut diapresiasi. Tanpa adanya laporan 

yang dibuat oleh IPMAH kanrepia ini, maka kasus korupsi yang dilakukan oleh 

HF tidak akan pernah terungkap dan tentunya akan merugikan negara dan 

masyarakat secara khusus. 

Setelah melalui proses yang panjang, laporan yang dilayangkan oleh 

IPMAH Kanreapia ini berujung pada penetapan kedua terdakwa menjadi 

terpidana. Dilansir dari berita (Sulmubin, 2020), kedua mantan kepala desa 

Kanreapia yakni HF dan HMAN terbukti secara sah menurut hukum melakukan 

tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Akibat dari 

perbuatannya kedua terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, uang hasil 

tindak pidana korupsi dirampas untuk negara sebesar Rp318.781.200,- dan 

denda sebesar Rp50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan penjara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penjuru.id 

Gambar 4. 3 Sidang Penetapan Kedua Terdakwa Menjadi Terpidana 
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Dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim, diketahui pada tahun 2017-

2018 HF yang merupakan kepala desa Kanreapia saat itu menunjuk suaminya 

sendiri yakni HMAN menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Kegiatan Desa 

(PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Penunjukan ini membuka ruang 

bagi HF dan HMAN untuk memperoleh keuntungan pribadi, karena pekerjaan 

fisik yang dibiayai oleh dana desa dikelola oleh HMAN. Tentunya hal ini sangat 

disayangkan, karena dari banyaknya potensi desa yang bisa dikembangkan, 

pemerintah desa yang seharusnya dapat menjadi fasilitator dalam pengembangan 

potensi desa justru melakukan fraud (kecurangan) dalam bentuk tindak pidana 

korupsi. 

Secara tidak langsung IPMAH Kanreapia telah berpartisipasi dalam 

mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya 

pengelolaan keuangan desa di desa Kanreapia. Tanpa keikutsertaan mereka 

tentunya tidak akan menimbulkan kecurigaan terhadap adanya penyelewengan 

tersebut. Hal ini membuktikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat harus turut membantu dan 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, karena jika terjadi penyelewengan, 

masyarakat sendiri juga akan turut dirugikan. 

Dengan adaya kasus korupsi ini menunjukkan bahwa saat HF menjabat 

sebagai kepala desa, tidak menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas yang 

dimaksud disini bukan hanya sebatas pada administrasi yang harus dilaporkan 

kepada pihak-pihak terkait, tetapi akuntabilitas terhadap seluruh pengelolaan 

keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaa, pelaporan hingga pada 
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pertanggungjawaban. Selain itu HF juga tidak menerapkan transparansi dalam 

proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bapak 

Nandang Wahyat S. Pd. I selaku BPD saat HF masih menjabat menjadi kepala 

desa yang mengatakan bahwa: 

“ya karena itulah, kita sebagai BPD hanya sebatas mengawasi 

terlaksana tidak terlaksananya, kan kalo itu masyarakat biasa juga tau 

kau ohhh ini terlaksana. Kita tidak termasuk ke dalamnya, saya maunya 

saya tau juga, ohh ini campurannya berapa, bukan hanya sebatas 

terlaksana tidak terlaksana.” 

 

Dari pernyataan bapak Nandang Wahyat S. Pd. I selaku BPD saat HF masih 

menjabat menjadi kepala desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa HF tidak 

transparan terhadap apa yang sedang dilaksanakan. Selain itu, BPD juga tidak 

difungsikan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya pengawasan dari BPD, 

tentunya ini semakin mempermudah bagi orang-orang yang memiliki niat untuk 

melakukan penyelewengan untuk melancarkan aksinya. Dengan adanya kasus 

korupsi tersebut, tentunya menimbulkan kekecewaan dan lunturnya kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah desa.  

Berangkat dari kasus tersebut, pemerintah yang saat ini menahkodai desa 

kanreapia bukan hanya bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan. 

Pemerintah desa memiliki tugas tambahan yakni mengembalikan kepercayaan 

masyarakat desa kanreapia kepada aparat desa. Tentunya hal itu dapat dilakukan 

dengan salah satunya belajar dari kasus yang telah terjadi sebelumnya tentang 

apa saja yang menjadi penyebab dan apa saja yang harus dibenanahi, serta 

menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance 

dalam setiap proses penyelenggaraan desa. 
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2. Pengelolaan Keuangan Desa Kanreapia 

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 

mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri 

Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam 

peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good governance). Hal yang menjadi perhatian 

penting dalam Good governance yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi 

masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut.  

Seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa dana 

desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer 

melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara terungkap 

bahwa dana desa digunakan diantaranya adalah untuk melakukan pendanaan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan 

bapak Nandang Wahyat, S. Pd. I (Ketua BPD):  

“ada 5 kan penggunaan dana desa itu kan, satu kan anggaran rutin itu 

yang untuk operasional pemerintahan desa, kedua pembangunan, terus 

pemberdayaan, terus pembinaan, dan penanggulangan bencana”. 
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Petikan wawancara di atas mengungkap peruntukkan Dana Desa di desa 

Kanreapia untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 

dengan pembangunan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat. Pada dasarnya, pembangunan dana desa berupaya untuk 

meningkatkan kehidupan masyarakatnya agar lebih berkualitas. Tujuan utama dari 

digulirkannya dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa. Dimana  masyarakat desa yang paling memahami apa yang paling mereka 

butuhkan untuk dapat bertumbuh. 

Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. 

Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan 

sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah 

pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada 

desa. Adapun tahap-tahap pengelolaan keuangan desa di desa Kanreapia 

dipaparkan sebagai berikut. 

a) Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses 

perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif 

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan desa. Proses perencanaan harus dilakukan 

berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome 
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yang jelas dari masing-masing kegiatan. Proses perencanaan pembangunan 

ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa 

ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan.  

Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan 

pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-

satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang 

diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program 

pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah 

provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari 

pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas 

pembangunan setahun kedepan. 

Terkait wawancara dengan bapak H. Rusli Yusuf (Kepala Desa 

Kanreapia) memberikan keterangan bahwa: 

“jadi kalau mekanisme perencanaan di perencanaan pengelolaan 

dana desa, pertama itu melalu hasil musdus (musyawarah dusun), 

lanjut ke musdes (musyawarah desa), terus lanjut ke musrenbang 

desa (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Setelah itu 

baru dari hasil musdus, mesdes ke musrenbang desa didudukkan di 

musyawarah khusus di BPD, baru ada penetapan RKP namanya, 

iya.. penetapan rencana kerja namanya. dari hasil RKP ini, inilah 

yang dituangkan nanti jadi penetapan untuk kemudian di tahunan 

anggaran selanjutnya”. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Syukri, S. Sos (Sekretaris 

Desa Kanreapia) yang mengatakan bahwa: 

“perencanaan itu diawalai dari sana, itu dari musyawarah dusun, 

musyawarah desa, musrenbang desa kemudian dimasukkan ke 

dalam RPJM Desa. Nah dari RPJM Desa itu kan 5 tahun, nah 

disitumi kita ambil rankingnya, kan ditanyaji yang mana dulu 
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ranking pertama, kedua dan seterunya. Setelah itu setiap 

musyawarah desa, musrenbang, itu yang diambil, itu yang dikaji 

ulang”. 

Hal tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan bapak Nandang Wahyat, S. 

Pd. I (ketua BPD) yang memberikan keterangan bahwa: 

“iya itukan dimusyawarahkan, bahkan sekarang itu ada istilahnya 

musdes khusus, musdes khusus terkait prioritas yang harus kita 

rubah, prioritas harus kita laksanaan, itu istilahnya musdes khusus 

gitu kan, padahal biasanya musdes itu kita tidak lepas dari 4 kali 

dalam 1 tahun itu. Musdes kita pertama musdes laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kan, terus kedua biasa kita 

bikin musyawarah desa terkait rencana kerja pemerintah (RKP 

desa), terus musdesnya itu tadi penyusunan RKP, penetapan RKP 

dan keempatnya penyusunan APBDES. Itu sebenarnya yg 

pokoknya hanya 4 saja. pelaporan, nyusun RKP, tetapkan RKP, 

nyusun RAPBDES dan tetapkan RAPBDES. 5 mungkin yaa. 

Tetapi nanti biasa tergantung, perjalanan tahun itu ada apa yang 

perlu dilaksanakan dan itu tidak ada di perencanaan awal, maka itu 

dimusdeskan gitu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber: akun facebook pemerintah desa kanreapia 

Gambar 4.4 di atas menunjukkan salah satu musyawarah yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dihadiri oleh ketua BPD, dinas 

PMD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas rancangan APBD tahun 

Gambar 4. 4 Musyawarah Desa Kanreapia 
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berjalan. Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh desa Kanreapia 

ini sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman 

pembangunan desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang 

dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan 

adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya berupa anggaran 

untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintah desa 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap 

kebijakan kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-

prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah 

disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan 

RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). 

b) Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa 

termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tujuan diadakannya tim ini 

agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa. Hasil wawancara dengan kakanda haltin 

(kepala urusan pembangunan) mengatakan bahwa: 

“kan bendahara yang cairkan, habis dari bendahara lanjut ke tim 

pengelola kegiatan, kebetulan saya juga tim pengelola. Habis dari 

pengelola, lanjut lagi ke tim pelaksana. ada namanya tim 

pelaksana yang di lapangan, tim pelakana kegiatan TPK, nah tim 

pengelola kegiatan megajukan dokumen Rencana Anggaran 

Biaya, kemudian RAB tersebut diverifikasi oleh sekertaris desa, 

baru kemudian di sahkan oleh kepala desa. nanti TPK dia itu yang 

belanjakan semua”.  
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 Pengadaan tim pelaksana kegiatan ini sesuai dengan pasal 7 ayat 

(1) permendgri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 

yang menyatakan bahwa kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang 

melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan 

jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Dengan adanya tim ini dapat 

membantu agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Akun Facebook Pemdes Kanreapia 

Pada gambar 4.5 yang disajikan di atas menggambarkan proses 

perbaikan jalan desa yang dikawal langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan 

(TPK). Selain bertugas untuk mengajukan dokumen RAB, TPK ini  juga 

bertugas terjun langsung ke lapangan untuk mengelola dan mengawasi 

pelaksanaan pembangunan yang telah di rencanakan sebelumnya dalam 

musyawarah desa. 

Gambar 4. 5 Pelaksanaan Kegiatan Yang Dikawal Oleh TPK 



54 

  

 

 

c) Penatausahaan 

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 Penatausahaan dilakukan oleh 

bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap 

transaksi penerimaan dan pengeluran serta melakukan tutup buku setiap 

akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Kanreapia 

menggunakan sistem aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa 

(siskeudes). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan 

dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian 

keuangan dalam menjalankan tugasnya. Bapak Mustafa, S. Pd. I 

memberikan keterangannya bahwa: 

“Kan kalo saya ada namanya siskeudes, dia itu sistem online. dan 

Cuma yang tau kan pakai password ini toh, Cuma kaur keuangan, 

admin kecamatan dengan admin kabupaten yg tau passwordnya. 

Dan dilaporkan perbulan... akhir bulan. Seperti ini eee 

aplikasinya... bisa kita liat di youtube ada itu cara kerja aplikasinya. 

Jadi selain buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku 

bank, saya juga melakukan pencatatan dengan aplikasi ini.” 

Dari kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa selain buku kas 

umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank,  kepala urusan keuangan 

dalam menjalankan tugasnya dibantu degan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini 

merupakan usaha BPKP untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa sesuai dengan amanat UU NO. 6 Tahun 2014 agar proses 

pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel. Dengan penggunaan aplikasi ini 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kanreapia dapat 

meminimalisir adanya penyelewengan keuangan desa karena diawasi 

langsung oleh BPKP dan pihak-pihak terkait. 
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d) Pelaporan 

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa 

termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan 

laporannya kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. 

Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu 

keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling 

lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk 

semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD. 

Terkait dengan hal tersebut, bapak Syukri, S. Sos (Sekertaris desa) 

mengatakan bahwa: 

“ada.. ke BPD. Ada memang lkpj namanya dek. Itu tiap tahun.itu 1 

tahun. Kedua itu khusus kepala desa. jadi kalo kepala desa berakhir 

masa jabatannya itu harus dia bikin lagi untuk 5 tahun. Jadi itu lkpj 

untuk bupati 1 untuk pemeritah kabupaten, untuk BPD 1. Itu 

didalamnya dicakupmi semua 1 tahun itu semua”. 

 

Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan 

penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang 

membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan 

realisasi Dana Desa. Dari kutipan wawancara dengan bapak Syukri, S.Sos 

selaku sekretaris desa Kanreapia menunjukkan bahwa di desa Kanreapia, 

pelaporan keuangannya telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Adapun arus pelaporan keuangan desa disajikan 

dalam gambar 4.6. 
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Pelaporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendahara Desa Bupati/Walikota Sekertaris Desa Kepala Desa Camat 

penatausahaan 

pertanggungajawaban 

Dokumen 

sumber 

Laporan 

semesteran/ 

tahunan 

Laporan 

semesteran/ 
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Laporan 

semesteran/ 
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Memeriksa 
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Memeriksa 

laporan 

semesteran/ 
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Flowchart pada gambar 4.6 di bawah merupakan alur pelaporan dalam 

keuangan desa. Dimulai dari bendahara desa atau kaur keuangan melakukan 

pencatatan yang kemudian disajikan dalam bentuk dokumen. Setelah itu 

bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban per semester. 

Laporan per semester tersebut kemudian diverifikasi oleh sekertaris desa. 

kepala desa kemudian membuat laporan APBDes dan Laporan Realisasi 

Anggaran yang kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui 

perantara Camat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 6 Arus Pelaporan Keuangan Desa 
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e) Pertanggungjawaban 

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan 

Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang 

berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari 

pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara 

tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam 

tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance), maka 

pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi 

juga harus disampaikan kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, 

bapak H. Rusli Yusuf (kepala desa)  memberikan keterangan: 

“kalau untuk eee pertanggungjawaban itu ada tim khusus, tim 

audit. Tim audit ini dari inspektorat, dari kejaksaan dan dari 

kepolisian. Ini secara otomatis kami di desa wajib menyiapkan 

lembar pertanggungjawaban namanya yang tentunya dilengkapi 

dengan semua administrasi yang dibutuhkan”. 

Terkait dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat, lebih lanjut bapak 

H. Rusli Yusuf (kepala desa) memberikan keterangan bahwa: 

“Kalau secara administrasi itu hanya kepada pihak-pihak tim audit, 

kepada bupati. Nahwa ada namanya laporan realisasi penggunaan 

dana desa dan alokasi dana desa. ada memang khusus lembaran 

untuk pertanggungjawaban kami kepada bupati.” 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak Syukri, S. Sos (sekert 

aris desa) yang mengatakan bahwa: 

”ada memang khusus di inspektorat, kalo khusus LPJ dek, itu kita 

di inspektorat ji, kepolisian sama kejaksaan, APIP namanya. Jadi 

itu yang periksa LPJnya itu sebatas ituji, karna kalo untuk dibuka 

kemasyarakat agak-agak bagaimana caranya di‟. Karna kalo kita 

bicara masyarakat itu ribuan, na sedangkan kita pasang saja 

anggaran disitu, itumi saya bilang tadi, malaski masyarakat itu 

bacai. Jadi kita disini masih beda dengan kota, kalo dikota mungkin 

kalo motor lewat, na bacai. Kalo kita disini aihhh”. 
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Berdasarkan uraian dari 2 informan diatas, bentuk pertanggungjawaban 

dari pemerintah desa Kanreapia mengenai pengelolaan Dana Desa 

dituangkan dalam bentuk lembar pertanggungjawaban (LPJ) yang kemudian 

disampaikan kepada bupati dan tim audit yang terdiri dari inspektorat, 

kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan laporan realisasi kepada masyarakat 

disampaikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, 

salah satunya melalui akun pemdes kanreapia. Adapun contoh 

pertanggungjwaban yang disampaikan kepada masyarakat seperti pada 

gambar 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Akun Facebook Pemdes Kanreapia 

Gambar 4.7 di atas menunjukkan laporan pertanggungjawaban yang 

disampaikan per triwulan kepada masyarakat. dari laporan tersebut 

diuraikan kegiatan-kegiatan apa saja yang menyerap anggaran desa serta 

berapa anggara yang digunakan dalam setiap kegiatan. Pada gambar 4.7 

memperlihatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa 

Gambar 4. 7 Laporan Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat 
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(DD/APBN) triwulan ketiga Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa tahun anggaran 2020. Pada kegiatan pelaksanaan 

pembangunan desa terdapat 12 item kegiatan yang menyerap anggara desa. 

Pertama, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non 

Formal Milik Desa ( Honor, Pakaian, dll). Jumlah anggrannya sebesar 

Rp39.192.000, realisasinya sebesar Rp28.304.000. jadi, sisa anggarannya 

sebesar Rp10.888.000. kedua, penyelenggaraan posyandu (makanan 

tambahan, kelas bumil, lansia, insentif), anggarannya sebesar Rp84.865.252, 

realisasinya sebesar Rp70.165.252. jadi, sisa anggarannya sebesar 

Rp14.700.000. ketiga, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk 

masyarakat, tenaga dan kader kesehatan, dll), anggarannya sebesar 

Rp2.500.000, realisasinya sebesar Rp0.00, jadi sisa anggarannya sebesar 

Rp2.500.000. keempat, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, 

amggarannya sebesar Rp17.740.000, realisasinya sebesar 14.700.000. jadi 

sisa anggarannya sebesar Rp3.040.000. 

Kelima, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ 

Prasarana Posyandu/Polindes/PKD, anggarannya sebesar Rp164.067.170, 

realisasinya sebesar Rp164.067.170. jadi sisa anggarannya Rp0.00. keenam, 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana jalan desa (Gorong, 

Selokan, dll), anggarannya sebesar Rp266.406.800, realisasinya sebesar 

Rp266.406.800. jadi, sisa anggarannya sebesar RP0.00. ketujuh, 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa, 

anggarannya sebesar Rp50.000.000, realisasinya sebesar Rp50.000.000. jadi 
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sisa anggarannya sebesar Rp0.00. kedelapan, Pembangunan/Rehabilitasi/ 

Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa, anggarannya sebesar 

Rp298.575.300, realisasinya sebesar Rp298.575.300. jadi, sisa anggarannya 

sebesar Rp0.00. 

Kesembilan, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban 

umum/MCK Umum, dll., anggarannya sebesar Rp21.000.000, realisasinya 

sebesar Rp21.000.000. jadi sisa anggarannya sebesar Rp0.00. kesepuluh, 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah, 

anggarannya sebesar Rp282.450.000, realisasinya sebesar Rp282.450.000. 

jadi, sisa anggaran sebesar Rp0.00. kesebelas, Pembangunan/Rehabilitasi/ 

Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa, anggarannya sebesar 

Rp45.131.800. realisasinya sebesar Rp44.131.800. jadi, sisa anggarannya 

sebesar Rp0.00. keduabelas, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ 

Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa, anggarannya sebesar 

Rp77.600.000, realisasinya sebesar Rp0.00. jadi, sisa anggarannya sebesar 

Rp 77.600.000. secara keseluruhan, pada kegiatan pelaksanaan 

pembangunan desa jumlah anggarannya sebesar Rp1.349.528.322, 

realisasinya sebesar Rp1.240.800.322. jadi sisa anggarannya sebesar 

Rp108.728.000. 

Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatannya adalah 

peningkatan kapasitas perangkat desa, jumlah anggarannya sebesar 

Rp19.200.000. realisasinya sebesar Rp11.250.000. jadi, sisa anggarannya 

sebesar Rp7.950.000. pada kegiatan penanggulangan bencana, darurat dan 
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mendesak,  pertama, bidang penanggulangan bencana, anngarannya sebesar 

Rp81.345.000, realisasinya sebesar Rp78.945.000. jadi, sisa anggaran 

sebesar Rp2.400.000. kedua, bidang keadaan mendesak, anggarannya 

sebesar Rp168.600.000, realisasinya sebesar Rp168.600.000, jadi sisa 

anggaran sebesar Rp0.00. secara keseluruhan, pada kegiatan penaggulangan 

bencana, darurat dan mendesak, jumlah anggarannya sebesar 

Rp249.945.000, realisasinya sebesar Rp247.545.000. jadi, sisa anggaran 

sebesar Rp2.400.000. 

3. Penerapan Prinsip Good governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa 

Kanreapia 

Good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang sangat solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan 

berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 

dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.  

Good governance mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara 

bersama. Penerapan dari prinsip-prinsip Good governance dalam pengelolaan 

alokasi dana desa dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good governance). Prinsip-prinsip Good governance 

itu sendiri menurut United Nations Development Program atau UNDP (1997) 

meliputi: Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus 

orientation, Equity, Efficienty and Effectiveness, Accountability, Strategic vision. 

Penerapan Prinsip-prinsip Good governance dalam Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di Desa Kanreapia adalah sebagai berikut. 
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a) Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk 

bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang 

ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, 

sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik 

kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah desa Kanreapia adalah 

berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa yang diserahkan 

kepada pihak terkait. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Bapak Mustafa, 

S. Pd. I (Kaur Keuangan) berikut: 

“...Bentuk pertanggungjawaban kami adalah membuat laporan LPJ 

dan juga bukti fisik...”  

 

Bukti fisik yang dimaksudkan oleh Bapak Mustafa, S. Pd. I di atas adalah 

dokumentasi kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa, laporan 

kegiatan, hasil keterampilan, dan sejenisnya. 

Sedangkan bapak Nandang Wahyat, S. Pd. I (Ketua BPD) megatakan 

bahwa:  

“kan akuntabilitas dari asalnya kan tanggungjawab yah, ya maksud saya 

pemerintah desa harus bertanggungjaab dari mulai yang direncanakan, 

dilaksanakan, sampai ke pelaporannya itu harus sesuai dengan apa yang 

dilaksanakan di lapangan. Jadi yang dilapangan itu harus sesuai dengan 

yang direncanakan dan manfaatnya harus dilaksanakan betul oleh 

masyarakat”. 

Dari kutipan wawancara dengan kaur keuangan dapat dilihat bahwa 

pertanggungjawabnnya mengikuti regulasi dengan membuat LPJ yang nantinya 

akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan ketua BPD 
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memandang akuntabilitas bukan hanya sebatas pada pertanggungjawaban 

keuangannya saja, tetapi pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang 

dilakukan oleh pemerintah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

kepada pelaporan, apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan di awal 

dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. hal ini menunjukkan 

bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan oleh pemerintah desa Kanreapia, 

karena pemerintah sendiri telah mengerti makna sebenarnya dari akuntabilitas 

dan sudah diterapkan baik secara administrasi maupun dalam bentuk tindakan. 

Dari kasus HF selaku mantan kepala desa kanreapia, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam masa jabatannya tidak menerapkan prinsip 

akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari penunjukan suaminya sendiri yakni 

HMAN sebagai PTPKD dan TPK. Secara tidak langsung penunjukan ini 

membuat HMAN menguasai semua pekerjaan fisik sehingga melancarkan 

aksinya untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan. 

b) Prinsip Transparansi 

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap 

orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat 

baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi 

yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh 

oleh mereka yang membutuhkan. terkait dengan hal tersebut, berikut 

merupakan hasil wawancara dengan bapak Syukri, S. Sos : 
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 “kalo keterbukaan itu kan dipasang salah satunya dipasang baliho, 

dikantor, ditempat-tempat umum. Itu ada peraturannya juga itu”. 

Hasil wawancara dengan Syukri, S.Sos ini diperkuat dengan pernyataan bapak 

H. Rusli Yusuf (Kepala Desa) yang memberikan keterangan bahwa: 

“yaa transparansi kepada masyarakat itu pertama yaitu melalui eeee 

rapat-rapat koordinasi kami sampaikan bahwa inilah alokasi 

penganggaran dana desa misalnya untuk tahun ini sekian sekian dari 

dari segi pembangunan dan dari segala bidang kami sampaikan 

melalui koordinasi yang tentunya yang hadir itu semua aparat dan 

perwakilan masyarakat. Terus disamping itu ada namanya papan 

informasi melalui media sosial. Kami di desa Kanreapia ada aku 

tersendiri namanya pemdes Kanreapia. Terus ada lagi untuk 

transparansi melalui media cetak. Kami ada cetak beberapa baliho 

untuk informasi trasparansi pengelolaan dana desa. ada di pasang. 

Cuma yang untuk sekarang dek kan itu dipasang di awal tahun 

biasanya, na allei angin mo (terbawa angin). Jelas ada itu karna itu 

wajib papan informasi namanya. Transparansi penggunaan dana desa 

per tahun anggaran. Disamping itu kalo saya pribadi disetiap ada cara-

cara hari besar, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, saya paparkan 

memang satu persatu bahwa inilah yang telah kita rencanakan melalui 

RKP, yang telah kita musyawarahkan terus ditetapkan di RKP. Terus 

dikerja, saya memaparkan bahwa inilah bukti yang telah kita 

kerjakan”. 

 

 Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan sekertaris desa di atas, 

menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dengan baik di desa 

Kanreapia. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian kepala desa melalui rapat-

rapat koordinasi, hari-hari besar, melalui papan pengumuman, baliho dan 

penyampaian informasi secara massif melalui akun media sosial pemdes 

Kanreapia yang salah satunya seperti pada gambar 4.8. 
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Sumber: akun facebook kabar kanreapia 

Gambar 4.9 di atas memperlihatkan bentuk transparansi yang dilakukan 

oleh pemerintah melalui pemasangan baliho, namun, menurut wawancara 

dengan kepala desa kanreapia, baliho tersebut hanya terpasang pada awal tahun 

karena terbang terbawa angin saat musim hujan. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa mantan kepala desa HF dalam masa jabatannya menjadi 

kepala desa tidak menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dapat dilihat dari 

ketidakterbukaan HF kepada ketua BPD selaku pengawas di Desa Kanreapia. 

Tentunya hal ini dapat melancarkan kejahatan yang dilakukan HF bersama 

suaminya yakni HMAN selaku tim pelaksana dalam pembangunan desa. 

c) Pinsip Partisipasi 

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak 

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan 

penyelenggaraan permerintahan desa tarkait pengelolaan dana desa. 

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, 

oleh karena itu sangat penting keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan pada pembangunan sebuah desa.  

Gambar 4. 8 Baliho Transparansi Anggaran Dana Desa Kanreapia 
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Sejalan dengan himbauan KPK, masyarakat harus berpartisipasi aktif 

mulai dari perencanaan hingga pelapoan pengunaan anggaran desa. sangat 

peting untuk melakukan pengawalan dan koordinasi jika melihat besarnya 

anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. Mengingat bahwa budaya korupsi 

di indonesia sangat sukar dan hampir tidak mungkin untuk dihilangkan. Namun 

setidaknya ada usaha untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus 

korupsi tersebut. 

Berikut kutipan wawancara dengan bapak H. Rusli Yusuf (kepala desa 

Kanreapia): 

“Alhamdulillah untuk desa Kanreapia dari tingkat partisipasi 

masyarakat itu sangat-sangat tinggi khusus di desa Kanreapia. Mulai 

dari acara pertemuan-pertemuan, nilai-nilai kegotong-royongan itu 

masih sangat dijunjung tinggi khusus di desa Kanreapia”. 

Hal tersebut diperkuat oleh bapak Syukri S.Sos (Sekretaris Desa) yang 

memberikan keterangan bahwa:  

“partisipasinya dibidang apa dulu, karna kalo dibidang pembangunan 

rajin sekali berpartisipasi karna tiap minggu malah dia sendiri yang beli 

bahan, dia ini dia yang kerja jalan. Kalo musyawarah, Ya kan tidak 

semua juga di undang karna tidak muatki kantor, jadi hanya sebagian ji 

saja tokoh-tokoh masyarakat. Kecuali kalo musyawarah dusun, mereka 

baru datang.” 

 

Untuk kasus Desa Kanreapia, pemerintahan desa secara maksimal telah 

berupaya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

pada pertanggungjawaban. Kesadaran berpartisipasi merupakan salah satu hal 

penting untuk membantu pemerintah desa dalam membangun desa. Masukan-

masukan dan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pemerintah 

mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Terkait  pentingnya partisipasi 



67 

  

 

 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut bapak Abdul Hakim 

Masi (Masyarakat Desa Kanreapia), memberikan keterangan bahwa: 

“punna musyawarah iapisseng anne mukopi sseng rieng undangannna 

sikua ammalling-malling. Sebelum-sebelumna tena. Wattunnaji beru-

beru antama pammarentahanna anne desayya. Punna muko undangan 

apa do anjoee... udangan pelatihan. Iakaleji anjo angkua battuko muko 

ritette karua. Iajinjo. Punna kerja-kerja bakti amminahang ja turusi 

iya. Punna musyawarah appakonjo biasa pak rt ja amminahang nampa 

na pawwang toa ngaseng”.  

 

“kalo musyawarah, setelah sekian lama baru besok ada lagi 

penyampainnya. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Hanya ada pas awal-

awal pemerintahan kepala desa yang sekarang. Kalo besok undangan 

apa lagi namanya... undangan pelatihan. Itu saja katanya silahkan 

datang besok jam 8. Hanya itu. Kalo urusan kerja bakti saya selalu 

berpartisipasi. Kalo untuk musyawarah begitu biasanya pak RT saja 

yang ikut baru kemudian disampaikan kepada kita”. 

 

Dari kutipan wawancara dengan bapak Abdul Hakim Masi selaku 

masyarakat desa Kanreapia diperoleh gambaran bahwa untuk urusan 

pertemuan-pertemuan atau rapat yang diadakan pemerintah, masyarakat 

sepenuhnya mempercayakan kepada ketua RT. Namun dalam hal gotong-

royong seperti kerja bakti, atau ada pembangunan yang membutuhkan swadaya 

masyarakat, partisipasi masyarakat desa Kanreapia sangat tinggi. Partisipasi 

masyarakat ini secara tidak langsung dapat mengawasi jalannya pembangunan 

desa yang tentunya menggunakan dana desa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Akun Facebook Pemdes Kanreapia 

Gambar 4. 9 Partisipasi Masyarakat Saat Musyawarah 
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Gambar 4.10 di atas memperlihatkan partisipasi masyarakat saat 

mengikuti musyawarah desa, yang dihadiri oleh jajaran pemerintah 

desa, jajaran BPD, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh 

elemen masyarakat desa kanreapia untuk membahas terkait dengan 

RAPBDes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Akun Facebook Pemdes Kanreapia 

 

Gambar 4.11 memperlihatkan partisipasi masyarakat saat melakukan 

pembangunan desa yang membutuhkan swadaya masyarakat. selain membantu 

pemerintah dalam hal pekerjaan fisik, secara tidak langsung dengan partisipasi 

ini masyarakat mengetahui dan mengawasi apa saja yang telah terealisasi dan 

belum terealisasi berdasarkan apa yang telah direncanakan sebelumnya, serta 

masyarakat dapat melihat secara langsung apakah anggaran yang digunakan 

sudah sesuai atau tidak dan mengarah pada adanya unsur penyelewengan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus korupsi yang 

menjerat mantan kepada desa Kanreapia terungkap karena adanya partisipasi 

masyarakat, dalam hal ini tokoh pemuda. Partisipasi ini sangat penting karena 

Gambar 4. 10  Partisipasi Masyarakat Saat Proses Pembangunan 
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selain untuk membantu pemerintah, juga sekaligus mengawas jalannya 

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa saat ini telah menerapkan 

prinsip partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa. Hal tersebut 

dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong 

dan rapat-rapat yang dipercayakan kepada ketua RT masing-masing. 

4. Prinsip Good governance Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pada 

Pengelolaan Keuangan Desa Kanreapia 

Menurut Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A. (2008) dalam Larasati (2019), 

pencegahan fraud adalah upaya yang terintegrasi yang dapat menekan 

terjadinya faktor penyebab fraud, salah satunya adalah dengan meminimalkan 

kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan. Dengan adanya fraud dalam 

bentuk tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di desa kanreapia tentunya 

menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi dalam 

memillih pemimpin untuk meminimalisir kasus tersebut kembali terjadi. 

Terpilihnya H. Rusli Yusuf sebagai kepala desa tentu karena adanya alasan-

alasan tersendiri yang dianggap oleh masyarakat potensinya untuk melakukan 

fraud sangat kecil. Terkait dengan hal tersebut, ibu Arianti mengatakan bahwa: 

“angnganui do’ pak desa... hajiki toh... massukku battu riolo ja nanu 

ri isseng memang angkua tau tinggi ilmu agamana, nampa orang 

paling kaya ja pole konre ri kampongia, jari tena ja njo angkua la 

akkorupsi i ka tau pore memang ja” 

 

[“kalo pak desa itu... dia orangnya baik... maksud saya memang sudah 

dari dulu kita tahu bahwa pemahamannya tentang ilmu agama itu 

tinggi, terus dia orang yang paling kaya dikampung sini, jadi tidak 

mungkin dia akan melakukan korupsi karena dari sananya dia 

memang sudah orang yang berpunya”] 
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Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepercayaan yang 

dimiliki kepala desa saat ini karena pada dasarnya dia adalah sosok orang baik, 

memiliki pemahaman yang tinggi terkait dengan ilmu agamanya serta yang 

menjadi nilai lebih dimata masyarakat karena dari dulu dia adalah orang 

dianggap paling berada di desa Kanreapia. Masyarakat menilai tiga hal yang 

dimiliki tersebut dapat meminimalisir terjadinya kasus korupsi yang dilakukan 

oleh kepala desa. Oleh sebab itu, masyarakat memilih H. Rusli Yusuf sebagai 

pemimpin dengan harapan tidak akan melakukan perbuatan yang sama seperti 

yang dilakukan HF sebelumnya. 

Dari hasil analisis yang bersumber dari data primer, tiga prinsip pokok good 

governance dalam hal ini yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 

sudah diterapkan di desa kanreapia. Hubungan pemerintah dan masyarakat 

terjalin dengan baik. Hal ini tentu saja karena keterbukaan pemerintah desa 

dengan masyarakat. Masyarakat desa juga merasakan manfaat dari apa yang 

telah dibangun oleh pemerintah saat ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara dengan ibu Arianti selaku masyarakat desa kanreapia yang 

merasakan perubahan yang signifikan pada desa kanreapia:  

“lohe nakke perubahan ku sa’ring sipinanna kasambeangmo desayya. 

A’rungan mange na hajiki, anjo mange lapangangia, nampa rieng 

pole na bangung gedung konjo ti tanggara’ rampi’ pakkuburangia na 

anjo pole kutae’ posyandu konjo ri bontona. Anu rikasia’ ngaseng 

anjo manfaat na.” 

 

 Banyak perubahan yang saya rasakan semenjak pergantian kepala 

desa. jalanan diperbaiki, lapangan juga, ada juga gedung yang 

dibangun disitu di tanggara‟ dekat pemakaman dan kalo tidak salah itu 

juga posyandu di dusun bontona. semua itu sangat terasa 

manfaatnya.”] 
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Masyarakat secara tidak langsung menjalankan fungsi pengawasannya 

terhadap pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan desa mulai dari musyawarah desa yang 

tingkat kehadirannya antara 70-80% sampai pada pembangunan desa yang 

membutuhkan swadaya masayarakat. Secara tidak langsung pula, kondisi ini 

dapat mencegah dan menutup peluang terjadinya Fraud dalam pengelolaan 

dana desa. Keterlibatan masyarakat secara aktif akan menjadi media interaksi 

dan kerjasama yang baik, sharing informasi antara pemerintah dan masyarakat, 

sekaligus juga berfungsi sebagai pengawas dalam mengawasi jalannya 

pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah 

direncanakan atau tidak.  

Dalam usahanya untuk menerapkan prinsip akuntablitas atau 

pertanggungjawbaan, kepala urusan keuangan dibantu dengan aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes), dimana aplikasi ini diawasi secara ketat oleh 

pemerintah pusat sehingga meminimalisir adanya peluang utuk melakukan 

fraud. Selain itu, dalam setiap ada kesempatan yang memungkinkan untuk 

menyampaikan pertanggungjawabannya, kepala desa selalu menyampaikan 

kepada masyarakat, baik itu pada hari-hari besar maupun pada rapat-rapat 

koordinasi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan H. Rusli Yusuf yang 

mengatakan bahwa: 

“...Disamping itu kalo saya pribadi disetiap ada cara-cara hari besar, 

hari raya idul fitri, hari raya idul adha, saya paparkan memang satu 

persatu bahwa inilah yang telah kita rencanakan melalui RKP, yang 

telah kita musyawarahkan terus ditetapkan di RKP. Terus dikerja, 

saya memaparkan bahwa inilah bukti yang telah kita kerjakan”. 
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Saat dikonfirmasi, pernyataan kepala desa kanreapia tersebut di kemudian 

dibenarkan oleh ibu Arianti yang mengatakan bahwa:  

“iyo, biasa memangi punna a’lappasa tawwa naiki pak desa 

accarama. Na pau anjo mange anggarang-anggarang. Maung anu 

tari isseng jatoa anjo mange apa battuanna. Anjo mange na pau 

angkua la a’bangungi bede mange lokasi wisata ri parangbo’dong 

ka anjo ato ri silanggayya.” 

 

[“Iya, biasanya pak desa memang naik berpidato kalo orang lebaran. 

Dipaparkan anggaran-anggaran. Walaupun kami tidak mengerti apa 

yang dimaksud. Itu juga dia bilang akan membangun tempat wisata 

entah itu di parangbo‟dong aau di silanggayya.”] 

 

Dari hal tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah desa telah 

menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan penyampaian 

pertanggungajwaban kepada masyarakat, bukan hanya sebatas pada 

administrasi yang penyampaiannya hanya kepada tim audit inspektorat dan 

Pemda. Secara tidak langsung hal ini juga menunjukkan prinsip transparansi 

yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan diterapkannya prinsip 

transparansi dan akuntabilitas ini tentunya dapat mencegah atau meminimalisir 

adanya perbuatan fraud, karena masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, 

serta mengevaluasi apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah.  

Selain 3 prinsip di atas, terkait dengan kasus korupsi yang sebelumnya 

dilakukan mantan kepala desa HF, salah satu penyebabnya adalah karena 

kehadiran BPD tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Nampaknya 

pemerintah desa saat ini belajar dari adanya kasus sebelumnya, sehingga 

mengembalikan fungsi BPD sebagai mana mestinya sebagai pengawas desa. 

hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan H. Rusli Yusuf yang memberikan 

keterangan bahwa: 
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“di desa kan ada namanya BPD selaku pengawas dalam penggunaan 

dana desa. ini dalam hal ini kami dengan BPD selalu berkoordinasi 

mohon tegurannya, mohon eee pengawasannya kepada kami jajaran 

pemerintah desa jika saja seandainya ada dari kami kepala desa 

sampai kepada aparat desa yang tidak menjalankan sesuai dengan 

prosedur yang ada. Ini adalah tugas BPD juga untuk mengawasi kami 

dan itu juga sudah dijalankan.” 

 

Pernyataan bapak H. Rusli Yusuf (kepala desa kanreapia) kemudian 

diperkuat oleh pernyataan dari kakanda Haltin (Kaur pembangunan): 

“Kalau begitu menurutku perbaiki hubungan dengan BPD, karna 

fungsinya kan BPD Disitu Mengawasi. Nah Perbaiki Hubungan 

Dengan Bpd, Komunikasi Begitu.” 

 

Dari kutipan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

desa berusaha untuk membuat BPD berfungsi sebagaimana fungsinya. 

Koordinasi dengan BPD dilakukan dengan rutin agar apabila terdapat hal-hal 

yang mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan dapat segera ditegur oleh 

BPD. Dengan adanya pihak yang mengawasi secara langsung tentunya akan 

menanamkan rasa takut dalam diri setiap individu atau dalam istilah sehari-hari 

masyarakat desa kanreapia menyebutnya dengan kata Malla’. Dengan adanya 

rasa takut dalam diri seseorang ini tetunya dapat meminimalisir niat seseorang 

untuk melakukan penyelewengan. Adanya pengawasan ini sangat penting agar 

dapat meminimalisir adanya potensi-potensi fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Sebelumnya terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala 

desa Kanreapia, dimana penyebab kasus tersebut adalah karena pemerintah 

sebelumnya tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dari adanya 

kasus tersebut, pemerintah yang saat ini menahkodai desa Kanreapia telah 

menerapkan prinsip good governance terkhusus pada prinsip akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan 

meminimalisir kemungkinan penyelewengan yang terjadi pada pengelolaan 

keuangan desa. 

 Pengelolaan keuangan dana desa Kanreapia saat ini telah sesuai dengan 

pedoman pengelolaan keuangan dana desa yakni meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pada 

tahap pengawasan. Penerimaan dana desa telah sesuai dengan prosedur yang 

berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya 

(RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh Sekretaris Desa. Seluruh prosedur 

tersebut diatas merupakan bagian dari pengimplementasian prinsip Good 

governance sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Kanreapia telah 

menerapkan prinsip Good governance dengan baik.  

 Disisi lain, penerapan prinsip Good Governance yang baik menjadi salah 

satu benteng pencegahan terjadinya Fraud. Dengan penerapan prinsip 

partisipasi aktif dari masyarakat akan membantu serta mengawasi proses 
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penyelenggaraan pemerintahan terkhusus pada pengelolaan keuangan desa. 

Dengan penerapan prinsip transparansi maka masyarakat dapat mengetahui 

segala kegiatan yang terkait dengan dana desa, dan tentunya ini dapat 

memeinimalisir adanya potensi kecurangan karena apabila masyarakat 

mengetahui dan ada yang dirasa menjanggal maka akan langsung dilaporkan 

kepada pihak terkait. Terakhir dengan penerapan prinsip akuntabilitas, apa 

yang pemerintah rencanakan, laksanakan, sampai apa yang mereka laporkan 

itu sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan agar dapat bermanfaat 

bagi masyarakat.  

 Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Desa Kanreapia untuk dapat 

mengelola dana desa dengan akuntabel, transparan dan partisipatif, termasuk 

juga pemanfataan teknologi dengan menggunakan aplikasi siskeudes dalam 

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan yang telah distandarkan 

oleh pemerintah. Pemerintah juga aktif menyebarkan informasi terkait dana 

desa melalui akun media sosial desa kanreapia. Diharapkan semua upaya ini 

dapat meminimalisir bahkan menutup segala kemungkinan dan peluang untuk 

terjadinya Fraud terkait pengelolaan dana desa di Desa Kanreapia. 

B. Saran 

 Secara umum pengelolaan dana desa di Desa Kanreapia telah memenuhi 

prinsip Good governance sebagai salah satu upaya pemerintah dalam 

mencegah terjadinya Fraud. Saran yang dapat kami berikan terkait 

pengelolaan dana desa adalah memperkuat fungsi BPD sebagai badan 

pengawas desa. dimana sebelumnya terdapat kasus korupsi yang selain dari 
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pada tidak menerapkan prinsip good governance, kehadiran BPD juga tidak 

difungsikan sebagai mestinya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. MANUSKRIP WAWANCARA 

a) Wawancara dengan kepala desa Kanreapia 

1) Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi kepala desa Kanreapia? 

2) Bagaimana mekanisme perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah di desa Kanreapia? 

3) Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan 

desa? 

4) Bagaimana mengkoordinir masukan-masukan dari masyarakat? 

5) Bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan keterbukaan dan 

penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksaan? 

6) Apakah ada akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi terkait 

dengan pengelolaan dana desa? 

7) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa 

muali dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban? 

8) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

9) Bagaimana bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan dalam proses 

pertanggungjawaban? 

10) Apakah pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat? 

11) Bagaimana koordinasi bapak dengan BPD selaku pengawas desa? 

12) Menurut bapak, bagaimana keterkaitan prinsip tata pemerintahan yang baik 

yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dilakukan 

pemerintah saat ini dalam mencegah atau meminimalisir adanya potensi fraud 

(kecurangan) 

13) Apakah ada program-program yang dilaksanakan pemerintah untuk 

menunjang kinerja aparat desa agar tidak melakukan fraud kecurangan? 

b) Wawancara dengan sekertaris desa Kanreapia 

1) Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi sekretaris desa Kanreapia? 

2) Dalam mengelola keuangan desa, apa saja tugas-tugas bapak selaku sekertaris 

desa? 
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3) Bagaimana mekanisme perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah di desa Kanreapia? 

4) Peraturan apa yang melandasi jalannya pengelolaan keuangan desa di desa 

Kanreapia? 

5) Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan 

desa? 

6) Apa saja yang dibahas dalam Musdus, Mesdes dan Musrenbang desa? 

7) Bagaimana mengkoordinir masukan-masukan dari masyarakat dalam 

musyawarah yang dilaksanakan? 

8) Dalam setiap musyawarah desa, apakah ada aspirasi masayarakat yang 

dianggap tidak terlalu urgent untuk dilaksanakan? Bisa bapak berikan 

contohnya? 

9) Karena mayoritas pekerjaan masyarakat desa Kanreapia adalah petani, apakah 

ada program kerja pemerintah yang dapat mengembangkan sektor pertanian 

di desa Kanreapia? 

10) Pembangunan apa saja yang telah dilakukan di desa Kanreapia? 

11) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat apa saja yang telah dijalankan oleh 

pemerintah? 

12) Prioritas dana desa di desa Kanreapia digunakan untuk apa? 

13) Bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan keterbukaan dan 

penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksaan? 

14) Apakah ada akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi terkait 

dengan pengelolaan dana desa? 

15) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa 

muali dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban? 

16) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

17) Bagaimana bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan dalam proses 

pertanggungjawaban? 

18) Apakah ada forum yang disediakan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat? 
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19) Menurut bapak, bagaimana keterkaitan prinsip tata pemerintahan yang baik 

yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dilakukan 

pemerintah saat ini dalam mencegah atau meminimalisir adanya potensi fraud 

(kecurangan)? 

c) Wawancara dengan  kepala urusan keuangan desa Kanreapia 

1) Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kaur keuangan desa Kanreapia? 

2) Dalam menyusun laporan keuangan, apakah ada aplikasi yang bapak 

gunakan? 

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

4) Bagaimana bentuk pelaporan keuangan di desa Kanreapia? 

5) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang bapak buat? 

6) Kepada siapa saja laopran pertanggungjawaban disampaikan? 

7) Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan kepada masyarakat? 

8) Apakah sebelumnya bapak pernah mendapat sisoialisai atau pelatihan tentang 

good governance atau tata pemerintahan yang baik? 

9) Menurut bapak, bagaimana keterkaitan prinsip tata pemerintahan yang baik 

yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dilakukan 

pemerintah saat ini dalam mencegah atau meminimalisir adanya potensi fraud 

(kecurangan)? 

d) Wawancara dengan kepala seksi pembagunan 

1) Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa 

Kanreapia? 

2) Biasanya dalam setiap musyawarah, siapa saja yang hadir? 

3) Tugas TPK itu apa saja? 

4) Anggota TPK itu dari masyarakat desa Kanreapia sendiri atau dari luar? 

5) Bagaimana untuk menciptakan transparansi kepada masyarakat dalam setiap 

kegiatan pelaksanaan yang sedang dilaksanakan? 

6) Apakah ada akses untuk masyarakat desa Kanreapia dalam memperoleh 

informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan atau pemberdayaan 

masyarakat yang sedang dijalankan oleh pemerintah? 
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7) Apakah sebelumnya kakak pernah mendapat sisoialisai atau pelatihan tentang 

good governance atau tata pemerintahan yang baik? 

8) Menurut bapak, bagaimana keterkaitan prinsip tata pemerintahan yang baik 

yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dilakukan 

pemerintah saat ini dalam mencegah atau meminimalisir adanya potensi fraud 

(kecurangan)? 

e) Wawancara dengan ketua BPD desa Kanreapia 

1) sudah berapa lama bapak menjabat sebagai ketua BPD? 

2) Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan terkait kinerja aparat desa? 

3) Apakah ada kendala yang bapak alami selama menjabat sebagai ketua BPD? 

4) Menurut bapak, prioritas penyerapan dana di desa Kanreapia digunakan untuk 

apa? 

5) Terdapat UU nomor 113 tahun 2014 terkait dengan tata pemerintahan yang 

baik. Apakah menurut bapak sudah diterapkan di desa Kanreapia? 

6) Makna yang sebenarnya dari transparansi, partisipasi dan akuntabilitas itu 

menurut bapakseperti apa? 

7) Menurut bapak selaku BPD dari masa pemerintaha HMAN, mengapa kasus 

korupsi yang menjerat HF bisa terjadi? 

8) karena di desa Kanreapia terdapat kasus korupsi, apakah ada perhatian khusus 

dalam pengelolaan keuangan desa untuk meminimalisir terjadinya kasus 

tersebut kembali terulang? 

9) Manurut bapak, apakah jika prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 

diterpakan di desa Kanreapia, apakah dapat mencegah atau meminimalisir 

terjadinya kecurangan? 

a) Wawancara dengan tokoh masyarakat 

1) Menurut anda, bagaimana kinerja pemerintah desa Kanreapia? 

2) Apakah ada perubahan yang bapak lihat setelah kepala desa yang lama 

berkahir masa jabatannya pada tahun 2018? 

3) Bagaimana bentuk partisipasi bapak dalam proses penyelenggaraan desa di 

desa Kanreapia? 

4) Apakah bapak mengetahui terkait rencana kerja pemerintah? 
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5) Apakah pada hari-hari besar atau ada pertemuan, pemerintah menyampaikan 

terkait dengan anggaran desa atau tantang pembangunan apa saja yang sedang 

dijalankan? 

6) Apakah ada program kerja pemerintah yang menunjang potensi pekerjaan 

masyarakat desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan pedagang?  

2. DOKUMENTASI PENELITIAN 

a) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan kepala desa 

Kanreapia 

 

 

 

 

 

b) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan sekertaris desa 

Kanreapia 

 

 

 

 

 

c) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan  kepala urusan 

keuangan desa Kanreapia 
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d) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan kepala seksi 

pembagunan 

 

 

 

 

 

 

e) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan ketua BPD desa 

Kanreapia 

 

 

 

 

 

 

f) Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat 
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g) Bentuk transparansi  laporan realisasi, perubahan anggaran dan 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa pemerintah kepada 

masyarakat desa Kanreapia melalui akun media sosial  
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h) Dokumentasi kegiatan gotong-rotong masyarakat desa Kanreapia dalam 

proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur 
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i) Dokumentasi musyawarah desa Kanreapia 
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3. SURAT PENELITIAN 

  



96 

 

 

  



97 

 

 

 

 

  



98 

 

 

4. TURNITIN 
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