
 

MENGUNGKAP BUDAYA SIRI’ NA PACCE DALAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

 (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto) 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Akuntansi (S.Ak) Jurusan Akuntansi pada  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

AINUN MARDYA RATMADANY 

90400118114 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 



 

 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Ainun Mardya Ratmadany 

NIM    : 90400118114 

Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 02 Mei 2001 

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi 

Fakultas/Program  : Ekonomi & Bisnis Islam 

Alamat : Gantunga Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto 

Judul : Mengungkap Budaya Siri’ na Pacce dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Jeneponto) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yaang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Makassar,      Agustus 2022 

 

   Ainun Mardya Ratmadany 

90400118114 

 



 

 

iii 
 

 



 

 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan, 

mencurahkan, dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya 

dan dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita baginda 

Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menujua 

zaman peradaban seperti yang kita nikmati sekarang ini. Semoga, jalan yang 

dibangun beliau tetap menjadi jalan yang ditempuh bagi perjalanan hidup manusia 

sehingga ikut selamat di dunia dan akhirat. 

 Skripsi dengan judul “Mengungkap Budaya Siri’ na Pacce dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto)” penulis susun sebagai 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar 

Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar. 

 Sejak awal penulisa menduga akan adanya hambatan dan rintangan dalam 

menyusun dan menghadirkan skripsi ini. Namun, deengan adanya bantuan moril 

maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu meringankan beban 

penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Secara khusus dengan penuh kehormatan penulis menyampaikan terima 

kasih kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Rafiuddin, S.Pt dan Ibunda 



 

 

v 
 

Ariana Arief yang telah memberikan banyak cinta, kasih sayang dan pengorbanan 

mulai dari melahirkan, mebesarkan, mengasuh serta mendidik penulis sejak kecil 

dengan sepenuh hati. Terima kasih juga kepada Randy Hariadi Raha selaku kakak 

penulis, Riandy Atmuny Jaya dan Anugra Atmajaya selaku adik penulis yang 

telah memberikan banyak sekali bantuan dan semangat dengan sepenuh hati 

kepada penulis. 

 Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai 

pihak, diantaranya: 

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universita 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan pihak yang membantu rektor 

serta seluruh jajaran yang senantiasa memberikan dedikasinya dengan 

penuh ketulusan dalam rangka pengembangan kualitas dan mutu kampus 

hijau, kampus peradaban. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

3. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN 

Alauddin Makassar. 

4. Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak. Selaku Sekertaris Jurusan 

Akuntansi UIN Alauddin Makassar dan selaku pembimbing I penulis yang 

juga banyak terlibat dalam mengarahkan penulis dan memberikan koreksi 

sebagai bahan perbaikan selama penyusunan skripsi in hingga pada tahap 

penyelesaian. 



 

 

vi 
 

5. Bapak Suhartono, S.E., M.Si.Akt. Selaku pembimbing II penulis yang juga 

banyak terlibat dalam membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan 

penulis selama proses penyusunan skripsi ini sampai ke tahap 

penyelesaian. 

6. Seluruh dosen, staf akademik, dan tata usaha serta semua pihak di lingkup 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

7. Seluruh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Jeneponto yang telah membantu penulis dalam penelitian ini yaitu dengan 

memberikan informasi terkait budaya siri’ na pacce dan pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Jeneponto, serta menyambut dan melayani 

dengan sangat baik dari awal penelitian sampai selesainya penelitian 

penulis. 

8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi C angkatan 2018 yang telah 

membersamai sejak awal menjadi mahasiswa dengan penuh keseruan, 

saling tolong menolong, saling support, menyelesaikan masalah selama 

studi dengan bijak dan kompak. Terima kasih, penulis senang jadi bagian 

dari kalian. 

9. Kepada teman-teman yang banyak terlibat dalam kehidupan penulis 

selama masa studi yaitu Yunikartika Ahmad, Annisa Nur Padila, Andi 

Bungalia Silvasari terkhusus Intang Misnaeni. Terima kasih selalu 

berusaha menjadi yang pertama dalam membantu penulis. Terima kasih 

selalu berusaha menjadi pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah 



 

 

vii 
 

penulis. Terima kasih karena tidak pernah menjudge, selalu berusaha 

mengerti kekurangan penulis. 

10. Kepada Kampung Durian Runtuh yaitu Arlisa Ditami As, Az-Zahra 

Khairunnisa Syamsuri, Reghita Avrilya, Amalia Indah Wardani, S.Ked, 

Lisa Purnamawaty Usman, S.KG. Terima kasih karena dari SMA sampai 

saat ini masih membersamai penulis, masih sama-sama memperjuangkan 

mimpi, selalu menjadi penghibur penulis, masih menjadi tenpat yang 

selalu nyaman untuk penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya semoga 

kita tetap hangat. 

11. Pembimbing dan teman-teman KKN angkatan 67 Desa Tombolo 

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang telah mengukir cerita yang 

tidak akan terulang ditempat dan dimasa apapun itu, 45 hari yang sangat 

berkesan dan selalu ada tempat tersendiri di kehidupan penulis. 

12. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan sangat ikhlas 

dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian masa studi 

penulis. 

13. Kepada Tulus untuk lagu “Diri” yang selalu berhasil membuat saya kuat, 

dan punya alasan untuk menghempas semua ke-insecure-anku, rasa kurang 

bersyukurku, dan dari lagu itu saya selalu berterima kasih kepada diri 

sendiri karena sudah selalu kuat untuk semua badai yang menerpa. 

Akhir kata, penulis menyadari dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini 

jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik dari berbagai pihak 



 

 

viii 
 

sangat diharapkan penulis. Namun, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembacanya, khususnya kepada segenap keluarga besar 

Akuntansi UIN Alauddin Makassar. Semoga karya ini, bernilai ibadah di mata 

Allah SWT dan menjadi amal jariyyah bagi penulisnya, Aamiin yaa 

Rabbal’alamin. 

 

    Penulis, 

 

Ainun Mardya Ratmadany 

90400118114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL..... ............................................................................................................ i 

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI............................................................ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL................................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus .......................................................................... 8 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8 

D. Kajian Pustaka .............................................................................................. 9 

E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 13 

F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 13 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................................ 15 

A. Agency Theory ............................................................................................ 15 

B. Teori Interaksi Simbolik ............................................................................ 18 

C. Siri’ na Pacce ............................................................................................. 20 

D. Pengelolaan Keuangan Daerah .................................................................. 24 

E. Rerangka Berpikir ...................................................................................... 26 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 29 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ........................................................................ 29 

B. Pendekatan Penelitian ................................................................................ 30 

C. Sumber Data ............................................................................................... 31 

D. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 32 

E. Instrumen Penelitian................................................................................... 33 



 

 

x 
 

F. Teknik Analisis Data .................................................................................. 34 

G. Uji Keabsahan ............................................................................................ 36 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................. 37 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .......................................................... 37 

B. Hasil dan Pembahasan................................................................................ 46 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 111 

A. Kesimpulan .............................................................................................. 111 

B. Keterbatasan Penelitian ............................................................................ 112 

C. Saran ......................................................................................................... 113 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 116 

MANUSKRIP WAWANCARA ....................................................................... 119 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 1422 

A. Lampiran 1.1 ........................................................................................ 11143 

B. Lampiran 1.2 ........................................................................................ 11247 

C. Lampiran 1.3 ........................................................................................ 11351 

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... 14254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus......................................................................8 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu................................................................................9 

Tabel 4.1 Wilayah Kecematan Kabupaten Jeneponto............................................37 

Tabel. 4.2 Kependudukan di Kabupaten Jeneponto...............................................38 

Tabel 4.3 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Jeneponto.........................................39 

Tabel Informan Penelitian....................................................................................121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Rerangka Berpikir..............................................................................26 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data..........................................................................34 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Jeneponto...........................44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 
 

ABSTRAK 

Nama  : Ainun Mardya Ratmadany 

Nim  : 90400118114 

Judul : Menungkap Budaya Siri’ na Pacce dalam Pengelolaan     

Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto) 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengungkap peran budaya siri’ na 

pacce dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah di Kabupaten Jeneponto 

dan untuk mengetahui makna dibalik nilai-nilai siri’ na pacce pada pengelolaan 

keuangan daerah pemerintah kabupaten Jeneponto. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi yang dipandang secara interpretaif. Jenis data yang digunakan 

adalah data subjek yang diperoleh dari teknik wawancara untuk mengumpulkan 

data. Sumber data yang dihasilkan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi 

dan dokumentasi dengan informan. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu tahap pertama collecting data (data noema dan noesis), tahap 

kedua reduksi data dengan memilih tema utama, tahap ketiga yaitu analisis 

korelasi noema dan noesis, tahap keempat ialah makna dibalik informasi untuk 

mengindetifikasi komponen dasar dari suatu fenomena agar dapat menarik 

kesimpulan akhir. 

Hasil penilitian ini yaitu dalam pengelolaan keuaangan daerah kabupaten 

jeneponto menerapkan siri’ na pacce karena siri’ na pacce. Siri’ na pacce 

dianggap sebagai prinsip hidup masyarakat Jeneponto, sehingga berperan dalam 

menjalani segala sisi kehidupan termasuk dalam menjalani peran sebagai 

pengelola keuangan dan aset daerah. Siri’ na pacce memiliki peran dalam 

BPKAD Jeneponto yang juga dimaknai dan difungsikan berbeda-beda tergantung 

dari sudut pandang penerapannya, seperti pelayanan, prinsip hidup, penyemangat 

atau motivasi dalam bekerja, pengendali diri, mematuhi aturan atau tugas dan 

fungsi, serta saling menghargai seperti menjaga perasaan orang lain. Ditemukan 

nilai-nilai yang terkandung dalam siri’ na pacce yaitu tanggungjawab, kejujuran, 

dan harga diri yang dalam penelitian ini disebut konsep triologi akuntabilitas siri’ 

na pacce. 

Implikasi penelitian yaitu diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD 

Jeneponto dalam menilai, mengidentifikasi, dan memaknai penggunaan atau 

penerapan siri' na pacce dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah Kabupaten Jeneponto seperti tidak melibatkan dan mempertimbangkan 

adanya hubungan kedekatan atau keluarga dalam setiap keputusan dan kebijakan. 

Bagi masyarakat dapat sebagai acuan untuk memandang perealisasian 

kepercayaan atau amanat yang telah diberikan kepada pemerintah dalam 

mengelola keuangan daerah dan sadar akan hak yang dimiliki dapat lebih sadar 

dan ikut berpartisipasi seperti memberi saran atau mengkritik kinerja pemerintah 

daerah dan paham akan perannya sebagai masyarakat. 

Kata Kunci : Siri’ na Pacce, Pengelolaan Keuangan Daerah, Fenomenologi 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal vital yang mampu 

memberikan gambaran tingkat pencapaian cita-cita daerah atau suksesnya kepala 

daerah dalam menjalankan pemerintahan. Untuk merealisasikan pengelolaan 

keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, maka yang perlu dilakukan yaitu 

mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinp good governance serta pemanfaatan 

secara ekonomis, efisien, dan efektif (Raharja et al., 2017). 

Pengelolaan keuangan daerah menjadi cermin atau penilaian terhadap sikap 

dan sifat kejujuran seseorang. Sulawesi selatan merupakan salah satu daerah yang 

cukup sensitif terkait kejujuran khususnya dalam hal ini pemberian kepercayaan 

dalam mengelola keuangan daerah, karena budaya yang masih dilestarikan sangat 

sesuai dan berkaitan dengan konsep mempertahankan sikap kejujuran dan 

kepercayaan. Kepatuhan terhadap nilai budaya sebagai pedoman yang akan 

melahirkan sanksi sosial kepada seseorang yang dinilai melanggar budaya, 

berbuat hal yang memalukan, dan perilaku menyimpang (tidak manusawi). 

Setiap daerah, tentunya memiliki budaya yang dijadikan sebagai prinsip 

dalam menjalani kehidupannya. Budaya tersebut dijadikan norma untuk tetap 

pada poros kebaikan. Bahkan budaya tersebut diterapkan sampai ke tatanan 

pemerintahan daerah ke instansi-instansi. Budaya tersebut menjadi norma karena 

telah ditanam oleh leluhur terdahulu dan terjaga sampai saat ini, karena dianggap 

sangat berpengaruh positif disetiap zaman dan mampu membawa kebajikan untuk 



 
 

2 

 
 

seluruh masyarakat. Seperti di Kabupaten Bone yang terkenal dengan penerapan 

nilai-nilai falsafah taro ada’ taro gau, di Kabupaten Barru di dalamnya dikenal 

nilai assulupa’ eppa’ dan hampir seluruh Kebupaten di Sulawesi Selatan 

didalamnya mengenal nilai budaya siri’ na pacce diantaranya yang masih terikat 

dengan budaya tersebut yaitu Kabupaten Jeneponto. 

 Jeneponto dikenal dengan kota kuda, yang merupakan salah satu kabupaten 

dibagian barat sulawesi selatan. Kabupaten Jeneponto dikenal bahwa orang-

orangnya keras termasuk dalam pemegangan terhadap prinsip. Prinsip masyarakat 

Jeneponto bersumber dari budaya yaitu siri’ na pacce. Budaya tersebut, 

digunakan pada semua situasi di masyarakat termasuk dalam menjalankan 

pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah. 

 Sesuatu yang menjadi bukti suksesnya pemerintah dalam mengelola 

daerahnya dapat dilihat dari cara pemerintah daerah mengelola keuangannya. 

Maka, kesempatan setiap daerah untuk mengelola keuangannya dituangkan 

melalui kewenangan yang dinerikan oleh pemerintah pusat, dikenal dengan istilah 

otonomi daerah.  

 Otonomi daerah ialah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur atau mengurus pemerintahannya sendiri. Hal 

tersebut sebagai wujud kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

namun dalam pelaksanaannya, tetap harus berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Istiqomah (2015) berpendapart bahwa otonomi daerah akan berdampak pada 

kepentingan masyarakat di daerah tersebut (Tamrin, 2018, p. 1). Nurhasanah 

(2017) menganggap bahwa otonomi daerah di Indonesia merupakan solusi untuk 
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mengatasi berbagai permasalahan di bidang pemerintahan  (Tamrin, 2018). 

Permasalahan dalam pemerintahan sangat penting untuk ditindak lanjuti agar 

masyarakat memberikan kepercayaan penuh terkait pengelolaan keuangan 

pemerintah. 

 Timbulnya rasa ketidak percayaan dan keraguaan masyarakat terhadap 

pemerintah apabila telah ditemukan penyelewengan pengelolaan keuangan daerah 

yang dilakukan oleh PPKD atau SKPD. Mardiasmo (2002:11) menyatakan bahwa 

salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati 

adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Karlina & 

Handayani, 2017, p. 2). Alasannya, karena pengelolaan keuangan daerah 

berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan daerah itu sendiri.  

 Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar dapat dilihat melalui 

potret daerah dengan membandingkan APBD yang telah disusun dan realita yang 

ada. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan 

dalam APBD yang mencerminkan pelaksanaan tugas-tugas dan pelayanan sosial 

masyarakat (Budiarso et al., 2015, p. 2). Maka dari itu, Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai 

pengguna anggaran dan pengelola anggaran  diharuskan untuk menyusun laporan 

keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  

 Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2012 sampai 2016 terhadap laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang selama periode tersebut belum 

mendapatkan opini yang memuaskan bagi semua pihak serta dianggap cukup 

mengecewakan. Alasannya, karena dalam lima tahun terakhir anggaran, laporan 
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keuangannya belum pernah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan 

(WTP). Hal tersebut terjadi, karena kurangnya kinerja dalam Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (BMP) yang tidak dilakukan secara tertib di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Jeneponto pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). BPK RI 

(2017) menyatakan bahwa apabila pengelolaan barang (aset) milik daerah 

dilakukan secara tertib maka akan memberi efek yang signifikan dalam penyajian 

neraca daerah secara sempurna yang diperlukan dalam pemeriksaan BPK RI 

setiap akhir periode anggaran tersebut  (Musyarrafah, 2018).  

 Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jeneponto untuk tahun  

anggaran 2020, masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 

penyebabnya ialah adanya sedikit permasalahannya terkait piutang yang 

berhubungan dengan ketidak patuhan (Diskominfo, 2021). Maka dari itu, 

tantangan bagi BPKAD Jeneponto untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam 

pengelolaan barang milik daerah dan piutang. 

 Pada tahun 2015 sampai 2019 Jeneponto masuk kedalam daftar daerah 

tertinggal, terluar dan terdepan (3T) (Dayamaya, 2020). Sesuai dengan yang 

tertuang didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 

tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Melihat dari kejadiaan 

tersebut, diketahui bahwa penyebab suatu daerah ditetapkan sebagai daerah 

tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 63 Tahun 2020 pasal 2 

ayat 1 tentang penetapan daerah tertinggal, ada enam kriteria yaitu perekonomian 
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masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan 

daerah, aksesbilitas, serta karakteristik daerah. 

 Berdasarkan peraturan tersebut yang menyatakan bahwa kemampuan 

keuangan daerah sebagai salah satu kriteria untuk menetapkan daerah sebagai 

daerah tertinggal, maka jelas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah perlu perhatian lebih karena hal tersebut erat hubungannya dengan 

masyarakat, tentang kemakmuran dan kesejahteraan yang dituangkan melalui 

kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Melihat realita bahwa 

dalam pengelolaan keuangan banyak yang tidak sadar akan pentingnya 

menanamkan nilai-nilai kejujuran untuk menjaga mandat yang telah dipercayakan 

dan mempertaruhkan nama baik seumur hidup. Hal tersebut merupakan dasar 

yang urgent tetapi sering kali disepelehkan, terbuai dalam gelapnya kepentingan 

diri sendiri atau kelompok sampai lupa menjaga harga diri pejabat pengelola 

keuangan daerah.  

 Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaa, pelaksanaan, penataushaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan 

secara tertib, efisien, efektif, taat pada peraturan yang berlaku dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan. Namun, mirisnya 

melihat kenyataan bahwa hingga saat ini  masih kurang rasa kemanusiaan dalam 

mengelolaan keuangan daerah sehingga banyak terjadi penyelewengan dan 

penyalahgunaan jabatan. Minimnya rasa kemanusiaan tersebut, membentuk 

manusia yang tidak peduli terhadap sesama dan egois. Hal tersebut berbenturan 
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dengan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto, yaitu 

budaya siri’ na pacce.  

 Kesalahan dalam melakukan pengelolaan keuangan memberikan musibah 

besar terhadap masyarakat dan daerah dalam berbagai aspek karena ketidak 

sesuaian alur antara kegiatan atau perencanaan yang dilakukan dengan kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat dan daerah sehingga menghambat kemajuan daerah 

dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga seperti dibodohi dan ditipu oleh 

pemerintah, yang mengakibatkan banyak kemakmuran rakyat terabaikan karena 

masyrakat tidak menikmati hasil tangan pemerintah dari pengelolaan keuangan 

tersebut. Selain itu, hal tersebut dapat merusak karir dan nama baik secara 

personal maupun anggota keluarga sehingga memang perlu penghayatan nilai siri’ 

na pacce untuk menghindari hal tersebut terjadi. 

 Siri’ na pacce ialah rasa malu atau harga diri dan pedih atau kepedulian. 

Nilai siri’ na pacce ini menjadi nilai yang penting untuk merasuki jiwa dalam 

melakukan pengelolaan keuangan karena hal tersebut yang akan menjadi alarm 

bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, kemajuan, kesejahteraan, 

kemakmuran daerah dan masyarakat menjadi tujuan inti dan punak dari  hal 

tersebut. Maka apabila tidak mampu mencapai puncak tersebut akan merasa malu 

karena tidak dapat memenuh ekspektasi pemberi kepercayaan atas tanggungjawab 

yang diembannya dan sedih sebagai wujud kepedulian terhadap daera dan 

masyarakat sebagai pemberi amanah atau kepercayaan karena tidak menjalankan 

tugas sebagaimana mestinya serta tidak berhasil menjadi perantara untuk 

menunjang kepentingan publik,. 
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 Masyarakat Jeneponto mengartikan budaya siri’ na pacce sebagai harga diri 

yang tidak dapat dinilai dengan materi, berapapun jumlahnya. Maka dalam 

melakukan aktivitas bermasyarakat dan menjalankan amanah yang diberikan, 

selalu dikaitkan dengan nilai siri’ na pacce yang mengakibatkan segala sesuatu 

yang bertolak belakang dengan nilai tersebut dianggap telah hilang rasa malunya 

atau kehilangan harga dirinya sehingga mendapat perlakuan berbeda dari 

masyarakat atau biasa disebut dengan hukum sosial. 

 Siri’ na pacce menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam hidup 

masyarakat Jeneponto. Hal tersebut penting untuk membentengi diri dari sikap 

dan perilaku tercela. Nilai budaya siri’ na pacce selalu didengungkan, mengingat 

harga diri dan rasa kepeduliaan merupakan hal yang wajib ditumbuhkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 Nurul Hidayat (2020) mengungkapkan bahwa sebenarnya, nilai siri’ secara 

universal dimiliki oleh semua manusia dan nilai pacce dapat dirasakan oleh 

siapapun. Namun, yang menjadi pembeda dengan masyarakat jeneponto yakni 

pengimplementasian siri’ na pacce kedalam sistem kultural dan sistem pranata 

sosial sehingga keahlian dalam penjiwaan atau penghayatannya lebih dalam 

(Hidayat, 2020). 

 Hamid (2007) mengungkapkan bahwa dengan berpegang teguh pada budaya 

siri’na pacce seperti apapun resiko, akan diterimanya baik dalam menjalankan 

hidup maupun sikap atau perilakunya (Rusdi, 2016, p. 4). Dengan berbagai 

penjelasan tentang budaya siri’ na pacce dan pengelolaan keuangan daerah, 

menggambarkan kedua variabel tersebut dapat dihubungkan satu sama lain. 
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Alasannya, karena budaya siri’ na pacce adalah bentuk nilai kebudayaan 

masyarakat jeneponto yang masih kental sehingga menjadi pegangan dalam 

berpikir dan bertindak. Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah merupakan hal 

sensitif yang menentukan arah masa depan maka diperlukan individu yang positif 

dan sadar akan hal tersebut. Diharapkan dengan menanam  nilai budaya siri’ na 

pacce dalam diri dapat dilakukan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto sesuai dengan impian bersama. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus  

 Fokus penelitian ini disusun sesuai rumusan masalah yang akan dijelaskan 

sebagai pusat dalam pokok pembahasan penelitian, sehingga diharapkan dengan 

adanya fokus penelitian, peneliti mampu mengumpulkan dan mengolah data serta 

tidak kebingungan dalam banyak data yang didapatkan di lapangan. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana budaya siri’ na pacce dalam pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten Jeneponto agar terciptanya pengelolaan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Tabel 1.1  

Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

Siri’ na Pacce 1. Penerapan 

2. Makna 

3. Fungsi 

Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pengawasan 

5. Pertanggungjawaban 

C. Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang , maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peran budaya siri’ na pacce dalam pengelolaan keuangan daerah 

pemerintah kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana makna dibalik nilai-nilai siri’ na pacce pada pengelolaan 

keuangan daerah pemerintah kabupaten Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka 

 Sejauh penelusuran penulis, telah banyak penelitian mengenai pengelolaan 

keuangan dalam berbagai sudut pandang dengan metodelogi kuantitatif dan 

kualitatif. Namun, penulis mencoba menggali dari sudut pandang lain yakni 

dengan memasukkan unsur nilai-nilai budaya dalam penelitian. Maka dalam 

mendukung penelitian mengenai mengungkap budaya siri’ na pacce dalam 

pengelolaan keuangan, disertakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 

pendukung dalam penelitian ini: 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode 

Peneltian 

Hasil 

1. Nur Alimin 

Azis, Yenno 

Mangoting, 

Novrida 

Qudsi 

Luthfillah 

(2015) 

Memaknai 

Indenpendens

i Auditor 

dengan 

Keindahan 

Nilai-Nilai 

Kearifan 

Lokal Siri’ 

na Pacce 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu penelitian 

kualitatif 

melalui metode 

reduksi data dan 

interpretasi 

digunakan 

sebagai analsis 

data. 

Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa dari 

hasil elaborasi kode etik 

dengan nilai siri’ na pacce 

mengindikasikan bahwa 

indenpendensi dimaknai 

sebagai raa malu, harga 

diri, dan solidaritas sosial. 

Dan memiliki lima prinsip 

yaitu berkata benar, jujur, 

teguh, memanusiakan dan 

berserah pada tuhan. 

2. St. Siri’ na Metode yang Dari penelitian ini, 
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Maghfirah 

(2016) 

Pacce dalam 

Suku 

Makassar 

Perspektif 

Al-qur‟an 

dan Hadis 

digunakan 

dalam penelitian 

ini yaitu library 

research dan 

atau kajian 

pustaka 

disimpulkan bahwa siri’ 

na pacce merupakan harga 

diri yang diterapkan 

karena dilatarbelakangi 

oleh kisah seorang lelaki 

yang membawa lari 

wanita dan menikahinya 

tanpa persetujuan kedua 

keluarganya. 

3.  Mughny 

Ilman Wali 

Rusdi 

(2016) 

Nilai Budaya 

Siri’ na 

Pacce dan 

Perilaku 

Korupsi 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

yakni penelitian 

kuantitatif 

korelasional 

dengan teknik 

sampling kuota  

Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa telah 

dibuktikan jika ada 

hubungan yang negatif 

atau timbal balik dari nilai 

budaya siri’ na pacce 

dengan perilaku korupsi. 

Semakin tinggi nilai 

budaya yang dianut dalam 

suku Bugis, Makassar, 

Mandar dan Toraja, maka 

semakin rendah perilaku 

korupsi yang muncul. 

Sebaliknya, jika semakin 

rendah nilai budaya siri’ 

na pacce yang dianut 

maka semakin tinggi 

perilaku korupsi yang 

timbul. 

4. Haerani 

(2017) 

Implementasi 

Nilai Budaya 

Siri’ na 

Pacce dalam 

Meningkatka

n 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

(Studi pada 

Desa 

Tanabangka 

Kecamatan 

Bajeng Barat 

Kabupaten 

Gowa) 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu penelitian 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi kritis. 

Hasil pada penelitian ini, 

menunujukkan 

akuntabilitas pengelolaan 

ADD di Desa Tanabangka 

sudah dapat dikatakan 

bagus karena sesuai 

dengan prinsip good 

governance. Telah 

menerapakan prinsip 

transparansi dalam 

pengelolaan ditahap 

perencanaan dan ditahap 

pelaksanaan adan 

pertanggungjawaban 

secara fisik serta proses 

administrasi dijalankan 

sesuai dengan prinsip 

good governance dan 
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secara 

pertanggungjawaban , 

diadaknnya pelaporan 

dalam bentuk papan 

informasi realisasi 

APBDes dan 

pertanggungjawaban 

kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

5.  Raden 

Wulandari 

Tamrin 

(2018) 

Makna 

Budaya To 

Ciung 

Maccae Ri 

Luwu dalam 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah (Studi 

Pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Kabupaten 

Luwu) 

Penelitian ini 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan 

etnografi 

Hasil peneltian ini yakni 

adanya pelayanan serta 

keakraban dan rasa saling 

menghargai antara 

pemerintah dan pihak 

pengelola keuangan 

(budaya interaksi), 

Budaya To Ciung Maccae 

Ri Luwu terealisasi 

melalui tindakan informan 

seperti keadilan, kejujuran 

dan konsisten yang 

merupakan nilai budaya 

yang ada di Kabupaten 

Luwu dan dijadikan 

pedoman hidup informan.  

6. Andi 

Yusfiral, 

Jamaluddin 

Majid 

(2019) 

Telaah Kritis: 

Falsafah 

Budaya 

Nene’ 

Mallomo 

Sebagai Etika 

Pemerintah 

dalam 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah (Studi 

Pada Badan 

Pengelola 

Keuangan 

Daerah 

Kabupaten 

Sidrap) 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu penelitian 

kualitatif yang 

meghasilkan 

data deskriptif 

dalam bentuk 

tulisan tentang 

perilaku yang 

diamati dengan 

pendekatan 

etnografi  

Hasil dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan 

Kabupaten Sidrap sudah 

dapat dikatakan baik hal 

tersebut terjadi karena 

pejabat pemerintah sudah 

memaknai dan 

menanamkan nilai-nilai 

filosofi  nene’ mallomo 

the value macce, 

malempu, warani na 

magetteng di bidang 

proses manajemen 

keuangan.  

7. Nurul 

Hidayat 

(2020) 

Nilai-Nilai 

Dakwah 

Budaya Siri’ 

di Desa 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu penelitian 

kualitatif  

Pada hasil penelitian ini 

dijelaskan bahwa ada tiga 

aspek nilai-nilai dakwah 

dalam budaya siri‟ di Desa 
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Lentu 

Kecamatan 

Bontoramba 

Kabupaten  

Jeneponto 

Lentu Kecamatan 

Bontoramba Kebupaten 

Jeneponto yaitu bentuk 

siri’ yang berhubungan 

dengan aqidah, bentuk 

siri’ yang berhubungan 

dengan syariah serta 

bentuk siri’ berkaitan 

dengan akhlak. Dalam 

mengoptimalisasikan 

penerapan nilai tersebut di 

kalangan remaja, 

menggunakan dua model 

yaitu berdakwah secara 

lisa atau dengan 

perbuatan. 

 Dari keseluruhan penelitian diatas, terdapat persamaan dari sisi nilai budaya 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Adapun perbedaan mendasar dari 

penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian atau subjeknya. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menggunakan nilai 

budaya siri’ na pacce sebagai acuan dalam penelitian yang meliputi 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan 

daerah, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Mengungkap Budaya Siri’ na 

Pacce dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto).  

 Suatu hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu, budaya siri’ na pacce yang dikombinasikan kedalam 

Pengelolaan Kauangan Daerah Kabupaten Jeneponto sedangkan pada penelitian 

sebelumnya, Haerani (2017) berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa 

sehingga penelitiannya berada dalam lingkup yang lebih kecil, Raden Wulandari 

Tamrin (2018) menggunakan budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam 
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mengombinasikan dengan pengelolaan keuangan daerah, Mughny Ilman Wali 

Rusdi (2016) berfokus pada perilaku korupsi, Nurul Hidayat (2020) hanya 

berfokus pada nilai siri’ dilingkup daerah desa bukan kabupaten, St. Maghfirah 

(2016) berdasarkan pada perspektif Al-qur‟an dan Hadis, Andi Yusfiral dan 

Jamaluddin Majid (2019) menggunakan nilai Falsafah Budaya Nene’ Mallomo 

dalam mengombinasikan dengan pengelolaan keuangan daerah, Nur Alimin Azis 

dan Yenno Mangoting serta Novrida Qudsi Luthfillah (2015) berfokus pada 

pemaknaan terhadap indenpendensi auditor dalam mengombinasikan dengan 

budaya siri’ na pacce. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengungkap peran budaya siri’ na pacce dalam pengelolaan 

keuangan daerah pemerintah di Kabupaten Jeneponto.  

2. Untuk mengetahui makna dibalik nilai-nilai siri’ na pacce pada 

pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten Jeneponto. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu menjadi 

landasan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam memberikan penjelasan 

mengenai peranan atau penanaman budaya dalam berbagai aspek 

kehidupan yang dijadikan ideologi dalam bermasyarakat dalam hal ini, 
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budaya siri’ na pacce dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di 

Kabupaten Jeneponto. 

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberi 

perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah yang didasari oleh nilai-

nilai budaya sebagai norma atau kaidah yang tumbuh di masyarakat untuk                 

menciptakan laporan keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel.



 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Agency Theory 

 Adam (1996) menyatakan bahwa agency theory dapat menyelesaikan dua 

masalah yang timbul antara agen dan prinsipal. Haris dan Raviv (1978)  

menyatakan bahwaa prinsipal-agen merupakan teori umum yang dapat 

diberlakukan atau diterapkan dalam berbagai sektor seperti pembeli-suplier, 

pemberi kerja-karyawan, pengacara-klien dan hubungan keagenan yang lain. 

Teori prinsipal-agen memiliki fokus yang lebih luas dan ketertarikan yang besar 

pada hal yang umum (Kurniawansyah, 2018, pp. 2&3).  

 Prinsipal bertindak sebagai yang memberikan mandat ke suatu individu atau 

organisasi dan yang bertindak sebagai agen dalam hal ini sebagi pihak yang 

dilimpahkana manah untuk menjalankan tugas dari pihak prinsipal dan 

bertanggungjawab atas hal tersebut sebagaimana yang telah diamanahkan 

(Anggraeni, 2011, p. 1). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan 

keagenan yaitu suatu kontrak antara dua pihak yang berisi pendelegasian 

pekerjaan dan wewenang oleh pihak pertama sebagai prinsipal kepada pihak 

kedua sebagai agen dengan harapan pihak kedua bersedia melakukan pekerjaan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pihak pertama (Fadjrih Asyik, 2016, 

p. 5). 

Pandangan tentang teori kegenan yang selalu melekat yaitu adanya konflik 

antar agent dan principal terkait kepentingan masing-masing. Mariska Dewi 

(2011) mengatakan bahwa agency theory juga dapat berperan di bidang akuntansi 
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yaitu dalam memberikan catatan berupa informasi mengenai kejadian atau 

keputusan, dengan cara agen memberitahukan kepada prinsipal mengenai hal-hal 

yang terjadi di masa lalu (Anggraeni, 2011). 

 Hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah seperti 

hubungan yang terbangun antara prinsipal dan agen. Pemerintah yang berperan 

sebagai agen dan masyarkat sebagai prinsipal. Prinsipal yang memberikan 

wewenang pengaturan kepada agen dan memberikan bantuan berupa sumber daya 

kepada agen yaitu dalam bentuk pajak, aspirasi dan lain-lain. Penerima tanggung 

jawab adalah agen dan yang memberi tanggungjawab adalah prinsipal.   

 Halim dan Abdullah (2009) dalam Riswan (2012) mengungkapkan bahwa 

dalam organisasi publik dapat menggunkan atau menerapkan teori keagenan. 

Serangkaian hubungan prinsipal-agen merupakan dasar dalam negara domokrasi 

saat ini dan hubungan yang terjalin antara prinsipal-agen dianggap sangat penting 

dalam hal menganalisis janji-janji kebijakan publik (Barrimi et al., 2013). 

 Melalui teori keagenan dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi 

antara agent dan prinsipal dalam hal ini antara pemerintah (pejabat) dan 

masyarakat. Dengan menggunakan teori ini dapat mempermudah melihat 

hubungan keduanya, mendeskripsikan keadaan munculnya oportunis, dan segala 

upaya yang diusahakan untuk mengikis perilaku tersebut dan semua perilaku yang 

menyimpang (Ulum, 2011, p. 4). 

.  Berdasarkan uraian diatas, maka pengelolaan keuangan daerah yang 

dilakukan oleh pemerintah dan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut 

kepada masyarakat dan pihak atau lembaga yang terkait dapat dijelaskan dengan 
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menggunakan agency theory dengan pengertian luas bahwa pengelolaan keuangan 

daerah dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memegang 

amanah dan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta 

mengungkap semua kegiatan dalam hal ini tanggugjawabnya kepada pihak yang 

memberi kepercayaan yaitu masyarakat dan lembaga pemerintah seperti BPK 

dengan menjiwai peraturan-peraturan yang berlaku. 

 Pemerintah berperan sebagai penyalur informasi untuk memenuhi segala 

hak publik dalam hal ini memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi 

dalam hal untuk dilakukan transparansi laporan keuangan pemerintah. Dengan 

konsep agency theory yang dimaksud dengan publik memperoleh informasi agar 

meminimalkan agency cost karena asimetsi informasi.  

 Selain laporan keuangan, hal yang juga dinilai vital yaitu terkait pemberian 

informasi tentang kinerja pemerintah daerah, karena dari hal tersebut maka 

principal akan memperoleh gambaran, mengetahui dan mampu mengukur 

kesuksesan atau kegagalan suatu pemerintah dalam hal ini sebagai agen (Ulum, 

2011). Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang 

berlaku maka hal tersebut dalam pandangan masyarakat Jeneponto bertolak 

belakang dengan nilai yang berlaku, dapat dikatakan sebagai individu yang tidak 

punya rasa malu (harga diri) yang disebut siri’ dan tidak punya rasa kemanusiaan 

(pedih dan peduli terhadap sesama) yang disebut pacce. 

 Menurut Santoso dan Pabelum (2008), agen memberikan 

pertanggungjawban kepada prinsipal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

kepercayaan yang diberikan (Barrimi et al., 2013). Eisenhardt (1989) menyatakan 
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bahwa ada tiga asumsi yang digunakan dalam agency theory terkait sifat manusia: 

a) umumnya manusia mementingkan diri sendiri (self-interest); b) memiliki 

rasional terbatas tentang persepsi masa depan (bounded-rationality); dan c) 

manusia tak suka risiko dalam berbagai hal (risk-averse) (Anggraeni, 2011). 

B. Teori Interaksi Simbolik  

George Herbert Mead pada tahun 1863-1931 memperkenalkan sebuah teori 

yaitu teori interaksionisme simbolik. Kemudian Herbert Blumer dan 

mahasiswanya (1969) melanjutkan penelitian George Herbert Mead dan 

memodifikasinya, lantas lahirlah nama teori interaksi simbolik (Siregar, 2016). 

Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma di masyarakat dan 

budayanya tumbuh menjadi perilaku individu. Interaksi simbolik telah 

menyatukan studi bagaimana kelompok mengkoordinasi  tindakan mereka, 

bagaimana emosi dipahami dan dikendalikan: a) bagaimana kenyataan dibangun; 

b) bagaimana diri diciptakan; c) bagaimana struktur sosial bentuk dibangun; dan 

d) bagaimana kebijakan publik dapat dipengaruhi yang merupakan sebuah 

gagasan dasar dari perkembangannya dan perluasan teoritis ilmu komunikasi 

(Ahmadi, 2008, p. 2). Ardianto (2007) menyatakan bahwa interaksi simbolik 

dalam pandangan interaksional ialah bagian perspektif yang ada dalam bidang 

komunikasi yang mungkin paling bersifat “humanis” (Siregar, 2016). 

Unsur dasar dalam pemikiran ini yaitu suatu hubungan yang terjadi secara 

alamiah antara manusia dengan manusia yang lain dalam hubungan 

bermasyarakat. Interaksi yang terbangun antar individu berkembang melalui 

simbol-simbol yang diciptakan oleh mereka sendiri. Teori interaksi simbolik juga 
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dikenal sebagai teori sosiologi interpretatif. Dasar dari teori ini yaitu pada 

persoalan konsep diri yang dipengeruhi oleh ilmu psokologi, khususnya psikologi 

sosial.  

 Berdasarkan apa yang menjadi dasar dari kehidupan kelompok manusia atau 

masyarakat, beberapa ahli dari paham interaksi simbolik menunjuk pada 

“komunikasi” atau secara lebih khusus “simbol-simbol” sebagai kunci untuk 

memahami kehidupan manusia itu. Interaksi Simbolik merujuk pada sifat khas 

dari interaksi antarmanusia. Artinya, manusia saling menerjemahkan dan 

mendefinisikan tindakannya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun 

dengan dirinya sendiri.  

 Interaksi simbolik muncul dari pikiran manusia (mind) tentang diri (self) , 

dan hubungan yang terjalin ditengah masyarakat (society) berupa interaksi sosial 

ditempat individu tersebut menetap (Siregar, 2016). Dalam interaksi simbolik 

berpacu pada mengartikan makna perilaku manusia yang dimana, interaksi 

simbolik berkaitan erat dengan proses komunikasi, karena makna yang awalnya 

tidak mempunyai arti namun kemudian di konstruksi secara interpretatif oleh 

individu yang dituangkan melalui proses interaksi, untuk membuat makna yang 

mampu disetujui atau diterima secara bersama (Siregar, 2016).  

 Teori interaksi simbolik dianggap berasal dari anggapan bahwa realitas 

sosial ialah suatu proses yang dinamis. Abdullah (2006) menyatakan bahwa setiap 

individu berinteraksi melalui simbol yang menghasilkan makna melalui negosiasi 

yang dilakukan oleh pemilik kepentingan masing-masing (Laksmi, 2018). Budd 
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(2003) menyatakan bahwa simbol berbentuk bahasa verbal, bahasa non-verbal, 

dan berbagai atribut simbolik (Laksmi, 2018). 

 Proses interaksi yang terbentuk melibatkan pemakaian simbol-simbol 

bahasa, ketentuan adat istiadat, agama dan pandangan-pandangan (Ahmadi, 

2008). Teori ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis kinerja 

aparat pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah karena dalam 

pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah saling 

menerjemahkan tindakannya, maka terjadilah interaksi.  Dari proses interaksi 

maka terbentuklah simbol-simbol yang diterjemahkan kedalam bentuk bahasa dan 

tindakan sesuai dengan agama dan pandangan-pandangan yang beragam serta 

sesuai dengan ketentuan adat istiadat dalam hal ini siri’ na pacce. 

C.  Siri’ na Pacce 

 Budaya hidup siri’ na  pacce dalam pandangan hidup masyarakat Sulawesi 

Selatan yaitu sebagai prinsip hidup untuk mempertahankan rasa malu dan rasa 

kemanusiaan dalam hal ini ikut serta merasakan penderitaan sesama. Menurut 

Hamid (2007) Siri’ artinya malu secara harfiah diartikan sebagai harga diri. 

Sedangkan, pacce berarti pedih dan jika diterjemahkan secara harfiah yaitu 

sebagai rasa solidaritas dan tolong menolong (Rusdi, 2016). 

 Harga diri pribadi serta hakat dan martabat keluarga selalu dihubungan 

dengan siri. Dalam pandangan orang Makassar orang yang sedang menegakkan 

siri’ lantas terbunuh, maka dianggap mati syahid atau dalam keyakinan orang 

Makassar sering disebut Mate Risantangi atau Mate rigollai (di ibaratkan sebagai 
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kematian yang berbalut santan dan gula) hal itu, dimaknai sebagai sejatinya 

kesatria (Hidayat, 2020). 

 Tradisi saling membantu dan menolong orang yang membutuhkan bantuan 

merupakan wujud pacce dalam falsafah suku Makassar. Nilai pacce tersebut, 

masih direalisasikan dalam kehidupan masyarakat (Hidayat, 2020). Risal Darwis 

dan Asna Usman Dilo (2011) mengatakan siri’ dapat menjadi sesuatu yang 

membatasi atau mengontrol diri dari segala perbuatan menyimpang, baik dari segi 

agama maupun hukum negara dan pacce selalu menumbuhkan rasa ingin 

menolong sesama masyarakat (Hidayat, 2020).  Pacce juga dapat dikatakan 

sebagai kecerdasan emosional untuk ikut serta merasakan kepedihan atau 

kesusahan individu lain atau disebut dengan solidaritas dan empati (Haerani, 

2017). 

 Siri’ na pacce ini yang merajut persaudaraan antar sesama karena adanya 

rasa malu atau harga diri yang dijadikan sebagai hal yang paling penting dalam 

diri manusia, prinsip hidup ini menekankan bahwa rasa malu atau harga diri 

adalah martabat manusia apabila rasa malu atau harga diri dicoreng, maka 

hidupnya dianggap telah rusak bahkan ada yang menganggap bahwa individu 

tersebut telah menyia-nyiakan hidupnya dan dalam hidup bermasyarakat memang 

sudah sepantasnya untuk saling tolong menolong karena manusia merupakan 

makhluk sosial yang tentu akan membutuhkan bantuan orang lain.  

 Hamid, dkk (2009) mengemukakan indikator-indikator siri’ na pace yaitu 

aktualisasi diri maksudnya kesungguhan individu yang bekerja secara tekun 

dengan mengolah potensi yang ada dalam dirinya, rasa malu, dan rasa bersalah 
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maksudnya individu yang merasa sangat bersalah dan sangat malu dialami oleh 

seseorang karena melenceng dari aturan yang berlaku dalam masyarakat, tidak 

menunjukkan rasa simpati terhadap sesama, tidak disiplin dalam menata 

kehidupannya, dan kesetiaan yang diartikan sebagai perilaku untuk menjaga 

kepercayaan yang telah diberikan dan memegang janji yang telah dibuat serta 

kejujuran yang diartikan sebagai adanya kesesuaian antara perkataan, perbuatan, 

hati, dan pikiran sehingga menjadikan indvidu berperilaku sesuai dengan 

kebenaran dan hati nurani (Amin, 2019, p. 3). Dengan meresapi keempat unsur 

tersebut maka setiap individu yang melakukan pengelolaan keuangan tidak akan 

menyentuh hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran dan tidak melakukan 

penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan.  

 Ada banyak definisi tentang siri’ na pacce, St Maghfirah (2016) 

menyimpulkan bahwa siri‟ yaitu munculnya perasaan aib sebagai wujud dari 

pelanggaran substansi siri’ sedangkan pacce yaitu adil dan berada dalam rasa 

kemanusiaan dengan suka menolong atau berkorban untuk orang lain (Suku et al., 

2016). Pada generasi muda bugis makassar, makna siri’ na pacce  cenderung 

hanya dianggap sebagai nilai maskulinitas saja sehingga perlu bagi mereka untuk 

mendalami secara kontekstual karena hal tersebut dapat menajdi gambaran 

identitas mereka (Hidayat, 2020). 

 Azis dkk (2015) menyatakan bahwa terdapat falsafah nilai-nilai 

kemanusiaan dan berlaku adil baik kepada diri sendiri maupun orang lain yang 

dijunjung tinggi serta juga bagaimana ikut menjaga kepentingan orang lain yang 

terkandung dalam siri’ na pacce (Haerani, 2017). Siri’ na pacce menjadi 
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pandangan hidup agar menjadi pengingat bahwa yang dianggap penting bukan 

hanya kehidupan diri sendiri melainkan juga hidup dan diri orang lain. Selalu 

merasa malu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang 

berlaku dimasyarakat, negara, dan agama serta selalu simpati terhadap penderitaan 

dan kesusahan orang lain yang dibuktikan dengan membantu meringankan beban 

tersebut. 

 Nilai siri’ yang membuat individu sengat menghindari segala perbuatan 

yang menyebabkan hilangnya rasa malu seperti melakukan tindakan kecurangan 

akuntansi, yang jika dalam konteks suku Makassar jika ketahuan melakukan 

kecurangan maka lebih baik mati ketimbang hidup harus menanggung malu 

karena hal tersebut sudah dianggap merusak nama baik pribadi dan keluarga. Nilai 

pacce berarti menjunjung tinggi persaudaraan dan kemanusiaan (Amin, 2019). 

Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah dapat mengajarkan Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah  mengerjakan pekerjaannya untuk kepentingan 

masyarakat. 

 Menurut Hamid et all (2007) budaya siri’ na pacce ialah wujud dari 

perasaan lembut dan suci (Rusdi, 2016). Sesuai dengan kondisi yang ada didaerah 

tersebut dan didukung oleh hukum negara dan agama falsafah siri’ na pacce 

dalam pandangan suku Makassar, masih harus dipercaya dan dilestarikan oleh 

masyarakat namun tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa falsafah ini 

sudah mulai memudar melihat dari sisi perkembangan generasi muda yang 

dipengaruhi budaya luaar dan adat suku Makassar yang kurang, dicerminkan dari 

perilaku dan sikap masyarakat (Hidayat, 2020). 
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D. Pengelolaan Keuangan Daerah  

 Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah 

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Pengelolaan keungan daerah yang baik merupakan salah satu indikator untuk 

mrnciptakan pemerintahan yang baik karena titik tumpu dari semua aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu ada pada aspek keuangan. 

Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik, diperlukan penanaman 

prinsip pengelolaan keuangan diantaranya transparansi dan akuntabilitas. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan 

merupakan segala kegiatan yang didalamnya meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban serta 

pengawasan pengelolaan keuangan. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah ialah keseluruhan kegiatan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan daerah. 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang wujud pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah ialah penyajian laporan keuangan, yaitu pihak yang 

berwenang (pemerintah) wajib untuk menyediakan segala informasi keuangan 

yang sesuai secara transparan dan jujur ke publik karena aktivitas dalam 

pemerintahan yakni untuk menjalankan amanat rakyat (Janeiro, 2018). Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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merupakan wujud penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebelumnya, 

berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

terjadi selama penerapannya. Penyempurnaan Pengaturan tersebut dilakukan 

untuk menjaga tiga pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik yaitu 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.  

 Munawar dkk (2016) menyatakan bahwa kepala daerah juga bertugas 

menyusun kebijakan umum APBD yang berpedoman pada penyusunan APBD 

yang dituangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

(Janeiro, 2018). Untuk memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka 

kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahaui secara menyeluruh atas pertannggungjawaban pemerintah yang 

diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya dan ketaatan pemerintah 

pada peraturan perundang-undangaan. Serta pengelolaan keuangan daerah 

dilakukan sesuai dengan ketentuaan akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan segala saran atau 

perimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menempatkan aspirasi 

dan kepentingan masyarakat di posisi teratas, untuk terciptanya hal yang 

partisipatif. 

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ialah kegiatan yang dilakukan 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dapat 

mengupgrade kualitas kerja lembaga pemerintah apabila melakukannya sesuai 
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dengan tugas dan fungsi yang telah diatur, adanya pengelolaan keuangan daerah 

menjadi salah satu upaya terciptanya kinerja pemerintah daerah yang lebih baik 

dari sebelumnya, terwujudnya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (Tamrin, 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai 

peraturan yang berlaku, bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan keuangan 

daerah tetapi ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang cukup vital karena hal 

tersebut berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat sehingga perlu berhati-

hati dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, Ariany (2010) menyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah memang dibutuhkan untuk merealisasikan dan 

sangat memprioritaskan kemakmuran rakyat (Barrimi et al., 2013)  

 Pengelolaan keuangan yang baik,  sacara tidak langsung dapat membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pihak yang berwenang dalam 

pengelolaan tersebut. Kepercayaan masyarakat juga sangat diperlukan oleh pihak 

pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah agar tidak muncul rasa keraguan, 

kecurigaan, dan segala bentuk pikiran negatif di tengah masyarakat yang dapat 

meretakkan hubungan kedua pihak.  

E. Rerangka Berpikir 

 Berdasarkan penjelasan terkait tinjauan teoritis ditas, maka peneliti 

bermaksud untuk mengungkap budaya siri’ na pacce dalam pengelolaan 

keuaangan daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Jeneponto). Oleh karenanya, untuk dapat membantu dalam memahami 
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penelitian ini, perlu adanya suatu rerangka berpikir yang peniliti sajikan pada 

gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Berpikir 

 Maksud dari gambar diatas ialah, penelitian dilakukan pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kebupaten Jeneponto. 

Penelitian yang dilakukan ini untuk mengungkap budaya siri‟ na pacce dalam 

Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah 

Kabupaten Jeneponto 

Siri’ na Pacce 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Hasil 

Nilai dan Peran Budaya Siri’ 

na Pacce dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten 

Jeneponto 

Kesimpulan 

Agency Theory Teori Interaksi 

Simbolik 
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melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Setelah melakukan penelitian di 

BPKAD Kabupaten Jeneponto maka akan diperoleh hasil penelitian. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat dilihat, diidentifikasi, dan dijelaskan nilai budaya siri‟ na 

pacce dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto. Oleh karenanya, 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan itu. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Metode penelitian kualitatif 

merupakan suatu metode penelitian untuk meneliti sesuai dengan konidisi 

objeknya secara menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, yang dimana 

hasil penelitiannya menitik beratkan ke makna daripada generalisasi 

(Posmodernisme, 2015).  

Sujana (2017) menyatakan tujuan penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada proses memahami, menggambarkan, menjelaskan temuan yang diperoleh 

dari tempat penelitian (Saputra, Putu Budi Anggiriawan, I Nyoman Sutapa, 2018, 

p. 5). Metode ini juga dikenal dengan metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan sesuai dengan kondisi alamiahnya (Posmodernisme, 

2015). Bungin (2012) mengemukakan bahwa ada dua hal yang ingin dicapai 

dalam analisis data kualitatif, yaitu (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu 

fenomena sosial kemudian memperoleh gambaran terhadap proses penganalisaan 

tersebut (2) menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses 

suatu fenomena sosial tersebut (Kurniawan, 2016, p. 8). 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Jeneponto dipilih sebagai situs penelitian karena pemerintah daerah 

Kabupaten Jeneponto termasuk dalam baagian sistem pemerintahan yang 
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mengelola sumber daya dan sumber dana daerah, sehingga dituntut sempurna 

dalam pengelolaannya. Disamping itu, Kabupaten Jeneponto menjadi daerah 

akulturasi kebudayaan Bugis dan Makassar, sehingga banyak terbentuk kekhasan 

budaya didalamnya diantaranya yaitu budaya siri’ na pacce yang masih kental 

sehingga akan memudahkan peneliti untuk menggali moral dari nilai-nilai budaya 

siri’ na pacce sesuai dengan topik penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dengan 

paradigma interpretif. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan penelitian 

dengan menelusuri dan menemukan informasi dari pengalaman manusia atas diri 

dan hidupnya.   

 Tujuan dari fenomenologi ini untuk menelususri bagaimana fenomena 

dirasakan dalam sadar, tindakan dan pikiran seperti bagaimana hal tersebut 

dirasakan atau diterima. Fenomenologi mengusahakan untuk menemukan 

pemahaman terkait bagaimana manusia megkonstruksikan makna dan konsep 

dalam berhubungan lagsung dengan objek. Fenomenologi mendalami sistematis 

pengalaman sadar (dari sudut pandang orang pertama), dan kondisi yang terkait.  

 Paradigma interpretif yaitu cara pandang yang digunakan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat menjelaskan keadaan sosial dari 

sudut pandang individu yang secara langsung ikut serta dalam proses sosial. Pada 

hal ini, lebih menekankan terhadap interpretasi atau pandangan seseorang tehadap 

suatu fenomena. Paradigma interpretif digunakan untuk mengetahui realita sosial 
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dan persepsi manusia melalui pengungkapan mereka melalui pertanyaan 

penelitian yang dilontarkan peneliti.  

C. Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara serta pengamatan peneliti 

melalui informan kunci. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip atau 

dokumen pemerintah daerah serta data-data yang dianggap sesuai dengan topik 

penelitian berupa informasi mengenai pengelolaan keuangan. 

 Penelitian ini menggunakan teknik sample purposif (purposive sample) 

yang menurut Nana Syaodih (2007) yaitu untuk  memfokuskan pada informan-

informan terpilih yang kaya akan informasi terkait masalah atau pembahasan 

dalam penelitian ini untuk studi yang bersifat mendalam (Ratu Sanny Ariyani, 

2013).  

 Penelitian ini menggunakan istilah informan untuk subjek penelitian. 

Informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yaitu memiliki pengalaman (ikut 

serta atau terlibat dalam pengelolaan keuangan daera) dan berpengetahuan lebih 

terkait pengelolaan keuangan daerah, bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, maka dengan pertimbangan tersebut Informan 

pada penelitian ini yaitu, (1) kepala Bidang Anggaran dan satu Kepala Sub Bagian 

Anggaran, (2) Kepala Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dan  satu Kepala Sub 

Bagian Akuntansi Keuangan Daerah, (3) Kepala Bidang Perbendaharaan dan satu 

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, (4) Kepala Bidang Kekayaan Daerah dan 

satu Kepala Sub Bidang Kekayaan Daerah, (5) Bendahara Umum Daerah, dan (6) 
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Masyarakat asli Jeneponto yang bekerja dipemerintahan Jeneponto (ASN). 

Dengan demikian, informan tersebut menjadi kunci dalam mencari informasi yang 

dianggap memeiliki pengetahuan terkait  budaya siri’ na pacce dalam pengelolaan 

keuangan daerah dalam penelitian ini sekitar sembilan orang yang merupakan 

kunci dalam mencari informasi pada pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 

Jeneponto.   

D. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pelaksanan penelitian ini membutuhkan data penelitian dan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dapat menggunakan dua metode yaitu 

metode primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara 

 Wawancara yaitu terjadinya tanya jawab antara peneliti dengan informan 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang terjadi pada dua orang atau 

lebih yang mendengarkan informasi-informasi secara langsung dan mendalam 

dengan detail. Wawancara juga dapat dilakukan melalui media telekomunikasi. 

Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan 

mewakili. 

2. Observasi 

 Observasi merupakan alat dalam penelitian untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu objek yang sesuai 

dengan tema penelitian dan mencatat secara sistematis terkait hal-hal yang perlu 
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diamati. Observasi dilakukan agar dapat memperoleh gambaran secara nyata dari 

suatu kejadian atau peristiwaa di lapangan untuk menjawab pertanyaan dari 

masalah dalam penelitian. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa sejumlah 

data dan fakta yang tersimpan dalam suatu bahan yang mempunyai bentuk. Hasil 

dari dokumentasi yang diperolehdijadikan sebagai tambahan referensi dalam 

mengungkap fakta dan mengulik pembahasan yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. Data dalam bentuk dokumentasi ini tersedia dalam bentuk surat-surat, foto 

atau hal lain yang berkaitan sehingga memberi ruang dan waktu bagi peneliti 

untuk mengetahui kejadian di waktu yang lalu. 

4. Internet Searching 

 Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 

melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 

berkaitan masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai media yang digunakan selama 

kegiatan pengumpulan dan pengolahan data berupa alat yang digunakan untuk 

menggambarkan fenomena alam dan relita sosial yang diamati. Adapun instrumen 

penelitian ini yaitu: 
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1. Buku dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang 

didapatkan dari percakapan dengan informan 

2. Manuskrip berupa pedoman wawancara yang dijadikan sebagai acuan 

untuk mendapatkan informasi dari informan yang berisikan kumpulan 

daftar pertanyaan yang akan diajukan agar proses wawancara relevan dan 

terarah. 

3. Kamera yang digunakan untuk mengabadikan proses penelitian berupa 

berbagai kegiatan yang dianggap penting dan wawancara. 

4. Alat untuk merekan semua proses wawancara dengan informan selama 

melakukan penelitian atau kunjungan di lapangan yaitu berupa 

Handphone. 

F. Teknik Analisis Data 

 Pengungkapan nilai kearifan lokal atau budaya siri’ na pacce dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara mendalam dengan 

teknik sample purposife dalam pengambilan data penelitian. Teknik analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika pengumpulan data dilakukan hingga 

selesainya pengumpulan data.   

 Analisis data kualitatif didasarkan pada hubungan semantis antara variabel 

yang sedang diteliti. Adapun tahapan atau teknik analisis data yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Collecting data untuk mengumpulkan data noema (menangkap apa yang 

tampak dari pengalaman informan) dan noesis (makna yang lebih 
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mendalam dari noema dimana peneliti menyimak apa yang terkandung 

dibalik noema tersebut). 

2.  Reduksi data dalam hal ini yaitu proses memilih tema utama 

(pemfokusan) yang sesuai dengan pokok pembahasan penelitian, 

penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data mentah yang terdapat 

dalam catatan tertulis  yang ditemukan di lapangan selama berlangsungnya 

penelitian.  

3.  Tahap ketiga yaitu mengabstraksikan keseluruhan proses atau 

menganalisis korelasi antara noema dan noesis yang dikenal dengan teknik 

eidetic reduction untuk mengeidentifikasi komponen dasar dari suatu 

fenomena (Mulia, 2012). Dalam hal ini, peneliti berusaha mengungkap 

ataupun mengeksplorasikan nilai-nilai budaya siri’ na pacce kedalam 

praktik pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan.  

4.  Tahap keempat adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara 

bertahap dengan memperhatikan perkembangan pengolahan data serta 

memperhatikan keakuratan dan validasi data yang diperoleh untuk 

membuat verifikasi atau kesimpulan. 
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G. Uji Keabsahan 

 Untuk mengkaji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai 

dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data tersebut untuk keperluaan 

pengecekan sebagai pembanding data tersebut.  Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, maksudnya 

membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini 

dapat peneliti capai dengan cara sebagai berikut: 

1. Membandingkan hasil pengematan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan sesuatu yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi 

3.  Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dalam berbagai 

pendapat dengan pendapat yang ahli dalam bidang yang sedang diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 

 Jeneponto merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 

selatan, yang letaknya berada di ujung bagian barat dan memakan jarak tempuh 

sekitar 90 KM dari pusat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dengan 

Bontonsunggu sebagai ibu kota kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang No.29 

Tahun 1959 tepatnya pada tanggal 1 Mei 1959 menjadi waktu terpisahnya Takalar 

dari Jeneponto dan ditetapkan sebagai tanggal terbentuknya Daerah Tingkat II di 

Sulawesi Selatan (Diskominfo, 2019) 

 Ada dua kerajaan yang terkenal pernah berdiri di Kabupaten Jeneponto yaitu 

kerajaan Bangkala yang berdiri pada abad ke-16 Masehi yang wilayah 

kekuasaannya ialah Jeneponto bagian barat dan kerajaan Binamu yang didirikan 

pada abad ke-17M yang wilayah kekuasaannya meliputi Jeneponto bagian Timur. 

Di Kabupaten Jeneponto berdiri 2 pembangkit listrik yaitu Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) Punagaya Jeneponto sebagai pembangkit listrik pertama 

yang beroperasi di Jeneponto dengan kapasitas 2×100 MW selanjutnya 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo I yang menjadi pembangkit listrik 

tenaga bayu kedua di Indonesia. Sehingga, menjadikan Kabupaten Jeneponto 

menduduki posisi sebagai daerah penyuplai energi listrik terbesar di Sulawesi 

Selatan (https://jenepontokab.go.id, 2022). Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten 

Jeneponto cukup banyak, yang paling populer yaitu garam sehingga menjadikan 
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Kabupaten Jeneponto sebagai satu-satunya sentra produksi garam di pulau 

sulawesi. 

 Jika dilihat secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di antara 

5”16‟13” – 5” 39‟34” Lintang Selatan dan 12” 40‟19” – 12” 7‟31” Bujur Timur. 

Pada tahun 2017, total penduduk Kabupaten Jeneponto ialah 359.787 orang yang 

tersebar di 11 kecamatan. Kecamatan Binamu merupakan kecamatan dengan 

jumlah penduduk terbesar yaitu 56.068 orang (https://jenepontokab.go.id, 2017).  

 Pemerintahan Daerah Jeneponto mencakup desa atau kelurahan yang terbagi 

atas 82 Desa dan 37 Kelurahan. Berikut disajikan tabel 4.1 uraian wilayah 

administrasi kecamatan yang ada di Jeneponto beserta jumlah desa dan 

kelurahannya. 

Tabel 4.1  

Wilayah Kecamatan Kabupaten Jeneponto 

No. Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan 

1. Bangkala 10 4 

2. Bangkala Barat 7 1 

3. Tamalatea 6 6 

4. Bontoramba 11 1 

5. Binamu 1 12 

6. Turatea  11 0 

7. Batang  4 2 

8. Arungkeke  7 0 

9. Tarowang  8 0 

10. Kelara  5 10 

11. Rumbia  12 1 

Sumber data :Website Resmi Kabupaten Jeneponto 

https://jenepontokab.go.id diakses 10 April 2022 (diolah) 

 Bontosunggu merupakan wilayah yang dijadikan sebagai pusat kota 

Kabupaten Jeneponto terletak di Kecamatan Binamu. Diketahui bahwa masih 

banyak dijumpai Desa yang tertinggal yang apabila yaitu sebanyak 39 Desa, 
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sedangkan desa yang lainnya tidak tertinggal lagi. Tanah negara yang telah 

disertifikatkan pada tahun 2017 luasnya yaitu 879,80 Ha. Pedandaftaran hak 

pencatatan tanah di Jeneponto diantaranya yaitu sebanyak 3.800 pemberiaan hak, 

hak dana bangunan 305, hak pakai  sebanyak 67, pemisahan sejumlah 873, dan 7 

sertifikat pengganti (https://jenepontokab.go.id, 2017).  

 Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, di 

sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur Kabupaten Takalar sebelah 

Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 173.771 sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebesar 186.016 yang disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan yang 

berjenis kelamin perempuan. Berikut uraian kependudukan di Kabupaten 

Jeneponto disajikan dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2  

Kependudukan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan 

1. Bangkala 26.312 25.575 

2. Bangkala Barat 14.109 14.360 

3. Tamalatea 20.288 21.522 

4. Bonto Ramba 17.393 18.849 

5. Binamu 27.253 28.815 

6. Turatea 15.479 16.523 

7. Batang 9.120 10.374 

8. Arungkeke 8.793 9.724 

      9. Ta Tarowang 10.906 11.776 

10. Kelara 12.893 14.376 

11. Rumbia 11.225 12.122 

Sumber data: Website Resmi Kabiupaten Jeneponto 

https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral diakses 20 Juni 2022 
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 Tabel diatas membuktikan bahwa penduduk Kabupaten Jeneponto 

terbanyak pertama berada di Kecamatan Binamu yang kedua terbanyak yaitu 

berada di Kecamatan Bangkala dan yang terbanyak ketiga yaitu Kecamatan 

Tamalatea. Jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Arungkeke. 

 Pemerintahan Kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang bupati dan wakil 

bupati yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 

sekali dalam setiap lima tahun masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 

1945. Berikut dambaran sejarah pemerintahan di Kabupaten Jeneponto sejak 

tahun 1960 sampai sekarang disajikan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3  

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Jeneponto 

No. Bupati Wakil Bupati Masa 

Jabatan 

Prd 

1 Abd. Jalil Sikki  1960-1966 1 

 Drs. M. Daud Nompo 

(Pelaksana tugas) 

 1967-1967  

2 Morra Kareng Bilu  1967-1972 2 

 A.M. Amin Situru 

(Pelaksana tugas) 

 1973-1974  

3 Ishak Iskandar  1974-1980 3 

4 Drs. Palengkey Dg. Lagu  1980-1985 4 

5 Drs. Sehuddin  1985-1990 5 

6 Drs. H. M. Ilyas 

Mattewakkang 

 1990-1993 6 

7 H. Sirajuddin S  1993-1998 7 

8 Dr. Ir. H Baharuddin Baso 

Tika Ms 

 1998-2003 8 

9 Drs. H. Radjamilo M.P 
H. Sjamsuddin 

Zainal, S.E. 

2003-2008 9 

  
Drs. H. Baharuddin 

Baso Tika 

2008-2013 10 

10 Drs. H. Ikhsan Iskandar 
H. Mulyadi 

Mustamu, S.H 

2013-2018 11 
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H. Paris Yasir, S.E 

2018-2023 12 

Sumber data :Website Resmi Kabupaten Jeneponto 

https://jenepontokab.go.id diakses 10 April 2022 

 Sebagai kabupaten, tentunya memiliki harapan-harapan berlandaskan pada 

kepentingan bersama yang ingin diwujudkan melalui kinerja pemerintah daerah 

yang efektif dan efisien. Dengan adanya cita-cita atau impian daerah maka 

pemerintah dapat menentukan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai 

tujuan bersama tersebut. Tujuan itu menjadi arah daerah kedepannya yang 

dituangkan ke dalam visi dan misi daerah. 

 Visi dijadikan sebagai rangkuman dari segala harapan yang ingin 

direalisasikan oleh suatu daerah. Visi tersebut yang akan menjadi cambuk agar 

daerah tersebut tetap diakui eksistensinya serta menjadi poros agar daerah tersebut 

realistis arah dan tujuannya. Sehingga yang menjadi sasaran dalam 

memformulasikan kebijakan perencanaan pembangunan yaitu konsisten pada visi 

pembangunan daerah dan tujuan pembangunan nasional (Sudin, 2018). 

 Bentuk dari cita-cita realistis daerah yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten 

Jeneponto, dimuat dalam bentuk visi pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto: 

“JENEPONTO SMART 2023 berdaya saing, maju, religius dan berkelanjutan”. 

Misi merupakan bentuk untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi yang 

akan menjelaskan tentang ha-hal utama dan penting untuk melaksanakan program 

pemerintah dengan tujuan supaya program pemerintah terarah dan fokus sehingga 

dalam pelaksanaannya dilakukan dengan efektif. Adapun misi kabupaten 

Jeneponto yang dimuat dalam misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 

2018-2023, ialah sebagai berikut: 
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1.  Mengakselerasi perbaikan indeks pembangunan manusia 

2.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  

3.  Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintah yang 

profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan  

4.  Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur 

wilayah secara merata 

5.  Meningkatkaan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya 

daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan invesrasi yang 

berkeadilan. 

6.  Mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang efektif, efisien, 

produktif, transparan dan akuntabel. 

7.  Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya 

8.  Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban. 

2. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Jeneponto 

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto yang 

kemudian menjadi landasan lahirnya Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 45 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. 

Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto 

yaitu sebagai pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 

meliputi bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang 
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aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang sekaligus 

menjalankan tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah dan sebagai Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang tugas pokonya yaitu membantu Bupati 

Jeneponto dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh 

tugas penyelenggaraan kewenangan daerah serta merumuskan kebijakan di bidang 

keuangan dan aset daerah serta penilaian terhadap pelaksanaannya, 

mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penganggaran, 

pelaksanaan, dan pelaporan aset daerah. 

a) Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Jeneponto 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibawahnya 

yaitu: 

a. Sekertaris yang terdiri atas: 

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan 

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan 

b. Kepala Bidang Anggaran yang terdiri atas: 

1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran 

2) Kepala Sub Bidang Pengendaliaan Anggaran 

3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilaian 

Pemerintah Ahli Muda 
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c. Kepala Bidang Perbendaharaan yang terdiri atas: 

1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas 

2) Kepala Sub Bidang Belanja 

3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilaian 

Pemerintah Ahli Muda 

d. Kepala Bidang Akuntansi yang terdiri atas: 

1) Kepala Sub Bidang Analisis Pencatatan Transaksi 

2) Kepala Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi 

3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilaian 

Pemerintah Ahli Muda 

e. Kepala Bidang Aset yang terdiri atas: 

1) Kepala Sub Bidang Inventaris Barang Daerah 

2) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah 

3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilaian 

Pemerintah Ahli Muda 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto 
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B.  Hasil dan Pembahasan 

1) Mengungkap Makna Siri’ na Pacce dalam Pandangan BPKAD 

Kabupaten Jeneponto 

Setiap daerah yang ada di Indonesia masing-masing memiliki budaya. Namun 

pada masa sekarang ini, beberapa budaya di daerah tertentu ada yang telah terkikis 

oleh zaman dan ada juga yang masih tumbuh subur dan dipelihara dengan baik 

oleh masyarakat. Di Sulawesi Selatan, salah satu budaya Bugis-Makassar yang 

masih sangat populer dan dijadikan sebagai filosofi hidup sampai saat ini yaitu 

budaya siri’ na pacce. 

Beberapa hal yang biasanya dapat menciptakan rasa malu yaitu pertama, dari 

dalam diri sendiri bersumber dari perasaan. Kedua, keterikatan dalam pemahaman 

terhadap agama atau ketuhanan. Ketiga, tercipta dari kebiasaan turun temurun 

lingkungan sekitar atas keyakinan masyarakat akan budaya tertentu atau kearifan 

lokal. Ungkapan tersebut berasal dari Guru Besar UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

yaitu Prof.DR. Akhmad Mujahidin pada tahun 2016. 

Siri’ na pacce adalah falsafah sepaket yang tidak terpisahkan dan tidak berdiri 

sendiri karena mempunyai kesesuaian dan keterkaitan. Siri’ na pacce dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk menilai seseorang benar atau tidaknya dalam berpikir 

dan bertindak. Kabupaten Jeneponto yang tergolong kedalam suku Makassar 

masih populer dengan nilai budaya siri’ na pacce meskipun tidak sedikit juga 

masyarakatnya yang melupakan nilai budaya tersebut sehingga sering kali disebut 

sebagai seseorang yang tena siri’ na paccena atau tidak punya rasa malu (harga 

diri) dan tidak punya perasaan (tidak berperi kemanusiaan). 
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Budaya tersebut tidak lepas dari pandangan dan penilaian masyarakat 

Jeneponto dalam  mengamati kejadiaan di lingkungannya. Misalnya saja apabila 

seseorang ketahuan berbuat salah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan norma 

sosial dan agama maka komentar masyarakat yang seringkali dilontarkan atau 

terdengar yaitu tau kurang siri’ anre paccena yang diartikan sebagai orang yang 

tidak malu dan tidak berperasaan serta kurang siri’ kapala’ rupa diartikan yaitu 

tidak punya malu tebal muka namun maknanya ialah sangat tidak punya malu.   

Untuk penerapannya, hal tersebut tidak terkecuali dalam tatanan 

pemerintahan, khususnya dalam hal yang terbilang  sensitif yaitu yang berkaitan 

dengan uang dalam hal ini berlaku bagi pemangku amanah untuk mengelola 

keuangan Kabupaten Jeneponto dituangkan kedalam tugas dan fungsi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto umum dan lebih 

spesifiknya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang atau jabatan 

masing-masing. Pelaksanaan atau penyelesaian tugas dan fungsi tersebut perlu 

adanya prinsip yang menjadi pegangan agar tidak keluar dari jalur yang 

seharusnya. Ada yang memegang teguh nilai agama untuk tidak keluar batas 

dalam berperilaku dan ada juga yang menjadikan nilai-nilai yang tumbuh di 

masyarakat sebagai pembatasnya seperti penerapan nilai budaya siri’ na pacce 

tersebut. 

Salah satu semboyan suku Makasar (pappasang) yang diambil  dari 

kalimat atau penggalan dalam syair sinrilik makassar yang berhubungan dengan 

siri’ dalam penelitian yang dilakukan oleh Haerani (2017) ialah: 

“Takunjunga’ bangunturu’ na kuginciri’ gulingku, kualleanna tallanga na 

toali’a”  
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Arti atau terjemahan dari kalimat diatas ialah: “layarku telah 

kukembangkan, kemudiku telah kupasang, aku memilih tenggelam daripada 

melangkah surut” (Haerani, 2017). 

Namun apabila dimaknai secara mendalam terkait ungkapan diatas dapat 

diartikan bahwa jangan atau tidak langsung saja mengikut angin buritan dan 

kemudian memutar kemudi karena tidak dapat mengarungi lautan, takut akan 

keadaan atau hal-hal yang menanti didepan, lebih baik tenggelam daripada 

kembali lagi dengan tidak membawa atau menghasilkan apapun (tangan kosong). 

Jika dikaitkan dengan tata laksana pemerintahan yaitu dalam mengerjakan 

kewajiban yang dipercayakan oleh masyarakat dan tertulis dalam aturan-aturan 

yang berlaku, mencegah atau melindungi diri dari tindakan yang melanggar atau 

diluar dari aturan yang ada seperti melakukan kecurangan. Meskipun banyak 

kesempatan untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam  mengelola 

keuangan seperti perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme karena hal tersebut 

dapat merusak nama baik dan mempertahankan harga diri atau adanya rasa malu 

(siri’) adalah hal yang utama, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah 

diberikan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan malu untuk 

tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar, akan terus 

berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan kualitas kerja sesuai dengan 

harapan, terus memotivasi diri dalam bekerja karena malu apabila hasil dari 

pekerjaannya megecewakan pihak yang telah memberikan kepercayaan atau 

tanggungjawab. 
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Pappasang atau syair tersebut merupakan kalimat yang masih sering 

terdengar hingga sekarang ini. Pappasang tersebut selalu digunakan sebagai 

pengingat dalam bekerja yang dapat dimaknai bahwa seseorang ini berupaya 

untuk menarik diri agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang salah dalam 

bekerja serta fokus dalam mengerjakan tugasnya secara baik dan benar dengan 

lebih memilih untuk lelah dalam bekerja agar hasil kerjanya memuaskan daripada 

menyerah lantas berhenti bekerja dan tidak menghasilkan apapun.  

Pappasang suku Makassar tersebut  hadir karena mengiringi atau 

menyesuaikan dengan budaya yang dianut oleh masyarakat suku Makassar yaitu 

budaya siri’ na pacce. Setiap pappasang atau kalimat pengingat berdasarkan atas 

kenyataan yang dilihat dan kondisi atau keadaan lingkungan yang sesuai dengan 

masyarakat suku Makassar. 

Hal tersebut diatas, sangat berkaitan dengan budaya siri’ na pacce karena 

dari pappasang tersebut memberi gambaran bahwa seseorang akan menjaga dan 

mementingkan harga dirinya yaitu berupa nama baik dalam menjalani peran yang 

telah diberikan kepadanya dalam hal ini karena adanya siri’ dan akan berkeja 

secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan yang diharapkan 

sebagai bentuk kepeduliaan terhadap sesama atas tanggungjawab yang 

dipercayakan kepadanya, dalam hal ini yang dimaksud ialah  pacce.  

Siri’ na pacce bukan hanya sekedar menjadi budaya yang terus dihidupkan 

agar menjadi tembok penghalang dari hal-hal negatif lebih dari itu siri’ na pacce 

dapat mempererat persaudaraan karena dari nilai budaya tersebut tumbuh rasa 

saling menghargai dan peduli terhadap sesama. 
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Pernyataan diatas juga disinggung dalam Al-Qur‟an terkait diberikannya 

kebebasan kepada manusia untuk menentukan dan mempertimbangan segala 

sesuatu dalam hidupnya berupa tindakan dan keputusan, tetapi diingatkan untuk 

menghindari hal-hal yang tidak terpuji karena segala sesuatu yang dikerjakan 

disaksikan olehNya dan akan ada pembalasaNya yaitu firman Allah Azza wa Jalla 

pada Surah Fussilat/41:40 sebagai berikut: 

ََّّاِن َّ ذِيْن 
 
ََّّال حِدُوْن 

ْ
اَّفِيْ ََّّيُل يٰتِن 

ٰ
اَّا

 
ََّّل يْن  ف  خْ ا ََّّي  يْن 

 
ل نََّّْع  م  ف 

 
قٰىَّا

ْ
ل يْد ََّّالن ارََِّّفِىَّيُّ نََّّْخ  م 

 
َّا

يْ َّ تِ
ْ
مِنًاَّي أ

ٰ
يْم ََّّا ةََِّّي  لِيٰم 

ْ
يْاَّ ََّّال

ُ
ل اَّاِغْم  اَّاِن ه ََّّ َّشِئْجُمََّّْم  ََّّبِم  يْن 

ُ
ل ػْم  صِيْد ََّّث  ٤٠ََّّب 

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda (kebesaran) 
Kami, (mereka) tidak tersembunyi dari Kami. Apakah orang-orang yang 

dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah yang datang pada hari 

Kiamat dengan aman sentosa? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! 

Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Kementerian 

Agama, 2019a). 

Makna dari firman Allah itu dapat dilihat jika orang-orang terus melakukan 

perbuatan tercela (mengingkari tanda-tanda kebesaranNya) padahal telah 

ditetapkan aturan-aturan yang diberlaku maka lakukanlah sesuai dengan yang 

diinginkan. Apabila setiap individu melakukan sesuai dengan keinginannya maka 

hilang batasan-batasan sebagai manusia dengan sesama manusia maupun  manusia 

kepada tuhan yang demikian menggambarkan bahwa manusia tersebut tidak 

menerapkan atau mengiplementasikan nilai budaya siri’ na pacce karena dari 

perilaku tersebut berarti ia telah mengenyampingkan rasa malu dan kepeduliaan 

terhadap sesama, disebabkan oleh keinginan untuk hidup sesuai dengan yang di 

inginkan atau semaunya dan melepas diri dari ketentuan serta aturan yang ada. 
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Penerapan siri’ na pacce itu dapat menghalangi diri dari keburukan dan menuntut 

diri dalam kebaikan maka dapat dianggap bahwa hal itu bisa menjadikan manusia 

lebih beriman karena iman yang melatar belakangi perbuatan manusia, tinggi atau 

rendahnya iman manusia terlihat dari perbuatannya. Semakin tinggi iman maka 

semakin banyak hal-hal baik yang dilakukan. 

Pappasang yang lainnya yang sesuai atau berkaitan dengan budaya siri’ na 

pacce ialah: 

“Punna teai kau ampatanjengi teako allei anjo kayu ripatanjenga. Punna 

teai barangnu teako allei. Punna teai kau antattaki teako allei anjo kayu 

lekbaka ri tatta ujunna”.  

  Dari pernyataan tersebut berarti bahwa jangan mengambil kayu yang 

disandarkan jika bukan kamu yang menyandarkannya. Jangan mengambil barang 

yang bukan milikmu. Jangan mengambil kayu yang ditetak pangkalnya, jika 

bukan kamu yang melakukannya. Makna dalam pappasang tersebut memberikan 

isyarat mengenai pentingnya selalu mengingatkan diri untuk tidak mengambil  

hak orang lain, bentuk peringatan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan 

milik kita. Jika dikhayati atau memaknai secara mendalam, hal tersebut 

merupakan wujud dari urgensi nilai kejujuran. Berdasarkan pemaknaan 

pappasang tersebut nilai yang terkandung didalamnya itu dihadirkan karena 

dijadikan sebagai pendukung dari penglihatan dan penilaian leluhur terhadap 

lingkungan budaya kehidupan masyarakat Suku Makassar yang sampai saat ini 

masih dirasakan yaitu budaya siri’ na pacce. 

Pappasang tersebut ialah larangan yang menjadi alarm bagi masyarakat 

suku Makassar agar senantiasa melestarikan dan mengamalkan kejujuran dalam 
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kehidupan sehari-hari. Nilai yang diharapkan dapat terus dilestarikan itu sejalan 

dengan budaya siri’ na pacce karena dengan adanya rasa malu, harga diri, dan 

perasaan manusiawi dapat mendorong seseorang untuk berlaku jujur seperti 

mengharamkan diri untuk menikmati sesuatu yang bukan  haknya dan membantu 

memudahkan hak tersebut sampai kepemiliknya atau jujur dalam setiap perkataan 

dan perbuatan. Ungkapan ini, sejalan dengan ungkapan dalam penelitian yang 

menyatakan bahwa budaya siri’ na pacce mengharapkan agar setiap individu 

menunaikan kewajibannya dengan profesional karena adanya tanggung jawab 

sosial, serta mengedepankan harga diri dalam menyelesaikan kewajiban itu 

mampu menjadikan pribadi yang lebih tekun, dapat dipercaya, dan  mengamalkan 

nilai-nilai kejujuran (Ultsani et al., 2019). 

Penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan pernyataan Bendahara Umum 

daerah dari wawancara yang dilakukan bahwa: 

“...pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan prosedur dan uang ...ini 

bisa saja kita membuat sesuatu tidak sesuai dengan aturan yang ada tapi 

kalau kita pegang ini, ini adalah hukum masyarakat, kaidah masyarakat 

yang tidak tertulis tetapi tertanam dikita. Misalnya saja seorang bendahara 

tentu bisa saja dia ambil uang, seorang pelaksana kegiatan bisa saja 

kegiatannya tidak jalan tapi uangnya terealisasi.” 

Merujuk pada pernyataan itu dapat dimaknai dengan jelas bahwa siri’ na 

pacce ini bukan hanya sebatas budaya saja dikalangan masyarakat Jeneponto 

tetapi penerapannya luas dan mendalam. Sebagai pengelola keuangan, budaya itu 

secara tidak langsung turut menjadi pencegahan terjadinya penyelewengan uang. 

Seperti yang sering terdengar bahwa uang adalah hal yang paling sensitif maka 

tentunya pengelolaannya harus hati-hati dan dilakukan secara sadar. Maksudnya, 

mengingat bahwa uang yang sedang dikelola bukan kepunyaan secara pribadi 
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tetapi punya daerah dan berkewajiban itu mengatur arah tujuan atau 

penggunaannya. Dengan uang banyak yang menjadi buta mata dan hati, maka 

memang diperlukan siri’ na pacce ini sebagai tembok penghalang dengan 

mengimplementasikannya, setiap individu dapat melihat dengan jelas karena siri’ 

membuka mata untuk melihat adanya sanksi sosial yang akan dirasakan apabila 

keluar dari jalur yang seharusnya maka perasaan malu akan timbul dan membuka 

hati karena pacce dapat membangun perasaan tidak tega untuk menggunakan hak 

umum untuk kepentungan pribadi. 

Kepala bidang Aset BPKAD Jeneponto yang memberikan penjelasan yang 

berkaitan dengan ungkapan yang dikeluarkan oleh kepala BPKAD Jeneponto, 

pernyataan beliau ialah: 

“Saya rasa kalau mau dipakai dalam mengelola keuangan itu kita bisa 

mengelolanya secara bijak... tetapi untuk kebijakan, itu tidak bisa karena 

kebijakan yang dibuat itu harus berdasar atau bersumber dari peraturan”. 

Berpacu dalam ungkapan itu dapat dimaknai bahwa pendalaman siri’ na 

pacce dalam hal pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong masyarakat 

untuk ikut merasakan dan menikmati kehidupan yang memadai dalam daerah 

tersebut karena pegelolaan keuangan yang cermat ini menjadi tombak 

perealisasian harapan-harapan masyarakat dari segala hal yang belum sempat 

dilakukan perbaikan. Melalui budaya tersebut, pacce menjadi pengantar yang 

akan memunculkan perasaan sedih atau tidak tega menyaksikan apabila 

masyarakat tidak ikut menikmati kekayaan yang dimilki daerah sekalipun yang 

bisa dinikmati langsung secara bersama-sama hanya fasilitas publik dan siri’ akan 

menjadi jembatan yang mengantar pada usaha untuk menjaga nama baik dengan 
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tidak menggunakan hak publik  atau bahkan menjadikannya hak pribadi, korupsi 

akan menghapus nama baik pribadi dan keluarga karena dianggap pencuri. 

Berdasarkan pada penjelasan informan diatas, maka dapat dimaknai bahwa 

siri’ na pacce ini menjadi suatu hukum dan cambuk dalam diri setiap individu 

untuk mengerjakan atau menggunakan jabatan yang diberikan dengan bijak. 

Maksudnya, segala kegiatan yang dilakukan tidak berdasarkan dengan aturan atau 

ketentuan yang ada maka secara langsung timbul dari dalam diri rasa bersalah, 

kemudian malu (siri’) terhadap semua pihak yang dicurangi, sehingga 

beranggapan telah berkhianat karena tidak peduli, tidak berperasaan dan 

mengubur rasa pedih (pacce) untuk ingkar atas pekerjaan yang telah diberikan 

dengan penuh kepercayaan karena melupakan kepentingan masyarakat. Hal ini, 

sejalan dengan penjelasan Bendahara umum daerah lebih lanjut, beliau 

mengatakan bahwa: 

“... saya kira ini sangat baik membuat orang merasa kalau saya berbuat 

salah bagaimana nanti keluarga saya, kalau saya berbuat salah mengambil 

uang tidak melakukan kegiatan bagaimana dampak hukum, bagaimana 

dengan keluarga dan sanksi-sanksi masyarakat yang ada nanti baruki jalan 

na bilang ianu itu pernah mengambil ini. Saya kira ini apabila dipegang 

baik-baik maka ini akan menjadi salah satu trompoin dalam pengelolaan 

daerah misalnya saja kita sudah sampaikan mana SPJ berarti dari situ 

segera diselesaikan”. 

Maknanya, dengan menanmkan budaya siri’ na pacce akan membuat 

individu mempertimbangkan segala sesuatu yang ingin dilakukan dengan tidak 

memikirkan diri sendiri tetapi mengingat keluarga yang juga akan ikut terkena 

imbas dari segala bentuk perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang 

memalukan, akan membuat keluarga malu. Maksud dari penjelasan diatas terkait 

penyelesaian SPJ tersebut, pegawai yang sudah mendapat peringatan untuk 
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menyelesaikan pekerjaannya secara otomatis jika memiliki rasa malu, maka akan 

langsung diselesaikan dan rasa kemanusiaan atau pedih karena telah  

mengabaikan suatu pekerjaan yang dapat berdampak keorang lain. Namun, 

apabila tersadar untuk tetap menghidupkan budaya siri’ na pacce sebagai bentuk 

mempertahankan harga diri dan ingin tetap hidup baik dalam bermasyarakat di 

Kabupaten Jeneponto yang membuat setiap individu siap bertanggungjawab atas 

segala hal yang dilakukan.  

Siri’ na pacce bukan hanya sekedar menjadi budaya yang terus dihidupkan 

agar menjadi tembok penghalang dari hal-hal negatif lebih dari itu siri’ na pacce 

dalam konsep bermasyarakat dapat mempererat persaudaraan karena dari nilai 

budaya tersebut tumbuh rasa saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Hal 

tersebut didukung oleh kepala bidang perbendaharaan dari hasil wawancara, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Dalam bidang perbendaharaan memberikan pelayanan semaksimal 

mungkin ke orang yang membutuhkan pelayanan terkait tupoksi di bidang 

perbendaharaan, agar bekerja sesuai dengan prosedur atau tupoksi ...kalau 

ada kesalahan kita harus sampaikan ke OPD bahwa ini salah...” 

Ungkapan dari kepala bidang perbendaharaan tersebut, menggambarkan 

bahwa budaya siri’ na pacce ini tidak hanya sebatas budaya yang dijadikan 

sebagai norma sosial dalam melindungi diri dari hal-hal yang menyalahi aturan 

bangsa, negara dan agama. Lebih dari itu, siri’ na pacce dapat menjadikan 

individu lebih menghargai sesama atau menghormati kehadiran setiap keperluan 

individu, lebih peka dengan keadaan atau peduli dengan lingkungan sosial, setiap 

kesalahan yang dilakukan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya harus 
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dikoreksi atau diberitahukan dengan cara yang benar agar tidak terjadi 

kesalahpahaman yang merupakan bentuk realisasi dari “menghargai”.  

Melayani setiap yang datang dengan penuh rasa menghargai atau 

menghormati dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas diri dalam 

berinteraksi dan bersosialisasi. Dengan bersikap demikian, maka akan 

membangun hubungan baik sehingga akan terdorong untuk saling tolong 

menolong. Seperti halnya bahwa dibagian perbendaharaan akan memberikan 

koreksi kepada OPD atau pegawai terkait hal yang tidak sesuai dengan prosedur 

yang merupakan bentuk dari pelayanan sekaligus pertolongan untuk dapat 

merealisasikan tujuan atau kepentingannya. Pihak OPD atau pegawai tersebut 

yang mengikuti segala prosedur yang ditetapkan di bidang perbendaharaan dan 

tidak menerapkan kolusi, korupsi dan nepotisme juga dapat dikatakan sebagai 

menghargai, menghormati, dan menolong bagian perbendaharaan supaya bekerja 

dengan baik sesuai  peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Merujuk pada ungkapan diatas oleh Kepala Bidang Perbendaharaan 

BPKAD Jeneponto yang apabila dijabarkan maksudnya yaitu siri’ membuat 

pegawai di bidang perbendaharaan mengenyampingkan perasaan sungkan (dalam 

hal positif) untuk memberitahu kesalahan yang ada atau sesuatu yang perlu 

diperbaiki agar sesuai dengan prosedur karena siri’ untuk menyalahi ketentuan 

meskipun sebenarnya rasa sungkan juga bagian dari siri’ tetapi ini dimaksudkan 

diluar dari konteks yang negatif. Misalnya, sungkan mengoreksi karena senior 

atau adanya hubungan keluarga. Dan pacce yang mendorong pegawai di bidang 
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perbendaharaan untuk sigap melayani dan merespon setiap orang yang 

berkepentingan dan berada dilingkungannya. 

Penjelasan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang 

Anggaran BPKAD Jeneponto yang menyatakan bahwa: 

“...kita harus bekerja dengan prokab, regulasi, sesusai dengan peraturan 

dan itu harus memang sudah ketentuan peraturan perundang-undangan 

kalau kita melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan 

regulasi tidak sesuai dengan SOP maka efeknya akan kembali ke kita 

sendiri...dalam konteks pelayanan kan kita disini urusannya pengelolaan 

keuangan daerah itu ada beberapa proses administrasi pencairan, proses 

penyusunan anggaran dalam perlakuan ini kita harus budayakan keadilan 

dan kemanusian.” 

Makna dari ungkapan diatas bahwa, hadirnya budaya siri’ na pacce maka 

segala sesuatu yang akan dilakukan dalam lingkup pekerjaan, harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan hal tersebut merupakan sesuatu yang mengikat jadi 

memang seharusnya menjadi dasar atau landasan dalam bekerja yaitu misalnya 

merujuk pada peraturan perundang-undangan dan dalam proses pengelolaan 

keuangan daerah yang didalamnya ada proses pelayanan maka ditekankan untuk 

menanamkan rasa adil dan berperi kemanusia. Melalui bantuan budaya siri’ na 

pacce maka hal tersebut dapat terealisasi karena apabila tidak mematuhi aturan 

main yang telah tersedia maka akan berdampak ke diri sendiri sehingga akan 

mempengaruhi nama baik (siri’) yang dengan penuh perjuangan telah dijaga 

sehingga terus mempertimbangkan dan menghalangi diri dari perbuatan itu, 

pelanggaran yang dilakukan menimbulkan penilaian negatif terhadap diri sendiri 

serta apabila dalam melakukan pelayanan tidak adil dan tidak manusiawi maka 

dapat dianggap bahwa individu tersebut tidak mempunyai perasaan dan tidak 
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bekerja sebagaimana seharusnya karena sudah menjadi bagian dari pekerjaannya 

untuk melayani pihak-pihak yang berkepentingan. 

Setiap instansi yang sasaran pekerjaannya dibidang pelayanan, tentunya 

sangat diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat 

tanpa memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap yang berkepentingan. 

Sikap yang seperti itu dasarnya ialah rasa kemanusiaan dan tanggungjawab. 

Keduanya, dapat dikaitkan dengan budaya siri’ na pacce karena melihat dari sisi 

budaya itu, setiap individu yang lari dari hakikatnya sebagai manusia untuk saling 

menghargai dan bermanfaat untuk satu sama lain khususnya yang mempunyai 

kuasa lebih, secara otomatis akan merasa tidak percaya diri untuk menyebut 

dirinya makhluk sosial yang manusiawi dan merasa bersalah atau ikut merasakan 

kepedihan yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan atas perilaku negatifnya. 

Khususnya, dalam hal ini BPKAD Jeneponto yang tidak hanya berada 

pada poros pengelolaan keuangan daerah saja tetapi juga pada pelayanan semua 

pegawai atau OPD yang secara langsung berurusan dengan bidang 

perbendaharaan. Begitupun dengan yang memiliki kepentingan tetap mematuhi 

tatanan dan nilai budaya yang tumbuh diseluruh sektor masyarakat Jeneponto 

yaitu siri’ na pacce agar tidak memanfaatkan keadaan seperti mengaitkan segala 

urusan dengan hubungan kedekatan atau kekeluargaan dan kemampuan material 

yang dimilikinya. Sangat dianjurkan untuk tidak membeda-bedakan yaitu dalam 

hal ini terkait dengan memberikan pelayanan sepenuh hati tanpa menciptakan 

sekat antara satu dengan yang lain untuk memberikan manfaat kepada orang lain 

melalui upaya pengoptimalisasian kinerja dan bijak dalam memangku jabatan 
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yang diberikan.  Jangan menjadikan adanya keberagaman atau perbedaan sebagai 

hal yang membuat oknum memberikan pelayanan yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Namun, adanya perbedaan itu digunakan untuk saling mengenal 

untuk dapat saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan atau urusan 

dikemudian hari. 

Namun, perlu diperhatikan juga terkait konteks penerapan siri’ na pacce 

itu. Mengatas namakan nilai budaya tersebut dalam hal-hal yang menyalahi aturan 

atau tidak sesuai dengan kaidah pekerjaan. Siri’ na pacce terkadang juga disalah 

artikan seperti mengambil tindakan kekerasan atau kriminal untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan alasan mempertahakan siri’ dan adanya pacce yang spontan 

menggerakkan diri sehingga membenarkan semua tindakan untuk dilakukan. Atau 

disalahgunakan seperti karena adanya hubungan kedekatan atau kekerabatan 

sehingga timbul rasa malu, tidak berani atau tega misalnya untuk menjatuhkan 

hukuman, menolak permintaan yang bertolak belakang dengan aturan oleh 

karenanya mengabulkan segala permintaan kerabatnya meskipun berkaitan 

dengan hukum, menolak menyampaikan kebenaran atau mengoreksi kesalahan. 

Seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang aset BPKAD, yaitu: 

““... dibidang aset, tidak bisa dipakai itu. Kalau masalah pengelolaan aset 

daerah karena jangan sampai ada yang ambil barang bukan miliknya baru 

kita mau ambil kembali itu barang (penertiban) ...tapi tergantung dari 

kasusnya, seperti kita bisa pakai untuk menghargai atau menghormati 

orang tapi kalau kita sudah lakukan kegitan tidak ada istilah begitu, tidak 

boleh memakai istilah adanya kebijakan.”  

Makna dari ungkapan diatas ialah dalam hal penertiban aset atau menarik 

dan mengumpulkan kembali barang-barang milik daerah yang dilakukan oleh 

bidang aset maka tida dapat menggunakan atau menerapkan budaya siri’ na pacce 
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karena tidak akan dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana seharusnya apabila 

hadir budaya tersebut dalam hal itu, karena akan timbul perasaan tidak tega dan 

takut pihak tersebut akan merasa malu ketika barang atau aset daerah tersebut 

dikembalikan ke pemerintah, maka penggunaan siri’ na pacce tergantung dari 

konteks penggunaan atau situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Dari 

ungkapan tersebut, puncak pemaknaannya yaitu bahwa siri’ na pacce digunakan 

dalam hal menghargai atau menghormati diri sendiri dan orang lain tetapi tidak 

dapat di ikut sertakan dalam melakukan kegiatan dan merumuskan kebijakan. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan sudut pandang dari kepala Sub Bidang 

Inventarisasi Barang Daerah Jeneponto, beliau menyatakan bahwa: 

“..tidak bisa dicampurkan dengan pekerjaan ini. Kalau di aset itu dipakai 

akan bertentangan atau bertolak belakang. kapan dipakai dalam aset maka 

hasil pekerjaan tidak terlaksana dengan baik misalnya contoh rumah dinas, 

maka rumah dinas itu tidak akan kembali ke negara, tetapi dalam prinsip 

hidup itu bisa dipakai tetapi dalam prinsip pekerjaan tidak bisa. Rumah 

dinas yang ditempati orang pensiun pasti dalam pemendagri no.47 harus 

dikeluarkan kalau tidak ada anaknya jadi PNS kalau itu prinsip dasar kita 

pakai otomatis kita tidak tega jadi akan bertentangan dengan pekerjaan.” 

 Berdasarkan penjelasan itu dapat dimaknai bahwa dalam bidang aset yang 

tugasnya melakukan penertiban aset atau mengambil kembali barang milik daerah 

ketika yang bersangkutan telah habis masa untuk berhak menggunakan barang 

tersebut, maka tidak boleh mengedepankan siri’ na pacce sebagai alasan untuk 

tidak melakukan penertiban, karena dengan adanya siri’ na pacce dalam 

melaksanakan tugas tersebut, bidang aset akan mempertimbangkan rasa 

kemanusiaan yang ada dalam dirinya seperti adanya perasaan tidak tega dan 

timbul perasaan malu untuk menarik barang milik daerah dari yang bersangkutan 
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terlebih apabila memiliki hubungan kedekatan untuk tetap mempertahankan hal 

tersebut sering kali melupakan kewajiban yang yang harus dijalankannya. 

 Siri’ na pacce juga sering menimbulkan peredabatan dimasyarakat akibat 

konteks yang terkandung didalamnya diterapkan dalam hal-hal yang mencoreng 

kearifan dari nilai budaya tersebut. Banyak perkelahian yang disebabkan atau 

yang didasari atas memegang teguh prinsip budaya siri’ na pacce. Siri’ na pacce 

ini jika dilihat dari sudut pandang komponen yang ada didalamnya yaitu siri’ dan 

pacce  dapat diindentifikasi dan dinilai sebagai pencegahan dan pengendaliaan 

persoalan dalam masyarakat. 

 Budaya siri’ na pacce yang masih dijadikan sebagai alarm oleh 

masyarakat Jeneponto menjadi cerminan bahwa daerah tersebut sangat 

memprioritaskan harga diri dan rasa peduli atau rasa kemanusiaan yang 

pengimplementasiannya dalam berbagai sisi kehidupan. Hidup di Kabupaten 

Jeneponto, secara tidak langsung diharuskan untuk memahami dengan bijak 

budaya tersebut. siri’ dan pacce merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan 

dan saling mempengaruhi, siri’ atau malu atau harga diri tidak akan berjalan lurus 

untuk tetap dipertahankan hidup dimasyarakat apabila tidak dibarengi dengan 

pacce atau pedih atau rasa kemanusiaan. Alasannya, jika menghidupkan pacce 

saja dalam diri, maka individu akan melakukan apapun tanpa memikirkan hal 

tersebut dapat merusak nama baik atau harga diri karena semua akan dilakukan 

dengan mengatasnamakan rasa kemanusiaan yang ada seperti tolong menolong 

sekalipun dalam hal negatif. Sedangkan jika menghidupkan siri’ saja dalam diri, 

maka individu akan mengabaikan orang lain dan mempertimbangkan semua hal 
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yang dapat mengganggu citranya seperti membeda-bedakan perlakuannya 

terhadap satu orang ke yang lainnya karena status sosial namun manusia adalah 

makhluk sosial yang pastinya suatu saat akan membutuhkan orang lain yang tidak 

tertebak manusianya. Selain itu, hubungan keduanya ialah siri’ dapat dianggap 

sebagai akibat karena siri’ akan timbul apabila telah melanggar nilai-nilai 

kemanusiaan yang ada dalam hal ini pacce yang diabaikan sehingga kemudian 

akan membentuk siri’. 

Sebenarnya, dapat dikatakan bahwa makna siri’ na pacce ini tidak hanya 

berlaku di masyarakat Jeneponto atau Sulawesi Selatan saja karena setiap hidup 

bermasyarakat dan untuk seluruh permasalahan yang timbul dari interaksi itu, 

harga diri selalu menjadi landasan untuk mengembil keputusan atau tindakan atas 

penyelesainnya, harga diri selalu menjadi perisai diri agar selalu 

mempertimbangkan perkataan dan perbuatan. Rasa pedih, peduli atau 

kemanusiaan juga ialah suatu hal yang lumrah ditelinga masyarakat karena hal 

tersebut juga diharapkan hidup dalam diri seluruh masyarakat Indonesia sesuai 

bunyi pancasila pada sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” sila 

tersebut maknanya ialah menyatakan bahwa hak dan kewajiban semua manusia 

ialah sama serta merajut kasih sayang dan rasa kepeduliaan sesama manusia 

dengan mengenyampingkan adanya perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial.  

Tetapi yang paling jelas dan paling kental penerapannya memang daerah-daerah 

di Sulawesi Selatan. 

Penjelasan diatas juga disinggung oleh kepala BPKAD Jeneponto, beliau 

mengungkapkan bahwa: 
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“...karena mau berbuat sesuatu kita berpikir jangan seperti ini nanti ada 

seperti ini ...suatu penyemangat dalam bekerja karena kita mau membantu 

orang tetapi membantu dalam hal yang benar ...ikatan bersama bekerja 

sebagai struktur kurtural di BPKAD karena disni ada suku bugis, 

makassar, ada jawa, toraja, sebagai pemenyatu tidak pernah ada gontok-

gontokan ada islam, kristen yang bekerja itu menjadi perekat kebersamaan 

kita disini.” 

Pemaknaan terhadap pernyataan tersebut ialah, hadirnya budaya siri’ na 

pacce yaitu sebagai pengendali diri oleh karenanya selalu memilah dan memilih 

setiap tindakan yang akan dilakukan dan memikirkan segala bentuk 

pertanggungjawaban atau risiko yang akan didapat dari perbuatan itu dan 

meningkatkan semangat dalam  melakukan pekerjaan karena keinginan untuk 

terus membantu dan melayani orang lain, serta menjadi pemersatu dalam 

lingkungan kerja karena adanya rasa saling menghargai dan malu untuk 

menyingunggung atau menyakiti satu sama lain sehingga hal tersebut yang 

mempererat solidaritas dalam lingkungan tersebut. 

Sejalan dengan pemikiran kepala bidang aset BPKAD Jeneponto yang 

berkata terkait fungsi siri’ na pacce dilingkungan kerja ialah: 

““...adanya keterikatan untuk menghargai orang dan menjaga perasaan 

orang, digunakan supaya kita tidak berjalan di koridor yang salah.” 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa budaya siri’ na pacce 

ini berfungsi sebagai sesuatu yang membantu diri agar tidak berada dijalan yang 

salah yaitu dengan selalu membertimbangkan akibat yang akan terjadi untuk 

setiap perbuatan yang akan dilakukan dan pastinya akan dipertanggungjawabkan 

termasuk dalam hal menghargai segala individu dilingkungan kerja, menjauhakn 

diri dari rasisme, tidak membuat keributan dengan lebih membenarkan 

kepercayaan yang dianut dengan  kepercayaan yang lain, mengucilkan minoritas.  
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Budaya siri’ na pacce ini sesuai dan masuk dengan konsep interaksi 

simbolik yang menjadikan budaya dimasyarakat tumbuh berkembang menjadi 

perilaku individu. Siri’ na pacce dalam kebupaten Jeneponto ialah budaya yang 

ada sampai saat ini karena dibuat dalam bentuk prinsip hidup yang melahirkan 

perilaku individu atau masyarakaat Jeneponto. Terkait dengan pengelolaan 

keuangan daerah sebagaimana ungkapan-ungkapan para petinggi di BPKAD 

Jeneponto menilai siri’ na pacce sebagai bagian dari aturan dan pegangan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Budaya itu menjadi alat bantu komunikasi yang 

mengkoordinasi tindakan, emosi dipahami dan dikendalikan, menciptakan 

pembawaan diri, serta ketusan-keputusan yang  dihadirkan. 

Dari segala penjelasan-penjelasan diatas yang bersumber dari informasi 

dalam lingkup BPKAD, selanjutnya masyarakat asli Jeneponto menjadi 

pembanding informasi yang diperoleh, beliau menyatakan bahwa: 

“...Sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten 

Jeneponto dalam melakukan program itu berdasarkan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat jeneponto, sehingga kebutuhan-kebeutuhan 

masyarakat itu terpenuhi melalui program..” 

Berdasarkan informasi diatas maka dapat dimaknai bahwa pengelolaan 

keuangan daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dilakukan telah hadir 

budaya siri’ na pacce didalamnya karena dilihat dari konsistensinya dalam 

menjalankan program atau kegiatan berdasarkan atas keinginan dan kebutuhan 

masyarakat Jeneponto karena siri’ na pacce ini melahirkan atau mendorong rasa 

tolong menolong sehingga hal tersebut yang mendorong pemeintah, rasa tolong 

menolong itu direalisasikan atau dapat dililihat dari dilakukannya pengelolaan 

keaungan daerah bedasar atas kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dipenuhi 
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dalam bentuk program atau kegaiatan pemerintah daerah,  adanya dorongan dari 

dalam diri untuk saling tolong menolong yang menjadi dasar atas segala hal yang 

dilakukan atau dijalankannya kegiatan pengelolaan keuangaan. Tolong menolong 

tersebut hadir menmbaluti tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya, 

sehingga segala keinginan dan kebutuhan masyarakat menjadi sumber 

dilaksanakannya kegiatan atau program. Malu apabila tidak merealisasikan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat sedangkan tujuan dan sasaran dari pekerjaan 

yang dilakukan adalah  kepada masyarakat, rasa kasihan atau tidak tega yang 

hadir sehingga berusaha mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang dilakukan 

merujuk kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan seseorang atau 

kelompok, maka kedua hal tersebut menjadi pengantar siri’ na pacce dianggap 

melahirkan rasa tolong menolong yang diwujudkan dalam menjalankan 

tanggungjawab sebagaimana seharusnya atas dasar kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Dari pernyataan tersebut dan makna yang telah 

diungkapkan itu, maka dapat dianggap bahwa secara umumnya pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Jeneponto memang menerapkan, menanamkan 

budaya siri’ na pacce dalam melakukan pekerjaannya, selain karena berada 

dilingkungan masyarakat jeneponto sehingga ada dorongan atau tekanan terkait 

budaya tersebut, namun juga ada kesadaran dari dalam diri dan dorongan untuk 

memgang teguh nama baik atau harga diri yang dimilki serta perasaan dari dalam 

diri sebagai manusia yaitu pedih, kasihan atau tidak tega. 

Kepercayaan yang diberikan masyarakat berupa tanggung jawab untuk 

mengelola keuangan dan aset daerah yang selanjutnya pertanggungjawabannya 
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dalam bentuk perealisasiaan anggaran berupa kegiatan-kegiatan untuk 

kepentingan daerah dan masyarakat, menjaga aset yang dimiliki daerah agar tidak 

berpindah tangan kepada pihak yang dipercayakan untuk menggunakannya 

kemudian masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala bentuk pengelolan 

keuangan dan aset daerah yang dilakukan BPKAD Jeneponto (transparansi), 

BPKAD merangkum semua pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 

dilakukan dalam satu tahun anggran berbentuk laporan keuangan yang wajib 

dihadirkan untuk diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPK. hal ini 

sesuai dengan konsep agency theory bahwa prinsipal memberikan tanggung jawab 

atau kepercayaan kepada agen untuk melaksanakan suatu hal, kemudin agen 

berkewajiban bertanggungjawab kepada prinsipal untuk kepercayaan yang telah 

diberikan dalam hal ini pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai 

prinsipal. Sehingga teori interaksi simbolik dan agency theory sesuai dan 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. interaksi simbolik dapat 

mendukung agency theory karena adanya nilai budaya dimasyarakat tumbuh 

menjadi norma atau acuan dalam bertindak sehingga ada hal lain yang mengikat 

pemerintah diluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku menjadi 

pendukung akan adanya kesadaran tanggung jawab kepada masyarakat sebagai 

yang memberikan amanat atas pekerjaan yang dilakukan. 

Ditinjau dari penjelasan atau ungkapan yang diperoleh dan pengungkapan 

makna dari informan tersebut bahwa budaya siri’ na pacce ini sangat luas 

cakupannya karena dapat diartikan, dimaknai, dan difungsikan tergantung dari sisi 

mana kita memandang budaya tersebut atau dari konteks penggunaan atau 
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kegiatannya. Namun, umumnya budaya tersebut dianggap sebagai suatu hal untuk 

mempertahankan harga diri dan menghargai atau menghormati orang lain dan 

agar tetap saling tolong menolong dalam kebaikan. 

2) Pemaknaan Siri’ na Pacce dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dimilki 

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam 

bentuk uang serta wujud yang dimilikinya berupa tanah, bangunan, barang, dan 

kendaraan. Sejalan dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah mengatur terkait lingkup keuangan daerah yang didalamnya 

meliputi kewajiban daerah, pengeluaran dan pengeluaraan daerah, pajak dan 

retribusi daerah, dan kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri maupun pihak 

lain, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah menjadi tantangan bagi pejabat pengelola 

keuangan daerah (PPKD) yang juga bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

karena hasil dari pengelolaan tersebut atau disebut pertanggungjawaban akan 

menggambarkan integritas dan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah sebagai tolak ukur untuk menilai keseriusan 

pemerintah dalam menjadikan APBD sebagai pedoman menyelenggarakan dan 

melaksanakan anggaran. Oleh karenanya, memberikan bukti gagal atau tidaknya 

anggaran. Pengelolaan keuangan daerag dilakukan agar penggunaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh SKPD secara langsung melalui BPKAD sebagai 

pengelola yang diamanahkan untuk membantu secara penuh kepala daerah selaku 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat  jelas, dan tepat 
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sasaran, sehingga tidak ada pendanaaan yang disalah gunakan atau menyeleweng 

dari kepentingan daerah.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 terkait Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Adanya, otonomi daerah menjadikan pengelolaan 

keuangan daerah secara penuh ditangani oleh pemerintah daerah dan yang lebih 

terbaru yaitu ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang 

melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah 

dapat terkait informasi, aliran data, pengunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik.  

Proses pengelolaan keuangan daerah secara umum yang dilakukan oleh 

BPKAD Kabupaten Jenponto, secara singkatnya dijelaskan oleh kepala BPKAD 

Jeneponto atau Bendahara Umum Daerah, beliau menyatakan bahwa: 

“Proses pengelolaan keuangan daerah terdiri dari proses perencanaan pada 

proses ini alhamdulillah tahapan-tahapan bisa kita lalui mulai dari proses 

penetapan KUA-PPAS, penyusunan RKA, penyusuna Raperda, penysuuan 

DPA itu pada tataran perencanaan dan alhamdulillah APBD kita 5 tahun 

terakhir tepat waktu. proses penatausahaan keuangan, bagaimana proses 

pencairan dana, bagaimna proses pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan alhamdulillah berjalan dengan baik termasuk pelaporan...” 
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 Memaknai penjelasan diatas, proses yang terjadi dalam pengelolaan 

keuangan pada tahap perencanaan yang dilakukan ialah berangkat dari penetapan 

Kebijakan Umum anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara, lalu dilakukan 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rancangan Peraturan Daerah, sampai pada 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu dan setiap proses 

yang dilalui dalam penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan 

berhasil ditempuh dengan baik. 

Penjelasan tersbut sejalan dengan yang diungkapkan oleh kepala sub 

bidang pengendaliaan anggaran yang mengungkapkan bahwa: 

“...Singkatnya itu begini ada yang namanya perencanaan di perencanaan 

ini awalnya ada yang disebut dengan menetapkan KUA-PPAS terus 

disusunki lagi RKA-nya,  yang hasil akhir ditahap perencanaan itu ada 

DPA tapi sebelumnya itu ada penyusunan ranperda, masuk ke 

penatausahaaannya itu terkait dengan mekanisme untuk merealisasikan 

anggaran atau mencairkan dana dari yang ada diperencanaan yang sudah 

ditentukan dan disetujui sebelumnya dan disini juga terkait mekanisme 

pelaporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ini wujud 

pertanggungjawabannya....” 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tahapan-

tahapan yang harus dilalui secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Berawal dari tahap perencanaan yang pada tahapan itu dimulai dengan 

dilakukannya penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara, selanjutnya melakukan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran, yang pada tahap perencanaan akhirnya akan membuahkan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran. Pada tahap penatausahaan membahas perealisasian dari 

yang dianggarkan, pencairan dana dari kegiatan atau penganggaran yang telah 

ditentukan dan disetujui. Kemudian mempertanggungjawabkan segala kegiatan 
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yang dilakukan atau anggaran yang digunakan dengan cara dilakukan membuat 

laporan keungan pemerintah daerah untuk diserahkan kemudian dilakukan audit 

dan diperoleh opini atas laporan keuangan tersebut oleh BPK. 

Pekmanaan terhadap penjelasan-penjelasan diatas mengenai 

keterkaitannya dengan budaya siri’ na pacce ialah semua proses yang dilakukan 

pada pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan-tahapan tersebut memandang 

dari sudut pandang budaya siri’ na pacce, telah dilaksanakan sesuai dengan nilai 

budaya tersebut karena dengan adanya rasa malu dan kesadaran diri untuk 

menjaga nama baik atau harga diri maka semua prosesnya dilakukan sesuai 

dengan jalurnya, seseorang yang dengan tekun menjalankan tugas dan fungsi yang 

telah diberikan kepadanya jelas menandakan bahwa ia sedang menjaga harga 

dirinya karena tidak ingin mendapat penilaian buruk atau dianggap tidak becus 

mennyelesaikan tanggungjawabnya, dan dari situ terlihat adanya rasa pedih untuk 

melakukan tindakan-tindakan mengecewekan, sehingga setiap tahapan selalu 

diusahakan untuk terselesaikan dengan baik dan benar. Dengan segala upaya yang 

telah dilakukan itu, dapat dianggap bahwa adanya penanaman siri’ na pacce 

ditinjau atas nilai-nilai yang dijalankan dalam pekerjaannya. 

a. Perencanaan 

Perencanaan ialah sesuatu hal yang akan dilakukan, upaya atau cara untuk 

memperoleh suatu tujuan dan menentukan prioritas atau hal yang sangat ingin 

dicapai atau dikerjakan  terlebih dahulu di masa depan dengan menetapkan 

berbagai langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan 

dalam pengelolaan  keuangan daerah ialah menentukan penggunaan anggaran 
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daerah untuk pembangunan daerah. Annisa Sitompul dalam Jurnal Pemerintahan 

tahun 2014 volume 2 nomor 1 mengungkapkan bahwa perencanaan ialah 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan sepenuhnya yang 

membutuhkan tejalinnyaa koordinasi dan kontrol agar lebih menyesuaikan dan 

menyeimbangi pembangunan daerah (Raharja et al., 2017). 

Terkait perencanaan  yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jeneponto, 

kepala BPKAD Jeneponto memberikan pemahaman terkait proses pada tahapan 

peerencanan dalam pengelolaan keuangan, penjelasannya ialah: 

“Perencanaan anggaran  untuk menjalankan program: pertama 

perencanaan anggaran berdasarkan pada regulasi yang ada dokumen 

perencanaan yaitu RPJP, RPJMD turun ke RKPD dari RKPD itulah ada 

namanya  tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh pak 

sekertaris daerah, itu kita susun skala prioritas, setelah itu, kita berikan 

pagu ke UPTD kemudian proses penyususnan KUA-PPAS, kemudian di 

bahas di DPR, lalu di DPR keluar RKA, RKA kembali lagi menjadi 

ranperda, ranperda selesai ditetapkan kemudian menjadi DPA, DPA 

selesai baru jalan anggaran.” 

Merujuk pada pernyataan diatas yang terjadi pada tahap perencanaan 

anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan berpacu pada regulasi yang 

terkandung dan telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah yang  merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu periode tahun 

yang biasanya disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian 

dilakukan penentuan skala prioritas untuk kegiatan yang akan dilakukan supaya 

terarah, efektif dan efisien. Dilakukan pemberian pagu ke Unit Pelaksana Teknis 

Daerah maksudnya menyampaikan batas maksimum pengeluaran yang tidak 

boleh dilampaui dan dalam pengunaannya harus mampu dipertanggungjawabkan. 
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Sampai pada pembuatan dan penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 

setelah itu baru anggaran dapat direalisasikan. 

Penanaman budaya siri’ na pacce dalam tahapan perencanaan telah 

dilakukan  nilai siri’ na paccenya terlihat dari kepatuhan dan berpedoman pada 

regulasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan, oleh karenanya disebut 

bekerja sebagaimana seharusnya bukan semaunya. Sehingga, tidak 

mempermalukan diri sendiri atau mempertahankan harga diri dan nama baik. 

Adanya pacce dalam bentuk kepedulian karena  membuat skala prioritas sehingga 

anggaran lebih terarah dan tidak salah dalam penggunaannya dan dengan adanya 

pagu atau batas maksimum penggunaan anggaran agar mencukupi segala kegiatan 

yang seharusnya dilakukan dan diperlukan. Seperti yang dijelaskan dalam surah 

Al-Hasyr ayat 18 menyinggung terkait peringatan untuk memperhitungkan segala 

tindakan, keputusan dan kegiatan yang akan dilakukan, ayat tersebut berbunyi: 

َّاللّٰه َّ َّ اِن  اث لُياَّاللّٰه  ٍَّۚو  د  تَّْلِغ  م  د  اَّك  َّم  نْظُرَّْن فْس  ت 
ْ
ل َّو  نُياَّاث لُياَّاللّٰه  م 

ٰ
َّا ذِيْن 

 
اَّال يُّى 

 
َّيٰٓا

اَّ َّبِۢم  بِيْد  ََّّخ  يْن 
ُ
ل ١٨ََّّغْم 

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama, 

2019a).” 

Tafsir Kementerian Agama menjelaskan ayat ini bahwa orang yang 

bertakwa kepada Allah hendaklah selalu memperhatikan dan meneliti apa yang 

akan dikerjakan, apakah ada manfaat untuk dirinya di akhirat nanti atau tidak. 

Tentu yang akan dikerjakannya semua bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti. Di 
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samping itu, hendaklah seseorang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, 

apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak.  Dengan perkataan lain, ayat ini 

memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang 

akan dan  telah diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di akhirat nanti 

karena Dia mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hamba-Nya, baik yang 

tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin, tidak ada 

sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya (Kementerian Agama, 2019b).  

 Kaitan ayat ini dengan perencanaan sudah jelas terlihat bahwa pentingnya 

untuk melakukan perencanaan yaitu dengan selalu memperhatikan dan meneliti 

sesuatu yang akan dikerjakan kemudian menentukan rencana, dengan 

mempertimbangkan segala manfaat yang akan dihasilkan dari yang dilakukan 

tersebut, kemudian akan menjadi perencanaan yang matang dan bernilai guna. 

Segala bentuk perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut mampu 

untuk membantu pemenuhan kepentingan publik dan tidak melanggar aturan yang 

berlaku. Dengan dilakukan penentuan skala priotitas dan memberikan pagu  

bagian dari perencanaan yang telah diperhatikan. Memperhitungkan segala hal 

yang akan dilakukan ialah perencanaan karena dari berengkat perencanaan 

tersebut akan membawa ke titik pertanggungjawaban. 

 Pengelolaan keuangan daerah merupakan titik tumpu dalam mengelola 

pemerintahan daerah, karena semua hal yang dilakukan tentunya memerlukan 

anggaran, oleh karenanya pengelolaan keuangan daerah menjadi sesuatu yang 

fundamental. Pada tatanan masyarakat sering juga mempertanyakan aliran dana 

yang dikelola pemerintah daerah yang pada akhirnya selalu menimbulkan 
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kecurigaan dimasyarakat sehingga memang perlu transparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan  ialah uapaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk tindakan 

utnuk mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan yang ada pada tahap 

perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan ini yang akan 

memberintuk motivasi kerja yang akan membuat adanya pergerakan kepada 

pengelolaa keuangan daerah sebagai dasar untuk menuju kepada tujuan yang ingin 

dicapai oleh pengelola keuangan dengan adanya pelaksanaan ini akan 

memberikan bimbingan  sehingga akan ada kemauan untuk bekerja dengan 

optimal. 

Pada tahapan setelah dilakukannya perencanaan anggaran dalam 

pengelolaan keuangan, dilakukan tahapan pelaksanaan. Pada tahap ini, hasil dari 

tahapan sebelumnya yaitu anggaran yang telah direnacanakan akan dikelola atau 

dilaksanakan sebagaimana seharusnya sesuai dengan yang telah ditentukan, 

tersedia dan diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun yang 

dilakukan pada tahap pelaksanaan berdasarkan keterangan dari kepala BPKAD 

Jeneponto yaitu: 

“Pada pelaksanaan anggaran, saya sebagai bendahara umum daerah 

melakukan beberapa fungsi termasuk misalnya ketika orang mau 

mencairkan dana, di saya mengajukan SPD saya disposisi ke kepala 

bidang anggaran, kepala bidang anggaran memproses, keluar SPD 

kemudian keluar SPD, OPD mengeluarkan SPM-SPP kemudian kembali  

lagi meminta ke keuangan tetapi tidak lagi ke saya selaku BUD tetapi ke 

kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa BUD untuk menerbitkan 

SP2D. Terbit dari SP2D dibawa ke BPD, lalu keluar dana.”  
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 Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa ditahap pelaksanaan dalam 

pengelolaan keuangan daerah yaitu pada saat melakukan pencairan dana, Surat 

Penyediaan Dana diajukan kepada kepala BPKAD atau selaku bendahara umum 

daerah  seteleh itu, diberikan ke kepala bidang anggaran untuk diproses dan 

ditindak lanjuti, kemudian dari itu setiap Organisasi Perangkat Daerah 

mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya dibawa ke kepala 

bidang perbendaharaan, kemeduiaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, 

diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah untuk mencairkan dana agar dapat 

melaksanakan kegiatan yang ada pada tahap perencanaan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Ayat al-quran yang dapat dapat dijadikan tuntunan dalam tahap 

pelaksanaan ini yaitu pada surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 

نَُّ 
ٰ
ا ن  َّش  مْ

ُ
ك ن  رِم  جْ َّي  ا

 
ل لِسْطَِِّۖو 

ْ
َّبِال اءۤ  د  َّشُى  ِ ه َّللِّٰ امِيْن  ي  َّك  يْنُيْا

ُ
َّك نُيْا م 

ٰ
َّا ذِيْن 

 
َّال ا يُّى 

 
يٰٓا

اَّ َّبِم  ۢ بِيْد  َّخ  َّاللّٰه  َّ اِن  اث لُياَّاللّٰه  بَُّلِلج لْيٰىَِّۖو  كْر 
 
َّا يْا َّوُي 

ُ
يْاَّ اِعْدِل

ُ
ػْدِل اَّث 

 
ل
 
ٰٓىَّا ل َّع  يْم 

ك 

َّ يْن 
ُ
ل ػْم  ٨ََّّث 

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) 

karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan (Kementerian Agama, 2019a).” 

Tafsir Kementerian Agama terhadap ayat diatas ialah memberikan tuntunan 

agar umat islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat islam, tetapi juga 

kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai serta 

janganlah  kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan 
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kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. 

Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan 

larangan-Nya, sungguh, Allah mahateliti, maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan pada ayat ini 

Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. 

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 

sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan beramal saleh bahwa 

mereka akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar 

berupa surga (Tafsir Web, 2019). 

Hubungan antara ayat tersebut dengan tahap pelaksanaan ini ialah dalam 

mencairkan dana. tidak membeda-bedakan setiap individu yang berkepentingan 

tersebut. Berlaku adil dalam pelasanaan anggaran dengan secara sengaja dan sadar 

mempersulit, menunda pencairan dana atau tidak menyetujui pencairan dana 

karena adanyaa perasaan tidak suka, benci, atau bahkan melakukan tindakan 

tercela itu karena tidak mendapat sesautu „hadiah‟ setelah dilakukannya pencairan 

dana. kemudian ke pihak lainnya dalam mencairkan dana secara sadar dan sengaja 

berlaku berbeda dengan memperlancar, mempercepat pencairan dana karena 

adanya hubungan kedekatan bahkan karena mendapat komisi dari mengerjakan 

hal tersebut. Memperlakukan semua yang memiliki kepentingan, secara sama, 

rata, atau adil yang juga sebagai bentuk profesional dalam bekerja. Dan 

mencairkan dana sebagai bentuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya 

karema sudah seharusnya melayani dan mencairkan dana jika kegiatannya untuk 
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membangun daerah dan atas kepentingan publik karena dana tersebut bersumber 

dari kas daerah yang tujuan pengelolaannya memang untuk dirasakan secara 

bersama-sama demi kemakmuran dan kesejahteraan. 

 Semua hal yang telah direncanakan kemudiaaan dilaksanakan, diharapkan 

bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Pelaksanaan anggaran dapat dijadikan sebagai media untuk melihat dan 

mengidentifikasi tujuan atau arah daerah yang dimonitori oleh pemerintah. 

Pelaksanaan anggaran bukan  hanya semata-mata untuk menunaikan kewajiban 

dan tidak melakukan pengawasan atas kegiatan tersebut, tetapi perrlu untuk terus 

dilakukan pemantauan atau pengawasan atas apa yang telah dilakukan atau 

dilaksanakan karena selain adanya rasa kepedulian yang tinggi terhadap daerah 

karena pelaksanaannya didanai oleh daerah tetapi juga karena untuk 

mempermudah untuk melakukan pertanggungjawaban atau pelaporan diakhir 

periode anggaran tersebut. 

Melihat pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh BPKAD, dapat 

dianggap bahwa didalamnya telah menanamkan budaya siri’ na pacce karena 

dalam melaksanakan anggaran yaitu pada pencairan dana melibatkan banyak 

pihak sehingga tidak semena-mena dalam menggunakan jabatan yang diberikan 

dengan secara langsung dan semau-maunya. Prosesnya, dilakukan dengan  

pertimbangan dan persetujuan berbagai pihak. Adanya siri’ na pacce itu membuat 

pihak yang  bersangkutan mempertahankan nama baiknya dengan cara melibatkan 

pertimbangan dan persetujuan pihak yang memang seharusnya terlibat dan ada 

rasa kemanusiaan berupa kepeduliaan terhadap daerah yang dengan itu langsung 
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memproses pencairan dana apabila kegiatan tersebut dinilai dapat memberikan 

dampak kebajikan kepada daerah atau dapat menunjang peningkatan kualitas 

kerja. Selain itu, membantu dalam perjanan menunju proses pemenuhan tugas 

atau tanggungjawaba suatu pihak dalam hal ini OPD untuk merealisasikan, 

melaksanakan suatu kegiatan. 

c. Penatausahaan 

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementeriaan 

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Bab 1 pasal 1 ayat 1  mengungkapkan 

bahwa yang dimaksud dengan penatausahaan adalah  rangkaian kegiatan yang 

meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Penatausahaan yang terjadi dilingkup BPKAD Jeneponto yaitu ketika telah 

dilakukan pencairan kemudian dinas-dinas melakukan penarikan dana. Bentuk 

penatausahaan terjadi  ialah dana yang telah diambil selanjutnya akan digunakan 

untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksanaa Teknis 

Kegiatan (PPTK) yang dari pelaksanaan kegiatan itu maka PPTK berkewajiban 

untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kemudian diserahkan 

kepada yang berwenang yatu pejabat penatausahaan keuangan, kemudian dari 

penyerahan SPJ tersebut dilakukan penginputan di BKU (Buku Kas Umum) yang 

didasari oleh bukti-bukti SPJ yang ada, yang menghasilkan SPJ fungsional. SPJ 

Fungsional inilah yang menjadi pertanggungjawaban  kepada BPKAD atas 

kegiatan yang telah dilakukan, dan akan diperiksa oleh bagian akuntansi BPKAD 
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Jeneponto atas kuasa yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah untuk 

dilakukan pemeriksaan akuntansi. Seperti yang diungkapkan oleh kepala BPKAD 

Jenponto yang pernyataannya ialah: 

“Penatausahaan keuangan daerah itu ketika dana sudah cair, mengambil di 

BPD kemudian UPD melakkan penatausahaan dalam artian uang ditarik 

kemudian diberikan ke PPTK untuk melakukan kegiatan setelah itu PPTK 

membuat SPJnya kemudian menyerakan ke Pejabat Penatausahaan 

Keuangan setelah itu Bendahara menginput BKU berdasarkan bukti-bukti 

dari SPJ, setelah BKU lahirlah SPJ fungsional , SPJ fungsional itulah yang 

dibawa ke BPKD untuk di periksa yang memeriksa adalah akuntansi 

selaku kuasa BUD untuk  pemeriksaan akuntansi itu.” 

Artinya, proses yang terjadi dalam penatausahaan itu pada saat dana telah 

turun atau cair. Penatausahaan dalam hal ini dilakukan oleh UPD yaitu penarikan 

uang untuk melakukan kegiatan yang diserahkan kepada PPTK, seluruh kegiatan 

yang telah dilakukan dipertanggungjawabkan, dituangkan kedalam SPJ 

Fungsional dan dokumen itu akan diperiksa oleh bidang Akuntansi BPKAD. 

Proses penatausahaan yang dilakukan sulit untuk mengidentifikasi, 

melihat, dan menilai penerapan siri’ na pacce yang dilakukan oleh BPKAD 

didalamnya, karena berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh informan, 

disimpulkan bahwa keterelibatan dalam penatausahaan yaitu BPKAD sebagai 

pihak yang melihat bukti dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPD dan 

memeriksa ketepatan dan kesesuain antara dana dan kegiatan yang telah 

dialksanakan. 

d. Pengawasan 

Pihak yang  melakukan pengawasan terhadap BPKAD Jeneponto secara 

keeseluruhan ialah inspektorat sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap 

kinerja yang telah dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil dalam BPKAD 
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Jeneponto ialah kepala BPKAD Jeneponto yang dibantu secara langsung oleh 

masing-masing kepala bidang karena dalam setiap bidany dilakukan pembagian 

tugas dan fungsi agar meringankan pekerjaan untuk mencapai tujuan.  

Nilai yang terlihat diterapkan dalam tahap pengawasan ini ialah pacce. 

Terjadi  pembagian tugas untuk masing-masing pegawai dimasing-masing bidang, 

untuk membantu kepala bidang dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya. 

Sehingga pengawasan pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan karena kepala 

bidang telah mengetahui pihak yang melaksanakannya dan dapat dengan mudah 

mlihat kinerja pegawai atas taanggungjawab yang telah diberikan. Dan kepala 

BPKAD Jeneponto lebih terbantu dalam melakukan pengawasan kinerja karena 

pengawasan dapat langsung dilakukan kepada kepala masing-masing bidang tanpa 

perlu terjun langsung menelusuri atau mengawasi setiap  pelaksanaan pekerjaan di 

BPKAD Jeneponto. Sehingga, yang terjadi didalamnya yaitu tolong menolong, 

bahu membahu, dan peduli satu sama lain, maka dapat meringankan dan 

mempermudah proses pengawasan. 

Pengawasan biasa juga disebut dengan pengendalian. Pengawasan 

dilakukan untuk meninjau kinerja atau kegiatan yang dilakukan pengelola 

keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) yang menjelaskan tentang 

pengawasan bahwa perlunya dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan yang ada pada perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan aset 

milik daerah. Perlu dilakukan peningkatan untuk sistem dan teknik pengawasan 

agar masyarakat tidak dibodohi oleh oknum yang berniat menyelewengkan 

kekayaan milik daerah (Raharja et al., 2017). Pengawasan ini akan memberikan 
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dampat terhadap hasil kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah karena dengan 

dilakukannya pengawasan maka membuat pihak yang mengelola keuangan untuk 

bekerja secara optimal, efektif, efisien, dan tepat. Dengan itu, akan membantu 

mencegah oknum untuk melakukan penyimpangan. 

Al-Qur‟an juga membahas tentang pengawasan yaitu terkandung dalam 

surah As Syuura ayat 48 yang berbunyi: 

اَّ كْن  ذ 
 
ا َّا اِن ا َّاِذ  ؼَُّ و 

ٰ
ل ب 

ْ
اَّال

 
َّاِل يْك 

 
ل فِيْظًاَّ اِنَّْع  يْىِمَّْح 

 
ل َّع  نٰك 

ْ
ل رْس 

 
ا َّا م  ضُيْاَّف  غْر 

 
اِنَّْا ف 

َّ
ْ
اِن
ْ
َّال اِن  َّف  يْدِيْهِمْ

 
َّا تْ م  د  َّك  ا َّبِۢم  ة  ئ  ِ

ي  َّس  َّثُصِبْىُمْ اِنْ اٍَّۚو  َّبِى  رحِ  َّف  ةً حْم  َّر  َّمِن ا ان  س 

َّ فُيْر 
 
َّك ان  س 

ْ
اِن
ْ
٤٨َّال

Terjemahannya:   

“Jika mereka berpaling, (ingatlah) Kami tidak mengutus engkau sebagai 

pengawas bagi mereka. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan (risalah). 

Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sedikit dari 

rahmat Kami, dia gembira karenanya. Akan tetapi, jika mereka ditimpa 

kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, (niscaya mereka 

ingkar). Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar (pada nikmat) 

(Kementerian Agama, 2019a).” 

Menurut tafsir Kementerian Agama bahwa pada ayat ini Allah 

menerangkan bahwa apabila Nabi Muhammad saw telah menunaikan tugas 

menyampaikan risalah menyeru orang-orang musyrik kepada kebenaran dan 

kepada jalan yang lurus, tetapi mereka itu tidak menyambut baik dan tidak mau 

menerimanya bahkan mereka itu tetap menolak dan berpaling dari kebenaran, 

maka hendaklah Rasul membiarkan sikap mereka tanpa perlu gusar dan cemas. 

Hal ini dikarenakan Rasul tidak diberi tugas mengawasi dan meneliti amal 

perbuatan orang-orang musyrik itu, tetapi dia hanya diberi tugas menyampaikan 
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apa yang diturunkan dan diperintahkan Allah kepadanya. Selanjutnya Allah 

menerangkan tabiat dan watak manusia yaitu apabila manusia itu diberi kekayaan, 

dikaruniai kesenangan hidup, kesejahteraan jasmani, perasaan aman sentosa, 

mereka senang dan gembira atas karunia tersebut, bahkan sering menimbulkan 

perasaan angkuh dan takabur. Tetapi sebaliknya apabila mereka ditimpa 

kemiskinan, penyakit, musibah yang bermacam-macam berupa banjir, kebakaran 

dan akibat dosa dan maksiat yang dikerjakannya, mereka mengingkari semua 

karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, lupa akan karunia itu, malah 

mereka lupa mengerjakan kebaikan (Kementerian Agama, 2019b). 

Pemakanaan terhadap surah As-Syura ayat 48  membahas tentang adanya 

pengawasan atas perbuatan, tindakan , keputusan yang dilakukan. Pengawas yang 

bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh BPKAD 

Jeneponto yaitu inspektorat untuk keseluruhannya, dan pengawasan langsung 

untuk setiap keadaan dilapangan terkait pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan 

fungsi didalam lingkup BPKAD diawasi oleh kepala BPKAD yang juga dalam 

pengawasan pimpinan daerah. Kepala BPKAD melakukan pengawasan terhadap 

bidang-bidang dalam BPKAD melalui pengawasan secara langsung terhadap 

masing-masing kepala bidang, kemudian kepala bidang mengawasi pembagian 

tugas kepada pegawai dari hal ini jika dikaitkan dengan ayat diatas dalam 

pengawasan tersebut hubungannya ialah yang bertanggungjawab atas semua 

pekerjaan yang telah dilakukan adalah oknum yang mendapatkan perintah untuk 

menyelesaikan tugas tersebut bukan yang mengawasinya. Jika oknum 

mengerjakan tugasnya dengan tidak seharusnya, menyalahi tupoksinya, maka 
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perlu di ingat bahwa kewajiban dari pengawas ialah memberitahukan kebenaran 

atau mengoreksi pekerjaan itu, karena ada yang memiliki wewenang untuk 

menuntut dan memberikan hukuman kepada oknum tersebut dan bukan 

sepenuhnya karena pengawas gagal melakukan pengawasan tetapi yang 

melakukan tindakan kecurangan atau manipulasi maka akan berusaha untuk 

menyembunyikan dan menutupinya dengan melihat pada ayat diatas yang 

dimaknai sabagai pemberitahuan bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat 

melakukan pengawasan secara maksimal karena ayat itu memberitahukan: “Kami 

tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka” jadi cukup sulit untuk 

mencegah dan meniadakan kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan dari 

kegiatan pengawasan itu karena manusia tidak dapat mengawasi secara penuh dan 

mendeteksi segala tindakan atau perbuatan manusia lain perlu di ingat bahwa 

sebenar-benarnya pengawas ialah Tuhan, manusia yang berwenang melakukan 

pengawasan hanya membantu dalam menegakkan kebenaran atau kebajikan. 

Ada beberapa elemen yang dapat terlibat dalam proses pengawasan, yaitu: 

1) penerapan standar kinerja; 2) menakar kinerja; 3) melakukan perbandingan 

unjuk kerja dengan standar yang ditentukan; dan 4) memutuskan perbuatan 

korektif jika ditemukan adanya penyimpangan (Ghoffar, 2016). Bentuk 

pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD Jeneponto terhadap pelaksanaan 

anggaran, bersarkan keterangan dari kepala BPKAD Jeneponto, ialah: 

“Pengawasan kita di BPKD itu hanya pembinaan karena kita hanya 

memeriksa SPJ fungsional, dulunya kita memriksa SPJ fisik. Yang 

melakukan pengawasan teman-teman dari inspektorat dan pimpinan OPD 

kalau kita disni hanya melihat dari SPJ fungsional kita tdaik memeriksa 

lagi SPJ fisik, kita tidak memeriksa laporan-laporan hanya SPJ fungsional 
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tetapi dalam hal tidak selesainya SPJ Fungsional kita tidak akan 

mengeluarkan dana kalau tidak di SPJkan.” 

Mengacu pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

yang dilakukan  oleh BPKAD Jeneponto yaitu hanya terkait SPJ Fungsional.  

Berupa pemberitahuan untuk melakukan penyusunan SPJ Fungsional dan koreksi 

atau pebaikan dalam hal ini yang disebut sebagai pembinaan agar dilakukan 

pencairan dana. karena tolak ukur dari dilaksanakannya pencairan dana yaitu pada 

SPJ Fungsionalnya, sehingga BPKAD Jeneponto melakukaan pembinaan agar 

tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan. Sedangkan, pengawasan 

terhadap pekerjaan-pekerjaan BPKAD Jeneponto dijalankan oleh inspektorat dan 

pimpinan-pimpinan dinas terkait dana yang dikelola dan digunakan dalam 

pelaksanan kegiatan di dinas terkait. Dari penjelasan terkait tahap pengawasan 

tidak dapat diidentifikasi, dilihat dan dikaitkan dengan penerapan siri’ na pacce 

didalamnya karena hanya terkait himbauan penyusunan SPJ Fungsional atau 

pembinaan untuk dapat mencairkan dana karena tidak dapat dilakukan pencairan 

dana jika SPJ Fungsional tidak tepat dan selesai. 

e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah secara tegas menjelaskan 

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, menaati 

peraturan  perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan serta 

manfaat untuk masyarakat, dilaksanakannya pengelolaan keuangan daerah 
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kedalam suatu sistem yang terintegrasi kemudian direlisasikan dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Menentukan baik atau buruknya pengelolaan keuangan daerah dengan 

melihat secara jelas, lengkap, dan wajar melalui pertanggungjawaban yang 

diberikan oleh BPKAD. Segala sesesuatu yang ingin diketahui terkait aliran dana 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah semestinya akan terjawab melalui laporan 

pertanggungjawaban itu, maka kandungan atau isi dari laporan tersebut harus 

sejelas-jelasnya dan tepat sasaran.  

 Terkait pengelolaan keuangan daerah diberikan kekuasaan penuh kepada 

pemerintah daerah, maka kendali yang diberikan itu tidak salah gunakan, 

diharapkan digunakan semata-mata untuk meningkatkan kualitas daerah bukan 

mendahulukan dan memikirkan kepentingan diri sendiri, keluarga, organisasi 

karena hal itu yang paling dekat, maka paling besar memberi godaan ke 

individunya. Diberikannya kuasa penuh kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola keuangannya sudah jelas membuktikan perlunya keseriusan dalam hal 

itu sehingga pihak terdekat dan yang lebih mengetahui serta mengenal daerah 

tersebut, dianggap paham akan segala sesuatu yang dibutuhkan daerahnya 

sehingga semua bentuk pendapatan dan belanja diharap realistis dan relevan. 

Terkait hal ini, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 4 

mengemukakan prinsip dalam mengelola daerah yaitu didalamnya terdapat: taat 

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 

bertanggungjawab, keadilan. 
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 Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Jeneponto tidak hanya diusahakan oleh BPKAD khususnya kepala 

BPKAD saja tetapi melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti yang diungkapkan 

oleh kepala bidang anggaran, beliau menyatakan: 

“Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah itu dijalankan oleh 

beberapa orang misalnya bupati berperan sebagai pemegang kekuasan 

penuh pengelolaan keuangan daerah, sekertaris daerah berperan sebagai 

koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala BPKAD berperan 

sebagai PPKD sekaligus sebagai BUD dari sisi mengkonsultasikan 

pertanggungjawaban ini, dikonsultasikan setiap saat kepimpinan. Jadi 

pertanggungjawaban itu bukan hanya laporan saja, pertanggungjawaban 

itu bisa saja dalam bentuk menyampaikan laporan sisa kas kepada 

pimpinan sampai dengan penyampaian pertanggungjawaban atas program 

dan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah.”  

 Pemaknaan terhadap ungkapan diatas ialah pertanggungjawaban dari 

pengelolaan keuangan daerah yang secara penuh terletak pada pundak pemimpin 

daerah yaitu bendahara umum daerah, sekertaris daerah, dan bupati harus bekerja 

ekstra untuk selalu mengawasi dan megingatkan kepada semua aparat yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan tersebut, mulai dari proses 

pengajuan, pencairan sampai pengunaannya karena dalam 

mempertanggungjawabkan kepada lembaga yang berwenang yaitu BPK, titik 

beratnya dan yang akan lebih tersorot adalah pemimpinnya. Oleh karenanya, 

sangat perlu peringatan bahkan tindakan kepada orang-orang yang diduga atau 

dicurigai melakukan penyelewangan dalam mengelola keuangan daerah. Karena 

pertanggungjawabannya ke dua arah yaitu dunia kepada BPK dan akhirat kepada 

tuhan.  

 Masalah pertanggungjawaban disinggung dalam al-qur‟an pada surah 

Shaad ayat 26 yang berbunyi: 
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بِعَِّ ت  َّث  ا
 
ل َّو  ِ

ح ق 
ْ
َّبِال َّالن اسِ يْن  َّب  مْ

ُ
احْك َّف  رْضِ

 
ا
ْ
َّفِىَّال ةً لِيْف  َّخ  نٰك 

ْ
ل ػ  َّج  َّاِن ا دُ او  يٰد 

َّ
ْ
َّال اب  ذ  ىُمَّْع 

 
َّل ِ بِيْلَِّاللّٰه نَّْس  َّغ  يْن 

ُّ
ضِل َّي  ذِيْن 

 
َّال َّ اِن  ِ بِيْلَِّاللّٰه نَّْس  َّغ  ك 

 
يُضِل يٰىَّف  ى 

ابَِّ س  حِ
ْ
َّال يْم  سُيْاَّي 

 
اَّن َّبِۢم  دِيْد  ٢٦َََّّّࣖش 

Terjemahnnya: 

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu 

khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan 

menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari Perhitungan.” 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut bahwa ini merupakan 

perintah dari Allah Swt. kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara 

di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah 

mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah. 

Allah Swt. telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang 

melupakan hari perhitungan„yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang 

keras (Quran Hadits, 2019). 

Hubungan ayat diatas dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

keuangan yaitu khalifah atau penguasa yang dalam hal ini diartikan sebagai 

pemerintah yang diberi kepercayaan mampu untuk melaksanakan tugasnya secara 

tepat dan baik, karena dinilai mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya 

sehingga tidak akan merusak kepercayaan yang diberikan. Mengacu pada ayat itu 

diperingatkan kepada pemerintah atau pemimpin untuk tidak mengambil hak 

orang lain, memberikan secara penuh kepada pemilik hak tersebut dalam 

pengelolaan keuangan daerah ini tentunya dengan menempatkan dan 
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menggunakan sebagaimana seharusnya anggaran tersebut disediakan dan telah 

disetujui.  

Seharusnya, selalu mengingat untuk mengembalikan dan mengumpulkan 

aset daerah apabila aset tersebut sudah seharusnya kembali atau dilakukan 

penertiban. Karena penekanan terhadap hawa nafsu dalam ayat tersebut sangat 

jelas. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah ini berkaitan dengan harta 

dan uang, dan itu merupakan kelemahan manusia yang dengan mudah dapat 

disaksikan  manusia-manusia yang rakus didalamnya. Sifat manusia yang tidak 

pernah puas, namun ayat tersebut menjawabnya dengan perintah untuk tidak 

mengikuti hawa nafsu karena akan menjerumuskan diri dalam perbuatan yang 

tercela atau menyesatkan seperti melakukan manipulasi laporan keuangan, 

mencuri aset daerah atau korupsi yang nantinya perilaku tersebut akan 

dipertanggungjawabkan kepada manusia dan kepada tuhan. Meskipun berhasil 

lolos dari jeratan pertanggungjawaban BPK dan KPK, tetapi sudah pasti tidak 

akan lolos dari jeratan pertanggung jawaban kepada tuhan karena mengkhianati 

amanat yang diberikan yaitu dipilih sebagai khalifah atau pemerintah oleh rakyat. 

Pelaksanaan pertanggungjawaban berupa pelaporan keuangan, 

dilimpahkan kepada bidang akuntansi. Bidang akuntansi yang akan menyusun 

laporan keuangan pemerintah daerah yang didukung oleh hasil pemeriksaannya 

terhadap SPJ Fungsional atau bentuk pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan 

kegiatan oleh UPD. Dalam penelitian Zulkifli dan Sulastiningsih (1998) 

menyatakan bahwa tidak dijumpai lagi istilah kebenaran dalam akuntansi tetapi 

adanya penggunaan istilah kewajaran, setelah tahun 1950-an. Kewajaran yang 
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dimaksud ialah: (a) bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran; dan (b) 

berisikan informasi yang lengkap, maka rerangka konseptual pelaporan keuangan 

daerah harus disusun harus dengan berlandaskan pada prinsip kebenaran keadilan, 

kejujuran, dan kebenaran (Zulkifli & Sulastiningsih, 1998). 

Bentuk atau model pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh BPKAD kabupaten Jeneponto yaitu laporan 

keuangan. pertanggungjawaban yang dilakukan itu berdasarkan uraian dari kepala 

BPKAD Jeneponto ialah: 

“Kasda selalu disampaikan kondisi keuangannya kepada pimpinan yang 

kita sampaikan berupa laporan, laporannya yaitu laporan perkembangan 

kas termasuk nanti selesai tahun anggaran maka laporan keuangan yaitu 

berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo akhir,laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas 

laporan keuangan dan neraca itu semua ditanda tangani oleh bupati 

minimal tiap minggu kita laporan kondisi arus kas daerah.” 

Memaknai ungkapan diatas dilihat bahwa pertanggungjawaban dalam 

bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPKAD 

Jeneponto berdasarkan uraian kepala BPKAD sesuai dengan yang dimuat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada bagian Komponen Laporan 

Keuangan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Laporan Keuangan pemerintah 

pusat/daerah setidaknya terdiri dari: a) laporan realisasi anggran; b) neraca; c) 

laporan arus kas; dan d) catatan atas laporan keuangan. 

Penyajian atau penyusunan laporan keuangan peremerintah tersebut 

berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan 

pemerintah daerah tersebut disusun berdasarkan perolehan dari Laporan 
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Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan perbendaharaaan daerah. Jadi, dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah memuat seluruh hasil kinerja berupa kegiata-kegiatan yang dilakukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah. Oleh karenanya, 

dalam merampungkan dan menyempurnakan laporan tersebut, dilakukan secara 

bersama-sama dengan berintegritas dan berkompetensi.  

Penerapan budaya siri’ na pacce dalam tahapan pertanggungjawaban dan 

palaporan dapat dikatakan telah hadir didalamnya dan diterapkan dilihat dari 

penyusunan laporan keungan yang disajikan secara lengkap sebagai usaha untuk 

menunjukkan kemamapuan dan keprofesionalan dalam bekerja meskipun 

nanitinya akan mendapat koreksi dari BPK terkait wajar, lengkap atau tidaknya 

laporan keuangan tersebut, maka secara otomatis ada dorongan dalam diri untuk 

menyajikan yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan keadaan atau realitanya 

agar tidak menimbulkan kecurigaan atau dugaan terkiat telah dilakukannya 

kegagalan pengelolaan keuangan seperi kecurangan atau manipulasi. Dengan itu, 

dapat dianggap bahwa masih adanya penanaman akan pentingnya harga diri dan 

menjaga nama baik pribadi dan keluarganya. Serta adanya pacce berupa pedih dan 

kepduliaaan karena kekhwatiran terhadap akan timbulnya prasangka negatif 

masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan dana aset daerah yang 

berujung pada kekcewaaan masyarakat dan penyesalan atas kepercayaan yang 

diberikan apabila tidak melihat bukti dari pekerjaan itu, oleh karenanya laporan 

keuangan disajikan secara lengkap sehingga masyarakat dapat melihat 

pengelolaan yang dilakukan. Meskipun Kabupaten Jeneponto belum pernah 



 

 

91 

 

mendapat opini Wajar Tanpa Pengeculian, berdasarkan  informasi yang 

bersumber dari beberapa pihak di BPKAD Jeneponto bahwa umumnya terjadi 

bukan karena permasalahan dalam pertanggungjawaban anggaran atau uang 

daerah yang telah digunakan tetapi masalahnya ada pada pertanggungjawaban aset 

yang belum ditertibkan secara optimal sehingga dalam beberapa kasus sulit 

dideteksi ketersediaannya, wujud atau fisik dari aset tersebut. Meskipun 

penggunaan anggaran juga menjadi bagian dari penyebabnya namun 

permasalahan terbesarnya ada pada aset. salah satu bentuk pernyataan dari 

infroman di BPKAD Jeneponto yaitu: 

“Terutama di aset itu sebenarnya. Ini kita kan data semuaji yang masuk, 

aset disni. Cuman beratnya memang aset, setelah LRA bikinmi rekon aset. 

Itumi yang lama di aset itu rekonsiliasinya dengan OPD. Bayangkanmi 

kalau aset-aset dari dulu itu barang bergerak, tidak bergerak dari awal 

dicari fisiknya, bagaimana bentuknya itukan BPK cari semua itu. 

Kemudian kejadian-kejadian kalau ada bendahara yang berbuat salah, itu 

semua yang tidak menimbulkan kita WTP karena ketekoran kas namanya” 

Makna dari ungkapan tersebut bahwa diperlukan kerja sama dan saling 

pengertian untuk semua OPD Jeneponto dengan BPKAD Jeneponto sebagai 

penanggungjawab penuh dari pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, 

kompak untuk mencapai tujuan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 

dalam penyajian petanggungjawaban yaitu laporan keuangan daerah dengan cara 

menyiapkan dan menyimpan segala bentuk bukti dari penggunaan anggaran 

tersebut dan memastikan keberadaan aset daerah. 

Suatu wujud usaha BPKAD Jeneponto dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai  pengelolaan keuangan daerah yaitu  diantaranya melakukan penertiban 

aset daerah, mengatur anggaran yang tersedia, mengoptimalkan mekanisme 
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pencairan dana seperti mnilai dan mengidentifikasi output dari dicairannya dana 

tersebut, dan  meminta pertanggungjawaban kepada setiap pengguna anggaran. 

Pengelolaan keuangan daerah didalamnya meliputi pengelolaan terhadap aset dan 

anggaran daerah. Pengelolaan terhadap aset daerah agar aset tersebut tetap 

tersedia (ada wujudnya atau fisiknya), mengetahui keadaannya, dan tidak 

berpindah tangan (dimiliki dan dikuasai penuh oleh individu) atau kepemilikannya 

tetap atas nama daerah. 

 Pengelolaan keuangan daerah dilakukan agar segala hal terkait kegiatan, 

pembelian atau pemenuhan kebutuhan daerah dapat terealisasikan dengan benar 

dan berdasarkan skala prioritas agar tidak terjadi pemborosan atau mengabaikan 

sesuatu yang memang seharusnya dimiliki oleh daerah untuk menunjang kinerja 

aparat daerah, namun sering juga dijumpai aparat yang menggunakan alasan 

penunjang kinerja namun sebenarnya untuk pemenuhan keperluan pribadi. Oleh 

karenanya, sering kali terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dan tidak 

tepat dengan prencanaan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka 

lahirlah pemborosan anggaran. Hal ini telah disinggung dalam Al-Qur‟an sebagai 

landasan untuk yang ingin mengelola keuangan, Allah SWT memberitahukan 

caranya melalui firmanNya di dalam Surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi: 

فُيْرًاَّ
 
هَّٖك ِ

ب  يْطٰنَُّلِر  َّالش  ان 
 
ك يٰطِيْنَِّ و  َّالش  ان  انُيْ اَّاِخْي 

 
َّك رِيْن  ِ

ذ  مُب 
ْ
َّال َّاِن 

Terjemahannya:  

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan  

sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Kementerian Agama, 2019a) 
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Tafsir Kementerian Agama terakit ayat diatas yaitu menjelaskan bahwa 

Allah mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros dengan menyatakan, 

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, mereka 

berbuat boros dalam membelanjakan harta karena dorongan setan, oleh karena itu, 

perilaku boros termasuk sifat setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada 

nikmat dan anugerah Tuhannya (Kementerian Agama, 2019b).  

Kemudian dihubungkan dengan kasus pengelolaan keuangan yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka dapat dilihat bahwa perilaku boros adalah perilaku 

yang tercela bukan hanya dalam hal harta kepemilikan secara peribadi saja, 

begitupun dengan milik daerah. Suatu daerah pasti memiliki kebutuhan dan 

kepentingan yang sangat banyak maka sudah seharusnya setiap periode anggaran 

ditentukan berdasarkan skala priotitas atau tergantung dari tingkat keurgent-

annya, dan dilihat berdasarkan output yang akan diperoleh dari penggunaan 

anggaran tersebut. Tujuannya, agar anggaran tidak habis secara permanen disaat 

itu saja tetapi menghasilkan hal yang bermanfaat dikemudian hari. 

Harapan dari adanya pengelolaan keuangan daerah ialah semua kebutuhan 

dan kepentingan daerah dapat terpenuhi secara tepat sasaran dan mampu menjadi 

pendorong agar daerah maju, eksis dan tidak tertinggal. Namun, masalah dari 

pengelolaan keuangan daerah sering kali muncul karena tantangan didalamnya 

bersumber dari oknum yang mengelolanya menyalahgunakan wewenang yang 

diberikan, melupakan hakikatnya sebagai manusia terpilih yang dianggap mampu 

untuk melaksanakan tugas dengan berintegritas dan patuh pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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3) Pemaknaan Trilogi Akuntabilitas Siri’ na Pacce (TASP) 

Budaya siri’ na pacce sangat tidak asing di telinga masyarakat Jeneponto, 

budaya ini terbawa-bawa dalam berbagai aspek kehidupannya. Budaya siri’ na 

pacce ialah norma sosial yang tidak tertulis namun jelas keberadaanya. 

Keberadaan budaya tersebut terletak disetiap sudut daerah di Jeneponto termasuk 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunannya dalam pengelolaan keuangan 

daerah jika dihayati, mampu mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

Ada beberapa nilai yang terkandung didalam budaya siri’ na pacce, yaitu: a) 

Tanggungjawab; b) Kejujuran; dan c) Harga Diri. Ketiga nilai tersebut dapat 

membantu usaha pemerintah dalam pengoptimalisasian pengelolaan keuangan 

daerah karena semuanya berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan 

pengelolaan keuangan daerah. 

a) Tanggungjawab 

Tanggungjawab ialah pengambilan sikap atau perilaku terhadap suatu tugas 

secara sadar dengan kesanggupan menerima dan menghadapi semua konsekuensi 

dari perbuatan tersebut atau dengan arti lain, tanggungjawab ialah menyadari akan 

kewajiban yang diemban. Tanggungjawab dibutuhkan agar tugas yang diberikan 

dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan tepat. Akuntabilitas merupakan suatu 

tindakan pertanggungjawaban pihak yang diberikan amanat untuk menjalan tugas 

kepada pihak yang memberikan amanat tersebut. 

Adanya konsep akuntabilitas yang dipandang dari sisi syariah, membuat 

akuntabilitas tidak hanya ditekankan pada pertanggungjawaban kepada manusia 
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atau pihak yang memberikan amanah secara langsung saja, tetapi hadirnya konsep 

akuntabilitas dari sudut pandang syariah membuat penekanan bahwa 

pertanggungjawaban tertinggi ialah pertanggungjawaban kepada tuhan (Sri 

Rosfina Umar, 2017).  Pertanggungjawaban yang akan dilakukan ialah dari hasil 

perbuatan selama menjalankan tugas yang diberikan seumur hidup. Konsep 

tersebut biasa dikenal dengan Syariah Enterprise Theory (SET) yang dimana ada 

tiga dimensi hubungan akuntabilitas berdasarkan sudut pandang SET terhadap 

akuntabilitas yaitu dimensi hubungan kepada tuhan, hubungan dimensi dengan 

manusia, dan hubungan manusia dengan alam (Amerieska et al., 2012). 

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terkait adanya dimensi 

hubungan manusia dengan tuhan karena ia merupakan pemilik segala sumberdaya 

yang tersedia di dunia sehingga, pertanggungjawaban kepadaNya adalah yang 

utama. Selanjutnya dimensi hubungan kepada manusia dengan manusia karena 

ada pihak yang diberikan amanat untuk meminta pertanggungjawaban pihak 

pengelola keuangan daerah. Dimensi hubungan dengan alam karena melihat 

pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah ialah suatu penelitian terhadap 

efektifitas atau kinerja pengelolaan keuangan daerah.    

Penelitian Husain dan Abdullah (2015) mengungkapkan bahwa dalam ilmu 

filsafat, tuhan selaku kuasa prima yang sehingga menjadi sebagai inti 

pertanggungjawaban puncak, terdapat hubungan horizontal manusia antar sesama 

hamba dibumi ini sedangkan alam sebagai tempat berpijak untuk menyembah atau 

beribadah kepada tuhan yang Maha Esa. Aspek-aspek yang disebutkan tersebut 



 

 

96 

 

merupakan mengandung keterkaitan, yang dikenal dengan sebutan triologi 

akuntabilitas (Amerieska et al., 2012). 

Tanggungjawab kepada tuhan adalah sebagai bentuk keyakinan 

menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan karema adanya dorongan 

kepercayaan bahwa pekerjaan yang dilakukan berdasarkan amanah  yang 

diberikan menjadikan pekerjaan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan 

keprofesionalan. Berdasarkan konsep trilogi akuntabilitas tehadap hubungan 

manusia dengan tuhan ialah upaya manusia untuk mendekatkan diri dengan tuhan. 

Menyadari akan adanya tanggungjawab kepada tuhan tergantung tingkat 

keimanan individu tersebut. semakin tinggi tingkat keimanan manusia, maka akan 

semakin tinggi kesadaran dan kualitas dirinya dalam mempertanggungjawabkan 

sesuatu hal. 

Bentuk terjalinnya tanggungjawab kepada tuhan yaitu dengan adanya 

ketakutan dalam diri untuk melakukan hal-hal yang menyalahi aturan yang 

berlaku, serta bekerja sesuai dengan tugas dan fungs yang semestinya. Adanya 

kepercayaan dalam diri bahwa tuhan maha melihat semua yang dikerjakan tanpa 

melewatkan sedetikpun perbuatan manusia, akan membuat manusia menyadari 

akan besarnya tanggungjawab kepada tuhan sehingga mengontrol segala 

perbuatannya. Dengan itu, maka dapat dilihat hubungan manusia dengan tuhan 

senantiasa terjaga dan terpenuhi spritualitasnya. Misalnya, dapat juga dilihat dari 

adanya jam istirahat di siang hari yang bertepatan dengan waktu beribadah umat 

islam, membuat pegawai selain menjadikan waktu tersebut untuk beristirahat 

tetapi juga memanfaatkannya untuk beribadah kepaada tuhan, sehingga tampak 
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spiritualitasnya dalam bekerja yang masih megingat dan mengedepankan perintah 

tuhan meskipun sedang berada dalam lingkup waktu bekerja. 

Bekerja dengan adanya keyakinan itu, membuat penafsiran bahwa dalam 

melakukan pekerjaan bukan hanya unuk mengejar segala keinginan atau impian 

yang ada didunia saja, adanya keyakinan atas pertanggungjawaban kepada tuhan 

menjadikan manusia akan lebih memaknai pekerjaan yang digeluti, yaitu dengan 

mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar tanpa melakukan kecurangan 

dalam pengelolaannya meskipun godaan dalam pengelolaan tersebut ialah sesuatu 

yang sensitif, dapat dengan mudah menjerumuskan manusia ke perbuatan yang 

dibenci tuhan dan menyalahi aturan yaitu terkait harta dalam hal ini uang dan aset 

daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Belanja BPKAD 

Jeneponto, bahwa: 

“...jadi kalau berjalan itu sama agama, pasti selaluki ada kontrol selaluki 

ingat tuhan kalau ada dilakukan “ih salah ini” ...itu pedomannya agama 

kalau saya pribadi...” 

Maknanya bahwa selalu melibatkan tuhan dalam segala sesuatu yang akan 

dilakukan. Apabila melibatkan tuhan dalam segala lini kehidupan maka ada 

magnet dari dalam diri yang akan menarik untuk tidak terjerumus ke perbuatan 

yang telarang. Termasuk dalam menyelesaikan pekerjaan selalu mengingat tuhan 

akan menjadi benteng penguat diri dari segala godaan-godaan dunia yang 

menyesatkan, pekerjaan yang dilakukan pasti akan dipertanggungjawabkan 

kepada tuhan. Memikirkan bahwa adanya tanggungjawab kepada tuhan akan 

menjadikan manusia cerdas dalam memilah dan memilih perbuatan. 
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Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Jeneponto juga menyinggung tentang 

adanya pertanggungjawaban kepada tuhan, pernyatannya ialah: 

“...Kita berpikir melakukannya karena selain pertanggungjawabannya 

kepada tuhan, sesama manusia juga.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa 

pertanggungjawaban yang utama ialah kepada tuhan, manusia menjadi tempat 

pertanggungjawaban kedua setelah tuhan karena pertanggungjawaban terberat ada 

kepada tuhan alasannya karena segala bentuk perbuatan yang dilakukan dapat 

disaksikan tanpa melewatkan apapun itu, setiap waktu berada dalam 

pengawasanNya, sedangkan manusia tidak seperti itu. Manusia bisa saja tidak 

menemukan atau mengidentifikasi kesalahan atau perbuatan menyimpang yang 

dilakukan. Manusia satu dengan manusia yang lain, memungkinkan untuk dapat 

menyembunyikan suatru perbuatan, tetapi tidak kepada tuhan. Sehingga, dianggap 

bahwa pertanggungjawaban utama dan puncaknya ialah kepada tuhan. 

Tanggungjawab kepada manusia merupakan wujud kesadaran akan hidup 

saling menghargai antar sesama manusia. Bahwa setiap amanah yang diberikan 

akan dipertanggungjawabkan kepada manusia lain atau kepada yang memberikan 

amanah serta pihak yang diberikan tugas untuk meminta pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang dilakukan misalnya dalam pengelolaan keuangan daerah akan 

dimintai pertanggungjawabannya oleh BPK yang bentuk pertanggungjawabannya 

yaitu membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang di dalamnya memuat 

beberapa jenis laporan keuangan. 

BPK akan melihat dan menilai kualitas kinerja yang dilakukan oleh 

pengelola melalui laporan keuangan tersebut. Setiap temuan yang tidak 



 

 

99 

 

semestinya ada dalam laporan keuangan itu, akan dimintai pertanggungjawaban 

kepada pihak yang melakukannya. Tanggungjawab kepada yang memberikan 

amanah juga penting untuk diingat, bahwa dengan menyadari akan 

pertanggungjawaban tersebut akan membuat pemberi amanah merasa puas dengan 

keputusan yang dilakukannya, tidak adanya penyesalan terkait kepercayaan yang 

telah diberikan kepada pihak yang diberi amanah karena telah bertanggungjawaba 

atas kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya. Adanya bentuk 

pertanggungjawabaan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang untuk 

meminta pertanggungjawaban atas suatu hal atau pekerjaan, dapat dilihat dari 

informasi yang diperoleh dari informan yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan 

BPKAD Jeneponto yang menyatakan bahwa: 

“...Di bidang perbendaharaan itu ada laporan bulanan, triwulan, ada 

semester. Laporan bulanan yang kami harus laporkan itu terkait dengan 

realisasi gaji itu harus selalu kami laporkan ke kementerian kemudian 

berapa jumlah pajak yang dipotong oleh bendahara itu kami laporkan ke 

KPP. Kemudian berapa realisasi SP2D-nya dalam sebulan semua itu harus 

kami buatkan. Bahkan kami harus selalu rekon dengan bank tekait dengan 

posisi kas pemerintah daerah.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dimaknai bahwa dibidang 

perbendahraan melakukan berbagai pertanggungjawaba, yang dimana 

pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam berbagai waktu tergantung dari 

jenis pertanggungjawaban dalan bentuk laporan yang akan dilakukan. Terkait 

pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan olah bidang pebendahaaran 

yaitu melaporkan realisasi gaji kepada kementerian serta nominal pajak yang 

dipotong olah bendahara dari gaji tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak. Selain 

itu, melaporkan jumlah dari realisasi Surat Perintah Pencairan Dana. 
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Pertanggungjawaban itu harus dilakukan oleh kepala bidang perbendaharaan, 

namun secara pengerjaannya dilakukn oleh teknisi.  

Melihat hasil wawancara diatas, dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban 

kepada manusia juga banyak dilakukan sebagai bukti dari keseriusan dalam 

menjalan tugas yang diberikan, atau profesional dalam bekerja karena dapat 

melakukan pertanggungjawaban kepada beberapa pihak dalam bentuk laporan 

yang berbeda-beda sehingga membutuhkan tenaga dan kulitas kerja yang baik 

untuk dapat menyelesaikan dan mengerjakan berbagai jenis laporan tersebut yang 

harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dari hal teserbut juga 

terlihat, kesadaran akan tanggungjawab kepada manuia karena meskpun 

pertanggungjawaban yang dilakukakn dalam bentuk laporan terdiiri dari berbagai 

macam atau jenis tapi berupaya untuk dilakukan dan diselesaikan sebagaimana 

seharusnya. 

Tanggungjawab kepada alam yaitu bentuk kesadaran manusia akan 

pentingnya memajukan daerah dan membuat daerah atau lingkungan tempat 

berpijaknya, tidak tertinggal serta dapat terus dilirik oleh daerah lain. 

Tanggungjawab kepada alam itu dapat muncul apabila ada kecintaan dan rasa 

kepemilikan terhadap daerah atau tempat kita berpijak. 

Adannya kesadaran atas tanggungjawab kepada alam membuat manusia 

terdorong untuk terus melakukan gebrakan baru untuk menambah kualitas dan 

kuantitas daerah. Bentuk tanggungjawab kepada alam atas dasar kecintaan dan 

rasa kepedulian yang tinggi terhadap daerah yang dipijaki dapat direalisasikan, 

dilihat, dan dinilai dari infrastruktur daerah tersebut. misalnya dalam pengelolaan 
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keuangan daerah yaitu melakukan penganggaran terhadap perbaikan jalanan 

sebagai sarana masyarakat untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-

harinya. Namun, anggaran tersebut yang telah tersedia dan disetujui harus 

digunakan sebagaimana seharusnya, dialokasikan secara penuh untuk sesuatu 

yang memang dianggarkan.  

Bentuk tanggungjawab kepada alam yaang dapat dilihat yaitu dengan 

adanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berupaya untuk menjaga 

lingkungan. Diberikan amanah untuk melestarika lingkungan, dan 

bertanggungjawaba mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

lingkungan di daerah tersebut. Sehingga, proses pengkoordinasian dan 

pengakomodirannya dapat dengan mudah dilakukan karena telah ada pihak yang 

membawahi dan menguasai secara penuh bidang tersebut dan dapat dengan 

mudah dimintai pertanggungjawaban terhadap alam atau lingkungan yang 

dilakukan karena sudah jelas tugas dan fungsi adalah dibidang tersebut. 

Memaknai kaitan antara budaya siri’ na pacce dengan aspek tanggungjawab 

tersebut ialah hadirnya siri’ na pacce dalam diri manusia mendorong rasa 

tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan karena timbulnya rasa 

tanggugjawab juga didasari atas rasa malu yang dimilki manusia dan pedih atau 

kepaduliannya terhadap kepercayaan yang terlah diberikan. Merasa malu apabila 

tidak mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan sebagaimana 

mestinya dan muncul kepedihan dalam diri karena mengingkari kepercayaan yang 

telah diberikan sebagai wujud kepedulian terhadap pihak yang telah memberikan 

kepercayaan tersebut. Siri’ na pacce dapat membentuk manusia yang 
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bertanggungjawab atau menyadari tugas dan fungsi yang diberikan sehingga 

bersikap, bertindak, atau membuat keputusan dalam menggeluti pekerjaannya 

penuh dengan pertimbangan dan kehati-hatian. 

b) Kejujuran 

Kejujuran ialah perkataan dan perbuatan berlandaskan kebenaran yang ada di 

dalam segala situasi dan kondisi atau keadaan. Kejujuran ialah sesuatu yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia yang dapat dijadikan aspek penilian 

terhadap kulitas diri setiap individu. Kejujuran dapat menjadi kunci kesuksesan di 

dunia maupun di akhirat karena selalu mengedepankan kebenaran sesulit apapun 

keadaan dan situasi yang dihadapi untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. 

Masa sekarang ini, sedang mengalami kemunduran dalam aspek kejujuran 

melihat realitanya bahwa banyak sekali kejadian-kejadiaan yang disebabkan oleh 

tidak adanya penanaman kejujuran dalam diri seperti dalam hal pengelolaan 

keuangan daerah banyak dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan atau kecurangan 

pengelola keuangan daerah, hal tersebut dapat terjadi karena mementingkan 

kepentingan pribadi maupun organisasi atau kelompok yang membuatnya lupa 

akan konsekuensi yang akan diterima dari tindakan yang dilakukannya karena 

terlalu terobsesi terhadap sesuatu. 

Kejujuran dapat hadir dari kesadaran setiap individu tentang kualitas dirinya 

dan pentingnya kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada dirinya, 

menyadari bahwa kepercayaan tidak akan datang dan sama untuk kedua kali, 

maksudnya kepercayaan yang dirusak karena tidak adanya kejujuran dalam diri 

akan membuat orang lain tidak percaya lagi kepada kita, akan selalu muncul 
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keragu-raguan dan kecurigaan pihak yang telah dirusak kepercayaannya. 

Sehingga, perlu untuk selalu di ingat bahwa kejujuran beriringan dengan 

kepercayaan. Apabila melakukan perbuatan yang tidak jujur, maka artinya telah 

menghilangkan kepercayaan orang lain kepadanya meskipun tindakan tidak jujur 

itu dilakukan hanya sekali. Namun, apabila individu dideteksi dan diketahui 

menanamkan kejujuran dalam dirinya, maka orang lain akan sangat percaya 

kepadanya bahkan sampai membantah setiap kecurigaan terhadap pihak atau 

individu yang bersangkutan. Meskipun, suatu saat nanti indvidu tersebut tidak 

berlaku jujur maka akan terus ada pihak yang melakukan pembelaan kepada 

individu tersebut. 

Membangun dan menjunjung tinggi nilai kejujuran merupakan keputusan 

yang sangat tepat karena selain berpengaruh kepada diri sendiri, juga berpengaruh 

kepada orang lain. Misalnya, dalam pengelolaan keuangan daerah ditanamkan 

nilai kejujuran untuk setiap tindakan atau keputusan maka akan berpengaruh 

positif kepada daerah karena terus diupayakan adanya perbaikan atau kemajuan 

serta kepada masyarakat karena dapat menikmati usaha pengelola keuangan 

daerah dalam bentuk penganggaran terhadap infrastruktur daerah. Sehingga 

dengan adanya kejujuran itu, keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif dan 

efisien atau tepat guna dan tepat nilai. 

Hubungan antara siri’ na pacce dengan nilai kejujuran dapat dimaknai 

bahwa menanamkan nilai kejujuran dalam diri sebagai bentuk upaya diri untuk 

tetap mempertahankan budaya siri’ na pacce yang berlaku dan ditekankan oleh 

masyarakat. Budaya siri’ na pacce menjadi motivasi untuk membentuk pribadi 
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yang jujur dan mempertahankan kualitas diri sebagai manusia yang dapat 

dipercaya. Hadirnya nilai kejujuran dalam diri berkaitan dengan adanya rasa malu 

dan pedih atas kepaduliaan terhadap sesama menusia, bersikap jujur karena malu 

melakukan perbuatan-berbuatan yang dapat merusak nama baik pribadi dan 

keluarga, bersikap jujur merupakan kepedulian terhadap manusia lain yang telah 

memberikan kepercayaan oleh karenanya bekerja dengan baik dan menjalankan 

kepercayaan itu dengan usaha maksimal sebagai bentuk kejujuran diri. Hadirnya 

siri’ na pacce membuat individu tidak bertindak seenaknya dan mengontrol atau 

mengendalikan dirinya dalam bertindak karena adanya rasa malu yang menjadi 

penghalang yang menyadarkan bahwa setiap tindakan dan keputusan ada 

konsekuensinya, sehingga apabila salah dalam melakukannya maka kembali ke 

diri sendiri dan adanya rasa pedih untuk mengkhianati pihak yang secara penuh 

telah percaya terhadap kulitas dirinya untuk mengemban amanh teserbut, hal 

tersebut yang merupakan bukti kepedulian terhadap kepercayaan yang telah 

diberikan kepadanya. Sehingga dari pemaknaan itu, disimpulkan bahwa nilai 

kejujuran terkandung dalam budaya siri’ na pacce. 

Pemaknaan tersebut, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan BPKAD Jeneponto yang menyatakan bahwa: 

“...Apabila staf atau apapun dibidang perbendaharaan ini tidak 

menerapkan itu maka mungkin bisa saja kami melakukan beberapa 

kecurangan-kecurangan contohnya bisa jadi OPD memintanya 100.000 

kami jadikan 200.000 supaya kami juga dapat sesuatu. Kemudian sama 

dengan yang terpampang diluar itu bahwa dilarang melakukan gratifikasi. 

Kami disinikan bersentuhan langsung dengan bendahara, selalu saya 

sampaikan ke anak-anak jangan ada yang seperti itu kita berikan 

pelayanan karena kita sudah di gaji oleh pemerintah daerah, kita sudah 

dapat tunjangan, ini semuakan sudah cukup jadi untuk apa lagi ada 

gratifikasi..” 
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 Ungakapan diatas dapat diartikan bahwa terdapat penekanan nilai 

kejujuran dalam konsep budaya siri’ na pacce karena dianggap dapat mencegah 

terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah 

khususnya dibidang perbendaharaan. Apabila siri’ na pacce tidak diterapkan 

dalam menjalani pekerjaannya tersebut, maka dapat melakukan penyelewengan. 

Mengingat, tugas dan fungsi dari pekerjaann tersebut berentuhan langsung dengan 

bendahara sehungga, besar kemungkinan apanbila tidak adanya nilai kejujuran 

dalam diri maka akan terjadi gratifikasi, dan bisa juga berlaku seenaknya karena 

mengetahui suatu pihak memiliki kepentingan terhadapnya sehingga tidak 

memberikan pelayanan yang baik atau tidak membantu mengarahkan dalam 

proses pengurusan sesuatu karena adanya rasa tidak suka sehingga berbohong 

untuk mempersulit keadaan pemilik kepentingan tersebut dengan mengabaikan 

kejujuran dalam profesionalitas bekerja, hak tersebut jugaa didasari oleh tidak 

adanya rasa kepaduliaan terhadap sesama manusia. Namun, hal teserbut dapat 

dikontrol dengan adanya budaya siri’ na pacce, dari ungkapan diatas terlihat jelas 

bahwa budaya tersebut mengandung nilai kejujuran. 

 Pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sub 

Bidang Pengendalian Anggaran, yang menyatakan bahwa: 

“...Memang besar godaannya kalau persoalan harta yaitu uang dan aset 

yaitu dalam bekerja di BPKAD ini tapi kita dikasiki kesempatan untuk 

bekerja disini artinya dianggap bertanggungjawabki, bisaki dipercaya, dan 

kita juga sudah di gaji sudah nikmati fasilitas yang disediakan dalam 

menunjang pekerjaan ini.” 

 Maknanya, setiap jabatan yang diberikan menandakan bahwa individu 

tersebut telah dipercayai dan dianggap mampu melakukan pekerjaan itu, sehingga 
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untuk membuktikannya maka perlu menanamkan nilai kejujuran. Karena 

kejujuran yang menjadi pondasi atas kepercayaan atau tanggungjawab yang telah 

diberikan, apabila merusak pondasi tersebut maka akan meruntuhkan kepercayaan 

tersebut dan akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan karena hilangya 

kepercayaan. 

c) Harga Diri 

Harga diri merupakan sesuatu yang melekat dalam setiap diri manusia sejak 

lahir yang didalmnya terkait rasa malu dan nama baik setiap manusia. Harga diri 

merupakan sesuatu yang sangat sensitif karena setiap perbuatan yang dilakukan 

selalu disangkut pautkan dengan harga diri. Apapun rela dipertaruhkan untuk 

mempertahankan atau menjaga harga diri. Seseorang dianggap merusak harga 

dirinya apabila melakukan tindakan tercela berupa perbuatan yang melanggar 

hukum maupun aturan yang tumbuh dimasyarakat. Harga diri menjadi alasan 

seseorang selalu memperhatikan sikap, tindakan, perilaku atau keputusan yang 

akan diambil sehingga harga diri yang menjadi pagar atau pelindung dan 

pengontrol diri dari perbuatan-perbuatan tercela. 

Memaknai hadir dan tumbuhnya budaya siri' na pacce dengan harga diri 

ialah budaya siri' na pacce ini merupakan gambaran kepada masyarakat Sulawesi 

Selatan akan pentingnya harga diri karena secara bahasa siri' na pacce ialah rasa 

malu dan pedih yang apabila secara harfiah diartikan sebagai nama baik dan 

kepedulian terhadap sesama, maka dari itu harga diri merupakan nilai yang 

terkandung dalam budaya tersebut karena dalam harga diri itu didalamnya ada 

nama baik dan rasa malu. Secara tidak langsung, dari mementingkan harga diri 
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tersebut membentuk manusia yang peduli antar sesama manusia karena ada rasa 

tidak tega karena tidak menolong atau membantu orang-orang yang membutuhkan 

dengan alasan tidak ingin dipandang sebagai orang yang tidak baik dan tidak 

berperi ke manusia hal tersebut bisa mencoreng nama baiknya, maka dari itu 

harga diri dianggap mempengaruhi hal itu secara tidak langsung. Sehingga, 

berdasarkan penjelasan pemaknaan itu nilai harga diri merupakan bagian dari 

budaya siri' na pacce. 

Ungkapan diatas, didukung oleh Kepala Bidang Perbendaharaan yang 

menyatakan bahwa: 

“...Itu kalau ada yang diruang tunggu kan kasihan mereka duduk kita tidak 

tahu apa maksudnya jadi saya bilang tanya ke mereka apa tujuannya, 

mauki mengurus apa tanya langsung  ke mereka kalau perlu antar masuk 

mau ketemu yang dituju.” 

Maknanya, adanya kepeduliaan terhadap sesama yang didasari oleh 

hadirnya atau diterapkannya budaya siri’ na pacce karena dengan adanya siri’ 

akan membuat individu memberikan pelayanan yang baik karena 

mempertahankan nama baiknya agar tidak dinilai sebagai indvidu yang membeda-

bedakan atau berlaku tidak adil kepada sesama, malu apabila dianggap memberika 

pelayanan yang baik apabila diberi imbalan (tidak ingin mendapat penilaian buruk 

dari manusia lain). Pacce, terlihat jelas karena ada perasaan tidak tega sehingga 

menanyakan kepentingan setiap orang yang datang, mencerminkan kepeduliaan. 

Nilai harga diri yang terkandung dalam siri’ na pacce, sejalan dengan 

pandangan Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran, beliau mengungkapkan 

bahwa: 
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“...Pasti berpikir sekali kalau berbuat salah bahkan tidak mau berbuat 

pelanggaran bahkan melanggar hukum dan dia pasti selalu ingat 

perasaannya keluarganya yang pasti terbawa-bawa, ikut dicerita juga, 

keluarganya bisa kepikiran dan sedih, dan jelasmi apa yang dirasa 

keluarganya akan sampai kedia juga sedihnya, kecewanya terasakan. 

...berpikir ki berulang-ulang kali kalau mau menyeleweng atau melanggar 

undang-undang dan hukum yang mengikat.” 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ddiartikan bahwa siri’ na pacce ini 

sebagai alat yang dapat membantu usaha pemerintah dalam mengoptimalisasikan 

pencegahan penyalahgunaan atau penyelewangan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah, agar segala kegiatan-kegiatan daerah dapat dilaksanakan, dan dijalankan 

sebagaimana seharusnya atas kesejahteraan dan kemajuaan daerah sebagai 

pelopor pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kesadaran akan 

pentingnya harga diri yang dimiliki, harga diri sesuatu yang tidak dapat dinilai 

dengan materi sehingga mengenyampingkan segala kepentingan pribadi atau 

organisasi yang dapat merusak atau menodai harga diri tersebut dengan keyakinan 

bahwa perlunya untuk selalu melibatkan  dan menghadirkan siri’ na pacce sebagai 

pertimbangan apabila ingin berpikir dan bertindak.  

 Informasi dari informan diatas dapat diartikan bahwa adanya harga diri 

dalam budaya siri’ na pacce, maka dimaknai sebagai sesuatu yang selalu 

membuat individu mengingat dan menuntun agar selalu berada di garis kebenaran 

atau ketaatan terhadap aturan. siri’ na pacce jelas bdapat mengenyeimbangkan, 

menyelaraskan, dan  disejalankan dengan harga diri, karena jika terus mengingat 

betapa berharganya diri atas nama baik yang dimiliki  dan memikirkan perasaan 

keluarga bahwa keluarga yang nantinya akan ikut terbawa-bawa untuk setiap hal 

memalukan yang dilakukan. Oleh karenanya, dalam mengelola keuangan dan aset 
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daerah dengan hadirnya siri’ na pacce sudah sesuai dan seharusnya diterapkan 

sebagai sesuatu yang dapat membantu pemerintah dalam menekan, meminimalisr 

bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan dan aset daerah karena 

menjaga dan menyadari pentingnya harga diri yang dimiliki. 

 Harga diri atau nama baik ialah sesuatu yang apabila dirusak atau 

dihilangkan maka tidak akan didapatkan secara utuh dan sebaik semulanya. Maka, 

sebelum itu terjadi menghadirkan rasa kemanusiaan seperti rasa pedih, iba atau 

kepedulian dalam diri sebagai bentuk melindungi diri sendiri serta menjaga dan 

mempedulikan keluarga dengan tidak merusak bahkan menghilangkan harga diri 

atau nama baik tersebut. dengan hadirnya persaan tersebut segala sesuatunya akan 

dipertimbangkan untuk dilakukan, karena setiap ingin memutuskan untuk 

bertindak atau berbuat diiringi oleh rasa kemanusiaan sebagai pertimbangan 

tindakan tersebut akan berpengaruh negatif atau positif terhadap orang lain.  

Penjelasan-penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai Triologi akuntabilitas 

siri’ na pacce yang dimaknai sebagai petunjuk supaya melakukan pekrejaan atau 

tugas dan fungsi yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab dengan 

melibatkan aturan yang berlaku dimasyarakat yang berumber dari nilai budaya 

yang dianut yaitu siri’ na pacce . Menanamkan budaya siri’ na pacce dalam 

konsep triologi akuntabilitas dapat membuat individu terdorong untuk 

mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar sebagai wujud 

pertanggungjawabannya terhadap amanah yang telah diberikan, sehingga berhati-

hati dalam menjaga amanah yang telah diemban mengingat adanya 

pertanggungjawaban dikemudian hari yang tidak hanya terhadap manusia, namun 
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dalam hal pengelolaan keuangan daerah yaitu kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan, tidak hanya terhadap alam dalam hal ini yaitu memajukan daerah 

dengan selalu membuat inovasi berupa infrastruktur dengan selain untuk tujuan 

memajukan daerah, juga sebagai penunjang kemakmuran masyarakat karena dapat 

dinikmati secara bersama-sama, dan puncak pertanggungjawaban yaitu kepada 

tuhan karena menjadi penentu tenang atau tidaknya kehidupan setelah akhir hayat. 

Makna siri’ na pacce dalam penjelasan diatas yaitu sebagai benteng agar tidak 

melupakan tanggungjawab yang  telah diberikan, rasa malu dan pedih atau adanya 

kepedulian terhadap sesama manusia sebagai pihak yang terlah memberikan 

kepercayaan akan menjadi pengingat dan pencegah untuk setiap perbuatan yang 

lari dari tanggungjawab atau tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah 

diberikan. 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang telah disajikan oleh peniliti, maka 

kesimpulan yang ditarik oleh peneliti ialah: 

1. Budaya siri’ na pacce digunakan dan diterapkan dalam berbagai aspek 

kehidupan di masyarakat Jeneponto termasuk dalam hal pengelolaan 

keuangan daerah. Siri’ na pacce dipandang dan dimaknai secara bervariatif 

dan luas tergantung dari sudut pandang penggunannya atau keadaan 

penggunaan budaya tersebut. Misalnya, dimaknai dan difungsikan sebagai 

pengendali diri, menghargai orang lain, pelayanan, dan motivasi dalam 

bekerja. 

2. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten 

Jeneponto berupa pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dalam bentuk 

penertiban aset milik daerah, pencairan dana, melakukan 

pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan keuangan pemerintah 

daerah yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 

akhir, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

catatan atas laporan keuangan dan neraca. Pengelolaan keuangan daerah 

memuat tahapan-tahapan yang didalamnya yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaannya yaitu 

taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
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transparan, bertanggungjawab, keadilan. Terdapat beberapa bidang di 

BPKAD Jeneponto yang membantu  dalam mengelola keuangan dan aset 

daerah, yaitu : 1) Bidang Anggaran; 2) Bidang Aset; 3) Bidang 

Perbendaharaan; dan 4) Bidang Akuntansi. 

3. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam budaya siri’ na pacce yaitu 1) 

nilai tanggungjawab, pertanggungjawaban tersebut dilakukan ketiga arah 

atau pihak yaitu kepada tuhan, manusia, dan alam. 2) Nilai kejujuran, dan 3) 

Nilai harga diri. Nilai tersebut berperan dalam melakukan pengelolaan 

keuangan daerah,  nilai itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk 

pelaksanaan, penilaian, dan pengoptimalan terhadap kulitas pengelolaan 

keuangan daerah yang dalam penelitian ini disebut konsep triologi 

akuntabilitas siri’ na pacce (TASP). 

B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disajikan oleh peniliti, peniliti 

menganggap masih banyak kekurangan-kekurangan untuk mengungkap budaya 

siri’ na pacce dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Jeneponto, 

sehingga peniliti menyadari masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, 

keterbatasan yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilaksanakan hanya mengutamakan dan mengandalkan 

informasi yang diperoleh dari pernyataan informan BPKAD, tanpa 

menyaksikan secara langsung akivitas atau kegiatan informan selama 

menjalankan pekerjaanya dalam beberapa hari untuk menjadi bahan 

perbandingan dengan informasi yang diperoleh dari wawancara yang dapat 
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menyebabkan  hasil penelitian bisa saja menjadi terlalu subjektif dengan 

keadaan yang sesungguhnya dilapangan.  

2. Pada penelitian ini, peniliti tidak melakukan penelusuran lebih dalam, yaitu 

dengan menanyakan kepada informan di BPKAD terkait ada atau tidaknya 

penerapan, keterkaitan atau hubungan dari siri’ na pacce untuk setiap 

tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga, 

peniliti kesulitan dalam mengungkap siri’ na pacce untuk setiap tahapan 

tersebut karena yang secara mendalam digali peneiliti untuk diungkap hanya 

pada pengelolaan keuangan daerah secara umum saja. 

C. Saran  

Peneliti telah berusaha semaksimalkan mungkin untuk menggali secara 

mendalam terkait budaya siri’ na pacce dalam pengelolaan keuangan daerah di 

BPKAD Jenepoonto, namun untuk penelitian selanjutnya diharapka lebih mampu 

memberikan pemahaman dan penjelasan tekait hal tersebut, sehingga peneliti 

memberikan saran bahwa: 

1. Untuk BPKAD Jeneponto diharapkan untuk  lebih mengoptimalkan 

pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini piutang, agar kekurangan yang 

berhubungan dengan ketidak patuhan tersebut tidak terjadi lagi dan 

memaksimalkan penertiban aset daerah Jeneponto agar Kabupaten 

Jeneponto dapat menciptakan sejarah baru dalam perolehan opini auditor 

yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberikan hasil penelitian 

yang jauh lebih informatif dan hasil perolehan penelitiannya lebih luas, 

yaitu dengan menambahkan budayawan sebagai informan, harapannya 

bahwa budaya siri‟ na pacce ini dapat diterjemahkan dan dimaknai secara 

lebih detail. dan sekertaris BPKAD agar penelitian selenjutnya lebih 

memuat banyak informasi terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan 

oleh BPKAD dengan adanya informan tambahan itu, maka dapat membantu 

peniliti untuk mengembangkan hasil penelitian terkait pandangannya 

terhadap siri’ na pacce dalam pengelolaan keuangan daerah. 

3. Pada penilitian selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian dalam beberapa 

hari, terlibat atau bersentuhan secara langsung dengan kondisi lapangan 

untuk menyaksikan dan menganalisis kegiatan atau pekerjaan yang 

dilakukan oleh BPKAD dengan mengidentifikasi budaya siri’  na pacce 

tersebut agar dapat membandingkan dan mempertimbangkan informasi yang 

diperoleh untuk kemudian disajikan sebagai hasil dan pembahasan. 

D. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Jeneponto dalam menilai dan 

mengidentifikasi penggunaan atau penerapan siri' na pacce dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah Jeneponto seperti tidak 

melibatkan dan mempertimbangkan adanya hubungan kedekatan atau 

keluarga dalam setiap keputusan dan kebijakan, semua pekerjaan dilakukan 

berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat. 
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2. Dan bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dapat 

sebagai acuan untuk memandang perealisasian kepercayaan atau amanat 

yang telah diberikan kepada pemerintah dalam mengelola keuangan daerah 

dan sadar akan hak yang dimiliki seperti berhak mengetahui atau mendapat 

informasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset yang dilakukan karena 

adanya prinsip transparansi sehingga dapat lebih sadar dan ikut 

berpartisipasi seperti memberi saran atau mengkritik kinerja pemerintah 

daerah dan paham akan perannya sebagai masyarakat. 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah: 

Tabel Informan Penelintian 

Nama Urutan 

Informan 

Jabatan 

H. Armawi A. Paki, S.IP.,M.M. 1 Kepala BPKAD Jeneponto 

(Bendahara Umum Daerah) 

Emil Ashady, S.E., M.Si 2 Kepala Bidang 

Perbendaharaan 

Syamsulriyadhi Syarif, S.STP 3 Kepala Bidang Anggaran 

Hj. Badintang, S.Sos 4 Kepala Bidang Aset 

Andi Mohammad Fatwa, 

S.E.,M.Si.Ak 

5 Kepala Bidang Akuntansi 

Hj. Suryani, S.Sos. 6 Kepala Sub Bidang Belanja 

Subair, S.Pdi., M.M. 7 Kepala Sub Bidang 

Pengendaliaan Anggaran 

Andi Bahri Bahar, S.E 8 Kepala Sub Bidang 

Inventarisasi Barang Daerah 

Basriadi, S.E 9 Kepala Sub Bidang Bina 

Entitas Akuntansi 

Rafiuddin, S.Pt 10 Masyarakat Asli Jeneponto 

sekaligus ASN 

Informan 1 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prisip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

“Saya kira persoalan  siri’ na pacce ini salah satu falsafah hidup masyarakat 

Kabupaten Jeneponto dalam kaitan dengan setiap aktivitas kita khususnya 

orang-orang jeneponto falsafah ini menjadi salah satu pegangan dalam hal 

kaitan dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan erat kaitannya 

dengan prosedur dan uang. Budaya siri tentu harus dipegang orang 

jeneponto dalam hal pengelolaan keuangan kalau kita tidak memegang siri’ 

na pacce ini bisa saja kita membuat sesuatu tidak sesuai dengan aturan yang 

ada tapi kalau kita pegang ini, ini adalah hukum masyarakat, kaidah 

masyarakat yang tidak tertulis tetapi tertanam dikita misalnya saja seorang 

bendahara yang tidak punya siri’ na pacce, tentu bisa saja dia ambil uang, 

seorang pelaksana kegiatan tidak punya siri’ na pacce, bisa saja kegiatannya 

tidak jalan tapi uangnya terealisasi . kalau ini betul-betul menjadi pegangan 

salah satu kaidah dalam pengelolaan keuangan, saya kira ini sangat baik 
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membuat orang merasa kalau saya berbuat salah bagaimana nanti keluarga 

saya, kalau saya berbuat salah mengambil uang tidak melakukan kegiatan 

bagaimana dampak hukum, bagaimana dengan keluarga dan sanksi-sanksi 

masyarakat yang ada nanti baruki jalan na bilang i anu itu pernah 

mengambil ini. Saya kira ini apabila dipegang baik-baik maka ini akan 

menjadi salah satu trompoin dalam pengelolaan daerah misalnya saja kita 

sudah sampaikan mana SPJ berarti dari situ segera diselesaikan.” 
a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“Saya kira kita selalu sampaikan pada seluruh staf disini bahwa diluar dari 

aturan yang ada , ada norma yang harus kita dipegang yang berkembang 

dimasyarakat yaitu pada persoalan siri’ na pacce misalnya saja pada 

persoalan siri‟ “janganko bertindak seperti itu nanti kita ini akan kena 

semua, bagaimana nanti keluargamu” persoalan pacce yang memang kadang 

membantu orang tetapi pada persoalannya juga siri’ na pacce itu tidak bisa 

di implementasikan ke hal-hal yang negatif misalnya saja ada orang 

yangmau minta penyaluran dana karena kita karena kita punya hubungan 

dekat kita abaikan semua regulasi-regulasi yang ada sehingga dari situ juga 

harus kita sampaikan tetap pada prinsip siri’ na pacce tapi dalam koridor-

koridor yang benar jangan siri’ na pacce  muncul karena “ih saya punya 

sepupu ini mau mengurus dana pokoknyan tidak ada aturan-aturan langsung 

dicairkan saja” itukan disalah gunakan.” 

b. Bagaimana fungsi budaya siri’ na pacce dalam pengelolaa kauangan daerah 

Kabupaten Jenepontio dalam perspektif BPKAD? 

“Fungsinya menjadi pengendali kita dalam hal pengelolaan keuangaan 

karena mau berbuat sesuatu kita berpikir jangan seperti ini nnati ada seperi 

ini, kedua menjadi suatu penyemangat dalam bekerja karena kita mau 

membantu orang tetapi membantu dalam hal yang benar kemudian ketiga 

menjadi iktan bersama bekerja sebagai struktur kurtural di BPKAD karena 

disni ada suku bugis, makassar, ada jawa, toraja, sebagai pemenyatu tidak 

pernag ada gontok-gontokan ada islam, kristen yang bekerja itu menjadi 

perekat kebersamaan kita disni.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Proses pengelolaan keuangan daerah terdiri dari proses perencanaan pada 

proses ini alhamdulillah tahapan-tahapan bisa kita lalui mulai dari proses 

penetapan KUA-PPAS, penyusunan RKA, penyusuna Raperda, penysuuan 

DPA itu pada tataran perencanaan dan alhamdulillah APBD kita 5 tahun 

terakhir tepat waktu. proses penatausahaan keuangan, bagaimana proses 

pencairan dana, bagaimna proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

alhamdulillah berjalan dengan baik termasuk pelaporan alhamdulillah  untuk 

2021 ini kita sudah selesai laporan keuangan pemerintah daerah dan insya 

allah nanti tanggal 18 kita akan serahkan ke BPK sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. Audit pendahuluan sudah dilakukan, auidt komprehensif 

kemungkinan minggu depan.” 
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a. Perencanaan  

1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Perencanaan anggaran untuk menjalankan program : pertama 

perencanaan anggaran berdasarkan pada regulasi yang ada dokumen 

perencanaan yaitu RPJP, rpjmd turun ke rkpd dari rkpd itulah ada 

namanya  tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh pak sekda, 

itu kita susun skala prioritas, setelah itu, kita berikan pagu ke UPD 

kemudian proses penyususnan KUA-PPAS, kemudian di bahas di DPR, 

lalu di DPR keluar RKA, RKA kembali lagi menjadi ramperda, ramperda 

selesai ditetapkan kemudian menjadi DPA, DPA selesai baru jalan 

anggaran.” 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Pelaksanaan anggaran: fungsi BPKAD itu ada 2 sebagai SKPKDdan 

sebagai OPD, saya sebagai bendahara umum daerah melakukan beberapa 

fungsi termasuk misalnya ketika orang mau mencairkan dana, di saya 

mengajukan SPD (Surat Penyediaan Dana) saya disposisi ke kepala bidang 

anggaran, kepala bidang anggaran memproses, keluar SPD kemudian 

keluar SPD, OPD mengeluarkan SPM-SPP kemudian kembalilagi 

meminta ke keuangan tetapi tidak lagi ke saya selaku BUD tetapi ke 

kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa BUD untuk menerbitkan 

SP2D. Terbit ari SP2D dibawa ke BPD, lalu keluar dana.  SPD dulu 

kemudian SPD ada saya selaku BUD tanda tangan kemudian diberikan ke 

OPD (bendahara membuat SPP, PPTK kPA/PA menandatangani SPM 

setelah itu baru keperbendahaaraan untuk menerbitkan SP2D.” 

c. Penatausahaan 

1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Penatausahaan keuangan daerah itu ketika dana sudah cair, mengambil di 

BPD kemudian UPD melakkan penatausahaan dalam artian uang ditarik 

kemudian diberikan ke PPTK untuk melakukan kegiatan setelah itu PPTK 

membuat SPJnya kemudian menyerakan ke Pejabat Penatausahaan 

Keuangan setelah itu Bendahara menginput BKU berdasarkan bukti-bukti 

dari SPJ, setelah BKU lahirlah SPJ fungsional , SPJ fungsional itulah yang 

dibawa ke BPKD untuk di periksa yang memeriksa adalah akuntansi selaku 

kuasa BUD untuk  pemeriksaan akuntansi itu.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 
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hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Pengawasan kita  d BPKD itu hanya pembinaan karena kita hanya 

memeriksa SPJ fungsional, dulunya kita memriksa SPJ fisik yang 

melakukan pengawasan teman-teman dari inspektorat dan pimpinan OPD 

kalau kita disni hanya melihat dari SPJ fungsional kita tdaik memeriksa lagi 

SPJ fisik, kita tidak memeriksa laporan-laporan hanya SPJ fungsional tetapi 

dalam hal tidak selesainya SPJ Fungsional kita tidak akan mengeluarkan 

dana kalau tidak di SPJkan misalnya diambil uang 300 jt uang persediaan 

kemudian dalam proses itu dia hanya bisa pertanggungjawabkan 100 berarti 

ada uang 200 yang bisa kita ganti itu hanya 100 tidak bisa 300 karena masih 

ada uang persoalan dia sudah bagi ke orang , kita menganggap uang itu ada 

dua ada di kas pemegang kas atau dalam bentuk SPJ kalau misalnya SPJnya 

100 kita menganggap 200nya itu masih ada karena belum ada SPJnya. 

Bentuk pengawasannya BPKAD yaitu kita hanya memeriksa SPJ 

fungsionalnya saja karena yang punya kewenangan melakukan pengawasan 

itu pengguna anggaran OPDnya, kemudia dari aparat pengawasan internal 

pemerintah daerah (inspektorat). Model pertanggungjawabannya BPKAD 

menyiapkan SPD mengeluarkan SP2D kemudian ada proses memeriksa SPJ 

fungsional apabila tidak SPJ fungsional maka kita tidak cairkan dananya.” 

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD terkait 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah yang 

bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan terkait 

pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

“Yang bertanggungjawaban terkait pelaporan itu akuntansi pada setiap 

saat saya selaku kepala BPKAD melaporkan keadaan keuangan daerah.  

kasda selalu disampaikan kondisi keuangannya kepada pimpinan yang kita 

sampaikan berupa laporan, laporannya yaitu laporan perkembangan kas 

termasuk nanti selesai tahun anggaran maka laporan keuangan yaitu 

berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo akhir,laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas 

laporan keuangan dan neraca itu semua ditanda tangani oleh bupati 

minimal tiap minggu kita laporan kondisi arus kas daerah.” 

3. Apakah budaya siri‟ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 

“Budaya siri’ na pacce dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah karena mencegah orang berbuat salah, 

memotivasi orang, mejadi pereka, mejadi penilai.” 

Informan 2 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prisip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 
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“Seumpama kalau kita disinikan fungsi pelayanan yaitu meelayani untuk 

penerbitan SP2D, ini saya tekankan ke teman-teman ini apabila ada OPD 

yang membawa berkas terkait dengan SPM itu harus diperiksa sebaik 

mungkin, kemudian apabila ada kesalahan di SPP-SPM itu harus 

disampaikan dengan baik-baik ke mereka bahwa ini salah untuk diperbaiki 

kembali agar bisa dikerja SP2D-nya itu artinya haruski ada penyampaian 

secara baik ke bendahara yang datang mengurus pencairan disini bahwa 

ini harus kita perbaiki karena tidak sesuai dengan anggaran yang trsedia di 

APBD.” 

a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“Budaya siri’nya itu kalau ada kesalahan kita harus sampaikan ke OPD 

bahwa ini salah kalau paccenya itu, sebelumnya ini anak-anak  kadang 

juga kalau ada guru mengurus kan kita disini melayani semua pegawai 

kadang ada guru yang biasa duduk distu kita tidak tau apa yang mau 

dia urus, saya sampaikan ke anak-anak “kalau ada yang duduk begitu 

tanya ke mereka apa keperluanta disini dibidang perbendaharaan” saya 

selalu sampaikan berikan perlayanan terbaik ke orang yang datang 

kesini.” 

b. Bagaimana fungsi budaya siri’ na pacce dalam pengelolaa kauangan daerah 

Kabupaten Jenepontio dalam perspektif BPKAD? 

“Dalam bidang perbendaharaan makna siri’ na pacce yaitu 

memberikan pelayanan semaksimal mungkin ke orang yang 

membutuhkan pelayanan terkait tupoksi di bidang perbendaharaan, 

fungsinya itu agar bekerja sesuai dengan prosedur atau tupoksi itu.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Proses kerja dalam bidang perbendahaaran di BPKAD yaitu proses 

kerjanya sesuai dengan SOP yang sudah ada.” 

a. Perencanaan 

1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Terkait dengan proses perencanaan itu sebenarnya dirana kasubag 

program proses perencanaannya. Jadi tiap tahun itu kami diberikan pagu 

yang sudah ditetapkan oleh kepala BPKAD per bidang kemudian dari 

PAGU ini kami buat RKA-nya dari RKA ini dirampungkan oleh kasubag 

program.” 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Pelaksanaan pengelolaan keuangandilakukan sebaik mungkin dan sesuai 

dengan yturan yang berlaku. Seperti kami ini, kan patukannya kemendagri 

dan PP terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.” 

c. Penatausahaan 
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1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Penatausahaan dibidang perbendaharaan, jadi kami itu disini fungsinya 

menerbitkan SP2D kemudian membuat daftar gaji dari persyaratan-

persyaratan itu harus mereka penuhi sesuai dengan SOP yang ada.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Terkait pengawasan, saya selaku kepala bidang bidang mengawasi 

kepala seksi saya terkait pekerjaannya kemudian kepala seksi saya 

mengawasi semua staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-

masing terkait pengawasan eksternal kami diawasi oleh inspektorat 

bahkan kalau ada masalah di OPD yang lain kami itu diperbendaharaaan 

selalu menjadi saksi di apakah dia di kepolisian atau dikejaksaan.”  

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD 

terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah 

yang bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan 

terkait pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

“Bentuk pengawasannya itu kalau saya ke kepala seksi setiap hari saya 

selalu mintaa apa-apa yang kita kerjakan tadi kemudian hari ini berapa 

uang yang keluar, sama juga kepala seksi ke stafnya mempertanyakan 

berapa SP2D yang terbit, kemudian berapa kenaikan pangkat yang masuk 

hari ini, itu selalu kami lakukan setiap hari. Bentuk pertanggungjawaban 

di bidang perbendaharaan itu ada laporan bulanan, triwulan, ada semester. 

Laporan bulanan yang kami harus laporkan itu terkait dengan realisasi 

gaji itu harus selalu kami laporkan ke kementerian kemudian berapa 

jumlah pajak yang dipotong oleh bendahara itu kami laporkan ke KPP. 

Kemeduian berapa realisasi SP2Dnya dalam sebulan semua itu harus 

kami buatkan. Bahkan kami harus selalu rekon dengan bank tekait dengan 

posisi kas pemerintah daerah. Yang bertanggung jawab  itu sebenarnya 

saya selaku kepala bidang, tapi ini dikerjakan oleh teknisi yang dibawah 

dan dikonsultasikan ke kepala BPKAD.” 

3. Apakah budaya siri’ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 

“Iya sangat, mungkin seperti ini budaya siri’ na pacce ini sangat erat dengan 

pengelolaan keuangan karena apabila staf atau apapun dibidang 

perbendaharaan ini tidak menerepkan siri’ na pacce itu maka mungkin bisa 

saja kami melakukan beberapa kecurangan-kecurangan contohnya bisa jadi 

OPD memintanya 100.000 kami jadiakan 200.000 supaya kami juga dapat 

sesuatu. Kemudian sama dengan yang terpampang diluar itu bahwa dilarang 

melakukan gratifikasi, kami disinikan kami bersentuhan langsung dengan 
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bendahara, selalu saya sampaikan ke anak-anak jangan ada yang seperti itu 

kita berikan pelayanan karena kita sudah di gaji oleh pemerintah daerah, kita 

sudah dapat tunjangan ini semuakan sudah cukup jadi untuk apa lagi ada 

gratifikasi, itu siri’ disitu itu. Kalau paccenya itu kalau ada yang diruang 

tunggu kan kasihan mereka duduk kita tidak tahu apa maksudnyaa jadi saya 

bilang tanya ke mereka apa tujuannya, mauki mengurus apa tanya langsung  

ke mereka kalau perlu antar masuk mau ketemu siapa.” 

 

Informan 3 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prisip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

Harus, karena itu siri’ na pacce kita bekerja dalam pengelolaan keuangan 

daerah khususnya dalam konteks penganggaran, kita harus budayakan itu 

siri‟nya. Siri’nya disini dalam arti kita harus bekerja dengan prokab, 

regulasi, sesusai dengan peraaturan itu siri’ nya dan itu harus memang 

sudah ketentuan peratura perundang-undangan kalau kita melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan regulasi tidak sesuai 

dengan SOP maka efeknya akan kembali ke kita sendiri. Kalau paccenya 

dalam konteks pelayanan kan kita disini urusannya pengelolaan keuangan 

daerah itu ada beberapa proses administrasi pencairan, proses penyusunan 

anggaran dalam perlakuan ini kita harus budayakan keadilan dan 

kemanusian, itumi paccenya. 

a. Bagimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“Kita sebagai orang jeneponto dalam pengelolaan keuangan daerah itu 

sudah tercermin dari visi misi bapak bupati artinya jangankan di 

pengelolaan keuangan di kantor-kantor manapun itu harus kita budayakan 

itumi siri’ na pacce samaji dengan good governance melaksanakan 

pemerintahan yang baik itumi tercermin di visi misinya kepala daerah 

yang terpilih bahwa siri’ na pacce itu dijabarkan lebih luas di visi misi 

bupati jeneponto SMART. Fungsinya sebagai pedoman segal hal dalam 

pengelolaan pekerjaan kita senidri maupun dalam kehidupan sehari-hari 

kita sebagi orang jeneponto harus budayakan itu.” 

b. Bagaimana fungsi budaya siri’ na pacce dalam pengelolaa kauangan daerah 
Kabupaten Jenepontio dalam perspektif BPKAD? 

“Fungsinya  memperlihatkan serta menjadi contoh tauladan kepada teman-

teman yang ada di bidang anggaran bahwa kita ini melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan peraturan yang ada 

kemudian bersikap adillah ke sesama. Pokoknya, tidak memandang siapa 

yang harus dilayani.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

a. Perencanaan 
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1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Penganggaran itu dimulai dari perencanaan. Ada namanya renja dibuat 

oleh SKPD kemudian diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah 

namanya RKPD dari RKPD tersebut kemudian dilanjutkan lagi dengan 

KUA-PPS , RKA sampai APBD itu dalam konteks penganggaran. Semua 

ini, disusun oleh masing-masing OPD kemudian kita yang finalisasi, 

kompilasi menjadi sebuah APBD. Yang ditunjau dari kemampuan 

keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah ini masih ditunjang 

dengan dana transfer dari pemerintah pusat.” 

 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Pelaksanannya itu setelah ditetapkan APBD, APBD itu kan dibahas 

bersama bupati dan DPR atas pembahasan tersebut kemudian dilakukan 

persetujuan bersama, setelah itu kemudia diserahkan ke gubernur untuk 

dilakukan evaluasi kemudian hasil evaluasinya gubernur menyatakan 

bahwa APBD Kabupaten Jeneponto sesuai pereturan perundang-undangan, 

sesuai dengan asas kepentingan umum dan sasarannya murni ke 

masyarakat maka gubernur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakuakn 

penetapan APBD. Setelh ditetapkan APBD masing-masing perangkat 

daerah membuat DPA, DPA itulah dasarnya masing-masing perangkat 

daerah untuk menjalankan program dan kegiatan yang dianggarkan selama 

setahun itu.” 

c. Penatausahaan 

1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Penatausahaannya menangani khusus perencanaan penganggaran kalau 

dibidang anggaran . jadi kalau dibidang anggaran itu selesai penetapan 

APBD, selesaimi kerjanya. Pada tahapan penatausahaan itu dimulai 

penyusunan anggaran kas, penyusunan DPA, pelaksanaan anggaran, 

penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan 

keuangan,itu pada petausahaannya, disitumi akhirnya.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Dalam melaksanakan program itu semua perangkat daerah termasuk 

BPKAD diawasi secara internal oleh aparat pengawas internal pemerintah 

(APIP) itu inspektorat. Bentuk pengawasannya itu reguler, dua kali 

setahun. Kemudian ada juga bentuk pengawasannya sebagai auditor 

invetigasi, ini kalau misalnya ada pelanggaran pengelolaan keuangan 
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daerah yang berhubungan dengan kasus pidana. Bentuk 

pertanggungjawabannya itu diramu dalam satu laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) ini disusun dan diaudit oleh BPK. 

Penanggungjawabnya bidang akuntansi.”  

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD 

terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah 

yang bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan 

terkait pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

“Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah itu dijalankan oleh 

beberapa orang misalnya bupati berperan sebagai pemegang kekuasan 

penuh pengelolaan keuangan daerah, sekertaris daerah berperan sebagai 

koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala BPKAD berperan 

sebagai PPKD sekaligus sebagai BUD dari sisi mengkonsultasikan 

pertanggungjawaban ini, dikonsultasikan setiap saat kepimpinan. Jadi 

pertanggungjawaban itu bukan hanya laporan saja, pertanggungjawaban 

itu bisa saja dalam bentuk menyampaikan laporan sisa kas kepada 

pimpinan sampai dengan penyampaian pertanggungjawaban atas program 

dan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah.” 

3. Apakah budaya siri‟ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 

“Siri’ na pacce kalau dijalankan dengan baik, kalau itu dijadikan budaya 

dalam proses penyelesaian pekerjaan itu sudah pasti, akan menjadi acuan 

ataau pedoman kalau dijalankan dengan baik. Setiap saat menjadi contoh 

dan teladan ke teman-teman.” 

Informan 4 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prisip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

“Nilai Budaya siri’ na pacce dibidang aset, tidak bisa dipakai itu, kalau 

siri‟ na pacce masalah pengelolaan aset daerah karena jangan sampai ada 

yang ambil barang bukan miliknya baru kita ambil itu barang dipakai itu 

budaya siri‟ na pacce. Siri‟ na pacce itukan artinya jangan 

mempermalukan serta tentang berperasaan. Bisa juga diapaki tergantung 

dari kasusnya,kita  bisa pakai untuk menghargai orang tapi kalau kita 

sudah lakukan kegitan tidak ada istilah begitu, Tidak boleh memakai 

kebijakan.” 

a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“Saya rasa siri’ na pacce itu kalau mau dipakai dalam mengelola keuangan 

itu kita bisa mengelolanya secara bijak supaya tidak terjadi manipulasi 

atau korupsi, bisa dipakai dalam hal itu. Tetapi untuk kebijakan, itu tidak 

bisa karena kebijakan yang dibuat itu harus berdasar atau bersumber dari 

peraturan.” 
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b. Bagaimana fungsi budaya siri’ na pacce dalam pengelolaa kauangan 

daerah Kabupaten Jenepontio dalam perspektif BPKAD? 

“Fungsi siri’ na pacce itu saling menghargai, adanya ketrikatan untuk 

mengahrgai orang dan menjaga perasaan orang, digunakan supaya kita 

tidak berjalan di koridor yang salah.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Dalam hal pengelolaan aset itu dispesifikkan dulu mislanya pengelolaan 

tanah, bangunan, kendaraan, jadi tergantung jenis asetnya.” 

 

a. Perencanaan 

1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Dalam hal perencanaan anggaran itu masing-masing di SKPD 

mengusulkan dalam rapat renja itu dikasi masuk ke dalam tahun anggaran 

berikutnya, dan harus memenuhi persyaratan itu walaupun ada di DPA, 

tapi tidak ada RKBMDnya tidak bisa dilayani. Jadi itu masing-masing 

proses pengadaan aset, tergantung dari masing-masing SKPD dia yang 

mengusulkan ke penyusunan RKA nanti.” 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Pelaksanaan pengelolaan aset di jeneponto itu, melakukan inventarisasi, 

rekon dengan penertiban dan penatausahaan.” 

c. Penatausahaan 

1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Penatauhsaan aset daerah yang kita lakukan selama ini, kita turun ambil 

data masing-masing, dimana-dimana saja kita lihat apakah dirumah dinas 

ada pegawai yang bukan lagi pegawai aktif artinya memasuki masa 

pensiun maka kita akan tertibkan, kalau kendaraan dinas 

penatausahaannya itu dalam hal ini apabila terjadi mutasi maka kita akan 

melakukan juga mutasi kendaraan, kita melakukan serah terima kendaraan 

dinas. Tidak boleh orangnyamutasi, barangnya juga ikut mutasi termasuk 

semua aset-aset yang adaa dikantor itu, harus ditinggalkan. Dan apabila 

dia melakukan hal itu, maka kita tang berada dibidang aset ini melakukan 

penyuratan untuk pengembalian aset tersebut.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Pengawasan dilakukan oleh KPK, setiap triwulan kita melaporkan aset-

aset. Inspektorat juga datang mengecek. Inspektorat memeriksa semua 
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PPTK. Kan kepala bidang itu hanya sebagai kuasa pengguna anggaran tapi 

teknisnya ada di kasubid. Jadi kasubid itu yang diperiksa melalui SPJ 

kemudian diperiksa, jadi pegawana itu SPJ-nya. Melakukan kegiatan dan 

hasil atau outputnya dan pertanggungjawabannya itu melalu SPJ yang 

disahkan oleh kasubag keuangan.” 

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD 

terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah 

yang bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan 

terkait pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

“Model pertanggungjawabannya itu dalam bentuk laporan keuangan 

pemerintah daerah yang didalamnya terdiri dari beberapa jenis laporan 

terus yang bertanggungjawab penyajiannya secara keseluruhan itu bidang 

akuntansi.” 

3. Apakah budaya siri‟ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 

“Siri’ na pacce bisa mencegah terjadinya penyimpangan atau 

penyelahgunaan dalam pengelolaan keuangan karena kalau kita punya 

budaya malu maka kita akan malu korupsi, malu mencuri,pokoknya kalau 

kita sudah punya malu itu pasti bagus. Kalau paccenya itu artinya hati ta itu 

didalam yang pedih, tidak tega untuk menyakiti orang lain, kalau ada yang 

salah kita arahkan dengan baik. Siri’ na pacce itu jadi pembatas dari hal-hal 

yang negatif karena kalau kita punya rasa malu itu pasti kita tidak akan 

melakakukan yang menyimpang dan itu akan menjadi batasan untuk 

menyalahi prosedur.”      

Informan 5 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prinsip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

“iya, karena itu budayanya orang jeneponto siri‟ na pacce yang semacam 

jadi aturan mainnya di Jeneponto. Jadi kita kerja di Kabupaten Jeneponto 

mengikut dengan budaya atau aturan yang ada dan berlaku.” 

a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dan 

fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“Fungsi  siri’ na pacce dalam pengelolaan keuangan kitakan disini 

akuntansi laporan, laporan pertanggungjawabannya SKPDkalau misalnya 

SKPD asal-asalji bikin laporan dibawa ke akuntansi sini untuk disampaikan, 

disahkan kemudian disini misalnya salah ini pak ini modelnya harus seperti 

ini tapi karena yang datang keluarga ketemu sama kita,jadi bilang biarmi ka 

salah sedikitji tidak apa-apaji artinya tidak komitmen dengan tugas dan 

tanggungjawab artinya masih ada unsur nepotismenya kayak sepupuku ini 

datang bawa berkas masa kusalah-salahkan terus, masih salah ganti lagi 

apa.” 
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2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Semua kegiatan yang dilakukan oleh OPD wajib melakukan 

pertanggungjawaban dibidang akuntansi melalui SPJ Fungsional, BKU 

terangkum semua disitu. Jadi semua penganggaran di OPD terkait 

kewajibannya kalau ada memang tersisa anggarannya yang tidak di SPJkan 

tahun berjalan, terus menyebrang kegiatannya belum dibayarkan, semua itu 

di data dilaporan keuangan, pertanggungjawaban.  Termasuk SPJ 

Fungsionalnya semua anggaran terangkum disitu terus disusun dalam 

bentuk laporan keuangan OPD terus dilaporkan ke bidang akuntansi dengan 

memabawa laporan keuangan itu dari OPD itu. Berdasarkan laporan 

keuangan dari semua OPDkitami menyusun laporan keuangan kabupaten 

dilaporkan ke BPK bahwa inimi semua laporan keuangan OPD yang kita 

buat di akuntansi untukdiperiksa kembali, apakah cocok yang ada di OPD 

dengan di bidang akuntansi.” 

a. Perencanaan 

1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Kalau perencanaan kan ada kasubag perencanaan disini dalam satu OPD 

BPKD, dia yang menyusun perencanaan-perencanaan anggaran kalau 

diakuntansi itu pertanggungjawaban disini, laporan jadi ada namanya 

laporan pertanggungjawaban yang dibuat akuntansi untuk anggaran yang 

sudah berlalu kita pertanggungjawabkan tahun ini dari semua OPD dan 

dilaporkan ke DPR untuk disetujui. DPR sebagai pengawasan.” 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Pelaksanaannya itu kita dikasi anggaran dibidang akuntansi misalnya 1 

milyar terus kita jalankan itu kegiatan, stetelah kegiatan dilaksanakan kita 

buatkan SPJnya, intinya setiap pelaksanan atau uang digunakan harus 

dipertanggungjawabkan.” 

c. Penatausahaan 

1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Penatausahaan dibidang akuntansi sesuai dengan kegiatan yang kita buat 

berdasarkan SPJnya setelah kita buat kegiatannya apakah terlaksana semua 

lalu kita buatkan pertanggungjawaban kegiatan yang terlaksana.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Pengawasan dilakukan oleh inspektorat baik masalah administrasi 

maupun keuangannya. Pengawasan dalam benttu misalnya kita membuat 
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pertanggungjawaban terus masih ada yang salah dia mengawasi bahwa ini 

salah jadi diperbaiki dulu sebelum ada pemeriksa atau BPK datang. 

Pengawasan dalam bentuk koreksi dan bimbingan untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan.” 

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD 

terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah 

yang bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan 

terkait pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

 “Kan OPD masing-masing diberikan anggaran, dia buat masing-masing 

laporan pertanggungjawaban terus menyerahkan ke akuntansi dalam 

bentuk SPJ fungsional dan BKU disitumi rincian anggarannya, apa-apa 

yang sudah dilaksanakan dan apa-apa yang belum itu semua dilaporkan ke 

akuntansi sampai berakhir tahun anggaran dari januari sampai desember. 

Setelah menyusun sampai desamber terus januari itu sudah memasukkan 

ke akuntansi, apa-apa yang tidak cair dan yang sudah cair terus ada 

namanya pertanggungjawaban daerah dan pertanggungjawaban bupati, 

itumi yang saya maksud tadi kita buat disini di akuntansi kita bawa ke 

DPR untuk diawasi, panggil semua OPDnya, apakah ini terlaksana atau 

tidak,kenapa tidak terlaksana, bagaimana proses pencairan dananya, 

apakah cair semua anggaran yang diberi sesuai dengan di DPA atau tidak, 

semua OPD yang jelaskan kita hanya mendampingi ke DPR. DPR sebagai 

pengawas anggaran. DPA itu bersumber dari OPD, perencanaan masing-

masing diserahkan ke tim anggaran untuk dikoreksi setelah disepakati oleh 

tim anggaran lanjut bukunya DPA, sesuai itumi dia laksanakan 

kegiatannya, patokannya DPA. Jadi pertanggungjawabannya semua OPD 

dievaluasi DPR. Setelah selesai semua itumi namanya diparipurnakan, 

selesaimi laporan pertanggungjawaban APBD Jeneponto. Yang 

bertanggungjawab OPD masing-masing terus dibawa ke akuntansi, 

akuntansi yang buat laporan pertanggungjawaban kabupaten, kalau disini 

yang bertanggungjawab kasubid pelaporan. 

3. Apakah budaya siri‟ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 

“Iya betul, itu saya kaitkan dengan moral. Kalau siri‟ itu malu jadi kita 

punya budaya malu kalau sudah ada rasa malu itu berkaitan dengan moral  

sebagai warna negara indonesia yang baik khusunya warga jeneponto kita 

punya siri‟ na pacce. Kalau kita menyelewengkan anggaran pasti akan ada 

rasa malu jadi dikaitkanmi dengan moral. Jadi terkait sekali dengan 

pengelolaan keuangan kita. Kalau kita punya budaya siri‟ na pacce kita malu 

untuk korupsi, kita berpikir melakukannya karena selain 

pertanggungjawabannya kepada tuhan, sesama manusia juga kita akan 

malu.” 

Informan 6 
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1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prinsip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

a. “Iya bisa, yang penting dalam  hal-hal positif, yah misalhnya itu 

pelayanan. Kita kan disini pelayanan, Pelayanan itu dalam bentuk 

permintaan ampra gaji, pelayanan penerbitan SP2D, itu kalau ada siri’ na 

pacce artinya kalau tidak selesai yah siri’-siri’ki juga toh ataukah minimal 

itu dalam bentuk ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Atau 

secara umum juga kayak, mereka kan juga ceritanya ada SOP jadi yah 

sesuai SOP  begitu. Ndak masukki saja kantor satu hari itu bukan cuman 

kita yang terkena imbasnya itu orang yang dilayani juga. Rata-rata kita 

disinikan pelayanan itu sama aparaturji juga, pelayananta itu pegawaiji 

ataukah OPD. Termasuk juga, penyelesaian laporan-laporan karena 

banyak juga pengaruhnya, pertama kita disini itu kewajibannya ada 

pelaporan gaji tiap bulan ke kementerian nah itu kalau terlambat itu, dana 

DAU itu tertunda, tidak turun, dan berpengaruh ke pembayaran gaji-gaji 

pegawai. Kalau tidak selesai yah di kita ini yang  bertanggungjawab 

langsung seperti itu, kita terlambat pasti ada dampaknya, ada laporan 

terlambat.” 

b. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dan 

fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“Kalau saya pribadi siri’ na pacce itu menjadi semacam cambuk 

memotivasi diri, bisa juga dalam melakukan pekerjaan itu harus dilakukan 

sebaik-baiknya karena itu siri’ na pacce itu kita kan orang jeneponto baku 

kenal-kenal semua hampir semua bisa dibilang keluarga atau ada 

hubungan keluarga meskipun tidak secara langsung, kita dikantor ini baku 

kenal-kenal semua itu mungkin daerah lain mungkin bagian ini dan bagian 

ini tidak baku kenal tapi disini itu hampir semua kantor kita kenal. Jadi, 

kalau tidak selesai pekerjaanta, manami lagi kalau bos juga anggaplah 

atasanta ada kita disuruh terus kita tidak mampu kita budayata mungkin 

disini tidak langsungki ditegur, tapi ada dari dalam dirita mentong dari 

dalam itu yang merasa atasanta ini kecewa sama kita mungkin tidak 

disampaikan secara langsung toh tapi kita yang rasakan, jadi itumi kalau 

tidak ada siri’ na pacce kita tidak merasa. Kalau ada siri’ na pacce pasti 

kita merasa kalau kita ada tugas kita dikasi atau ada tindakan yang kita 

lakukan yang tidak disukai sama atasan pasti tidak peka, atasan juga begitu 

dengan siri‟ na pacce selain untuk diri sendiri untuk bawahannya juga dia 

perhatikan.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Kita disini itu, tupoksinya pertama menerbitkan SP2D, karena bidang 

perbendaharaan itu termasuk kuasa BUD, kepala BPKAD. Jadi bidang 

perbendaharaan itu salah satu dari kuasa BUD. Jadi, semua SPM dari OPD 

masuk kesini kita buatkan SP2Dnya, terbit, dananya langsung ditransfer 
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baik ke rekening bendahara OPD maupun ke pihak ketiga yang ditunjuk di 

SP2D itu.kita juga disini, mengelola dana transfer artinya semua laporan-

laporan dana transfer itu masuk kesini entah itu DAK fisik, DAK non fisik 

jadi kita itu yang buat laporannya, kalau mau lebih jelasnya tupoksi naikki 

dibagian umum ada disana itu daftarnya.” 

a. Perencanaan 

1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Jadi dari tupoksi itu, kita jabarkan apa-apa yang mau kita lakukan dalam 

satu tahun, karena kan ada rencana kerja 5 tahun, ada rencana kerja juga 1 

tahun, yah itu yang mau kita lakukan itu dari tupoksi itu kita kembangkan. 

Adapun nomenplaturnya, nomenplatur itu pekerjaan sudah ditetapkan di 

pemendagri. jadi ada memang daftar itu nama-nama kegiatan dan sub 

kegiatan memang dari permendagri. Permendagri atau kemendagri itu, 

itumi nomenplatur dari kegiatan itu kita jabarkanmi apa-apa yang kita 

lakukan kayak itumi penerbitan SP2D, apay kita butuhkan kertas fotocopy 

dan segala macam termasuk juga kita itu kalau adaa perbup yang kita 

keluarkan itu kita mau lakukan sosialisasi, jadi itumi kit rencanakan apa-

apa yang kita butuhkan berapa honor narasumbernya, berapa biaya makan 

minumnya, begitu-begitu. Jadi, dari tupoksi itumi yang kita jabarkaan apa-

apa yang mau kita kerja.” 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Setelah ada rencana kerja, kita buatkan rincian apa-apa kebutuhan kita 

itukan dituangkan di dokumen pelaksanaan anggaran, itu kan kita disini 

klaua bicara personil untuk PNS itu masih kurang, PNS sebenarnya itu kita 

masih kurang itu, kita disini ndak sampai 10 orangji sedangkan pekerjaan 

itu sepanjang tahun jadi kita dibantu sama tenaga honorer. Jadi, kepala 

bidang itu melimpahkan sebagian pekerjaannya ke kepala seksi, kasubid 

sesuai dengan tupoksinya juga terus, kita ada staf jadi sudah dibagi-bagi 

pekerjaannya. Jadi, menerbitkan SP2D, membuat laporan-laporan baik itu 

laporan dana transfer, ada juga laporan pajak jadi selain kita PNS dibantu 

juga sama teman-teman honorer, itumi yang pekerjaan administrasi yang 

lain kayak mengadministrasikan itu SP2D, mungkin mengurus beberapa 

surat-surat keputusan bupati kebagian hukum atau bagaimana termasuk juga 

memeriksa kelengkapan SPM itu apakah sudah lengkap itukan harus 

diperiksa dulu sebelum masuk disini, yah mungkin seperti itu 

gambarannya.” 
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c. Penatausahaan 

1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Jadi proses penatausahaan itu, kalau kita di perbendaharaan SPM yang 

disampaikan oleh OPD, disampaikan ke bidang perbendaharaan selanjunya 

kita terbitkan SP2D, SP2D ini yang ke bank sulselbar, dari sana langsung di 

transfer ke rekening penerima sesuai SP2D.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Pengawasan artinya selain dari atasan, artimnya kepala bidang 

mengawasi ke kepala seksi, kepala seksi mengawasi staf seperti itu, kita 

jugaa kan ada pengawasan dari kepala BPKAD terus juga ada pengawasan 

dari inspektorat, dia intenal pemda eksternal BPKAD. Kalau orang yang 

ditunjuk langsung tidak adaji. Bentuk pengawasan langsung karena kan 

kita satu ruangan jaki baik itu kepala bidang kasi tugas ke kepala seksi itu 

pengawasannya paling “sampai dimana selesai pekerjaan” kan biasa dikasi 

waktu sekian hari dikasi rentan waktu mungkin 1 minggu, itu kan kepala 

seksi juga menmerintahkan stafnya lagi untuk kerja. Ada juga namanya itu 

aplikasi pekerja itu dibuat semua staf apapun yang kita kerjakan tiap hari 

itu kita lapor disitu, kita input setelah kita input yang menyetujui itu kala 

staf yang menyetujui kepala seksi, kalau kepala seksi yeng menyetujui 

kepala bidang, kepala bidang juga begitu yang menyetujui kepala badan, 

jadi tiap bulan memang ada.” 

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD 

terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah 

yang bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan 

terkait pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

“Kita disini mempertanggungjawabkan terkait SP2D paling utama itu, ada 

juga laporan DAK ada fisik dan non fisik itumi yang kita laporkan, itukan 

pelaporannya bertahap tiap tahap itu konsekuensinya sudahpi dilapor baru 

turun lagi dana berikutnya. Jadi kalau kita tidak lapor otomatis sudah 

hangusmi nanti dananya itu, begitu. Ada juga alporan pajak, itu kita 

laporkan tiap 6 bulan. Dana DAK itu adaa yang 2 tahap, ada yang 3 tahap 

aturannya memang begitu, tiu dibuat sama pemerintah pusat sebenarnya 

untuk anu juga kan biasa itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu kalan dana-

dana seperti itu diserahkan sekaligus ditransfer sekaligus supaya pemda 

aktif karena kalau dananya sudah ada biasa pemda malas-malasan biasa 
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diakhirpi baru dilaksanakan. Ini juga, kalau tidak dilapor pasti tidak tusun 

juga dananya, begitu. Yang bertanggungjawab itu kepala bidang tapi 

pekerjaan tekniknya itu diserahkan ke kita-kita, tapi penganggungjawabnya 

itu kepala bidang. Memang kita disini yang membuat laporan tapi rata-rata 

yang menandatangani itu kepala BPKAD sama bupati. Kita memang yang 

buat, yang bertanggungjawab tapi pelaporannya itu yang tanda tangan bapak 

bupati.” 

3. Apakah budaya siri’ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 

“Iya, pastimi karena apalagi begini kalau budaya siri’ na pacce itu kita 

pedomani itu berdasarkan agama karena walaupun istilahnya ada budaya 

siri‟na pacce tapi kalau bukan berdasarkan agama menurut saya pribadi yah 

sama saja, artinya ada juga yang bilang budaya siri‟ na pacce itu selalu 

konotasinya sama kekerasan padahal tidak. Budaya siri‟ na pacce itu bukan 

kekerasan, memang kasar kata-katanya siri‟ pacce tapi maksudnya itu tidak 

boleh dikonotasikan sama kekerasan. Jadi kalau berjalan itu siri‟ na pacce 

sama agama, pasti selaluki ada kontrol selaluki ingat tuhan kalau ada 

dilakukan “ih salah ini”. Atau ada kita dikasi tanggungjawab pasti 

bagaimana caranya bisa kita selesaikan atau bisa jadi juga tidak menutup 

kemungkinan ada perintah-petintah yang diluar perturan perundang-

undangan itukan, tidak semua perintah atasan harus dilaksanakan selama dia 

bagus kalau diabagus yah dilaksanakan kalau tidak yah jangan. Nah disitumi 

siri’ na pacce juga jadi intinya siri’ na pacce itu pedomannya agama kalau 

saya pribadi. Untuk tidak melakukan yang diluar ketentuan, karena kita kan 

selalu pedomannya aturan. Kan ada semua dasarnya kita, kita tupoksi itu 

ada dasarnya perbup, ada laporan yang mau disampaikan ada dasarnya ada 

permendagri, ada permenkeu, itu semua termasuk juga ada undang-undang 

ASN, ada undang-undang anti korupsi segala macam itukan harus jadi 

pedoman cuman kadang ada bebrapa peraturan juga yang tidak cocok sama 

budaya-budaya kita itu ada juga namanya kebijakan. Itu kebijakan jugaa 

kalau kita laksanakan yang positif juga jangan sampai malah melanggar, 

tidak menutup kemungkinan seperti perjalanan melaksanakan pekerjaan itu 

ada kebijakan-kebijakan yang kita laksanakan yang diluar aturan itu, 

biasanya itu batas-batas waktu anggaplah kita dikasi misalnya kita dikasi 

aturan batas waktu sampai tanggal sekian, ih sampai tanggal segitu tidak ada 

diperpanjang lagi, seperti itu yang penting tidak berpengaruh langsung 

kayak pelaporan dana DAK itu tidak ada lagi istilah kebijakan ia, kapan saat 

itu tidak melapor yah hanguski uangnya oran. Tapi kalau internji kita disini 
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umpama dari OPD-OPD kalau memang masih bisa dibijaki masih kita 

bijakiji seperti itu.” 

 

Informan 7 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prisip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

“siri na pacce dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

pengelolaan keuangan daerah karena perbuatan seperti itu berhubungan 

dengan harga diri, nama baik, dan perasaan individunya. Jadi kalau 

diresapimi itu siri’ na pacce pasti berpikir sekali kalau berbuat salah bahkan 

tidak mau berbuat pelanggaran bahkan melanggar hukum, karena dia selalu 

ingat itu juga nama baiknya, punya harga diri yang tidak bisa dinilai dengan 

materi atau apapun itu dan dia pasti selalu ingat perasaannya keluarganya 

yang pasti terbawa-bawa, ikut dicerita juga, keluarganya bsa kepikiran dan 

sedih, dan jelasmi apa yang dirasa keluarganya akan sampai kedia juga 

sedihnya, kecewanya terasakan. memang besar godaannya kalau persoalan 

keuangan, bekerja di BPKAD ini tapi kita dikasiki kesempatan untuk 

bekerja disini artinya dianggap bertanggungjawabki, bisaki dipercaya, dan 

kita juga sudah di gaji sudah nikmati fasilitas yang disediakan dalam 

menunjang pekerjaan ini. Jadi betul kalau kita ingat terus itu untuk jaga siri’ 

na pacce berpikir ki berulang-ulang kali kalau mau menyeleweng.” 

a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dalam 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto? 

“Siri’ na pacce itu siri itu sebagai hal untuk menjaga dan mempertahankan 

harga diri, nama baik, otomatis timbul rasa malu kalau berbuat salah. Pacce 

itu sebagai perasaan, peka terhadap lingkungan kita, mempertimbangkan 

perasaan orang lain kalau mau berbuat atau bertindak sesuatu tapi selama itu 

tindakan memang harus dipaksakan seperti itu, beda lagi karena itu 

keharusan mi.” 

b. Bagaimana fungsi budaya siri’ na pacce dalam pengelolaa kauangan daerah 

Kabupaten Jenepontio dalam perspektif BPKAD? 

“Fungsi siri’ na pacce itu membuat orang-orang untuk 

mempertimbangkan segala perbuatan, keputusan, tindakannya, karena 

ujungnya nanti nama kelurga terbawa-bawa juga kalau ada apa-apa.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Pengelolaan keuangan daerah singkatnya itu begini ada yang namanya 

perencanaan di perencanaan ini awalnya ada yang disebut dengan 

menetapkan KUA-PPAS terus disusunki lagi RKA-nya, dari situ juga 

selanjutnya penetapan DPA yang sebelumnya itu ada penyusunan 

ranperda, masuk ke penatausahaaannya itu terkait dengan mekanisme 

untuk merealisasikan anggaran atau mencairkan dana dari yang ada 

diperencanaan yang sudah ditentukan dan disetujui sebelumnya dan disini 

juga terkait mekanisme pelaporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, 
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ini wujud pertanggungjawabannya. Ini yang nanti diminta oleh BPK untuk 

di audit terus diberikan opini audit.” 

 

Informan 8 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prinsip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

1. “Siri’ na pacce harus dipakai karena prinsip itu berhubunagn dengan korps 

pegawai republik Indonesia. Supaya sebagai yang mendasari untuk 

mendapatkan hasil pekerjaan yang memuaskan. Penerapan siri’ na pacce 

itu dititikan pada bagaimana cara manajeman aset yang  stakeholdernya 

adalah OPD, dalam hal menginventarisasi BMD dengan syarat saling 

menghormati dan  menghargai untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Berarti dia tidak langsung bilang asetku ini, asetku itu tapi untuk  

menginventarisasi  hasil dari semua dinas, cara pengambilannya itu 

dengan saling menghargai  untuk mengdapatkan hasil aset yang baik. 

Karena kalau kita tidak saling menghargai bagaimana hasil aset bisa 

terkumpul dengan baik.” 

a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dan 

fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“Budaya siri’ na pacce dijadikan sebagai dasar prinsip didalam proses 

pekerjaan di bidang seksi inventarisasi barang. Sebenarnya siri; na pacce 

tidak bisa dicampurkan dengan pekerjaan ini, untuk fungsinya kalau di aset 

itu dan dipakai siri’ na pacce akan bertentangan atau bertolak belakang 

kapan budaya itu dipakai dalam aset maka hasil pekerjaan tidak terlaksana 

dengan baik misalnya contoh rumah dinas, kapan kita pakai siri na pacce 

maka rumah dinas itu tidak akan kembali ke negara, tetapi dalam prinsip 

hidup itu bisa dipakai tetapi dalam prinsip pekerjaan tidak bisa. Rumah 

dinas yang ditemapti orang pensiun pasti dalam pemendagri no.47 harus 

dikeluarkan kalau tidak ada anaknya jadi PNS kalau itu prinsip dasar siri’ 

na pacce kita pakai otomatis kita tidak tega jadi akan bertentangan dengan 

pekerjaan.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Secara umum pengelolaannya di aset seksi inventaarisasi, kita rekonsiliasi 

aset dengan stakeholdernya OPD, yang kefdua menginventarisasi BMD, 

yang ketiga membuat laporan aset, yang keempat menata dan menertibkan 

aset.” 

a. Perencanaan 
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1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Perencanaan anggaran di aset, Kalau pembeliaaan misalnya pembeliaan 

itu prosesnya masing-masing OPD mengusulkan ke BPKAD melalui RKA 

kemduain diusulkan ke DPA baru ke DPR disini ditentukan wajar atau 

tidak diberikan anggaran, jadi DPR penentuannya.” 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Pelaksanaannya di aset itu ada di manfaatkan dan dihapuskan apabila 

sudah tidak wajar pakai misalnya sudah rusak berat, kalau dimanfaatkan  

itu setelah  dihasilkan dari pengusulan ke DPR itu selanjutnya akan 

dimanfaatkan oleh OPD itu sendiri.” 

c. Penatausahaan 

1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Penatausahaan dibidang aset, semua barang BMD dikumpulkan dalam 

suatu tempat untuk ditertibkan dan dikumpulkan serta dihadirkan 

stakeholder yang berhubungan untuk di inventarisis barang tersebut 

misalnyaa kendaraan cuman kami tidak bisa maksimal karena persoalan 

anggaran karena kalau ada stakeholder itu dari kejaksaan, inspektorat, 

polres, satpol, ini penatusahaan hampisama dengan penertiban BMD.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Pengawasan dilakukan oleh inspektorat dan BPK termasuk KPK, bentuk 

pengawasannya dalam bentuk laporan aset dan berbentuk fisik misalnya 

itu tanahnya, kendaraannya, harus dilihat.” 

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD 

terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah 

yang bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan 

terkait pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

“Bentuk pertanggungjawabannya berbentuk berita acara hasil rekon, yaitu 

laporan aset, yang bertanggungjawab ialah bendahara barang per UPD dan 

kepala BPKAD, jadi bendahara OPD melaporkan asetnya  ataumelalui 

KIB (kartu invetaris barang) makanya atau membuat KIB maka muncullah 

berita acara aset kemudian ke bidang aset untuk direkonsiliasi dan 

outputnya yaitu berita acara rekonsiliasi aset, kita laporkan ke pimpinan 
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(BPKAD) dulu baru ke sekda dan bupati yang diawasi juga oleh 

inspektorat dan BPK setelah itu baru kita perbaiki kalau ada koreksian. 

3. Apakah budaya siri’ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 

“Budaya siri’ na pacce dalam inventarisasi aset itu harus dipisahkan karena 

ketika tidak dipisahkan maka proses pekerjaan aset tidak akan berjalan 

dengan baik. Siri; na pacce bertolak belakang kalau digunakan di aset. 

Karena kapan diapaki tidak bisaki tertibkan BMD, jadi di aset itu tidak bisa 

pakai siri’na pacce karena disini melakukan penertiban dan hal tersebut 

bertolak belakang dengan laporan aset dan siri’ na pacce.” 

Informan 9 

1. Apakah budaya siri’ na pacce dapat dijadikan sebagai prinsip hidup 

khususnya dalam bekerja sebagai pengelola keuangaan daerah? 

“Iya betul,  siri’ na pacce itu kan artinya ketika kita hidup bermasyarakat di 

Jeneponto ini sangat penting untuk diterapkan begitupun dalam pengelolaan 

keuangan, siri‟ na pacce itu bentuk tanggungjawab kita dalam mengelola 

keuangan di Jenponto. Kita hadirkan siri’ na pacce itu dalam pengelolaan 

keuangan daerah, yang sifatnya harus berhati-hati mengelola keuangan 

supaya dalam pengelololaan keuangan itu tidak terjadi apa yang kita tidak 

inginkan. Artinya apa yang tidak kita inginkan,betul-betul menjadi suatu 

motivasi buat kita PNS dalam mengelola keuangan.” 

a. Bagaimana pandangan bapaak/ibu terhadap budaya siri’ na pacce dan 

fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto?  

“fungsi siri’ na pacce  sebagai ini, artinya kita harus bertanggungjawab, 

malu kalau mengelola keuangan dengan tidak becus toh, jadi kita harus 

punya tanggungjawab. Pacce artinya kita harus mengelola keuangan dengan 

sebaik-baiknya. Sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan 

keuangan.” 

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto 

secara umum dalam hal ini diwakili oleh BPKAD? 

“Kalau bidang akuntansi itu kita pelaporan. Jadi, semua bentuk kegiatan 

yang dilaksanakan oleh OPD, wajib melakukan laporan disin. Laporannya 

itu berupa SPJ Fungsional, BKU, sampai di penatausahaan kalau 

akuntansi.” 

a. Perencanaan 

1. Bagaimana BPKAD Kabupaten Jeneponto melakukan perencanaan 

anggaran dan proses penentuan anggara daerah Kabupaten Jeneponto yang 

digunakan untuk menjalankan program pada pemerintah daerah? 

“Kalau tentang pertanyaan itu, lari ke anggaran. Serahkan ke anggaran,  

kabid anggaran disitu disini kita pelaporan. Jadi data-data dari seluruh 

OPD kita rampungkan disini. Kita disini finishingnya, semua eh mulai dari 
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perencanaan, permintaan, pencairan di perbendaharaan, pelaprannya disini 

di akuntansi. Jadi apapun kegiatan yang mereka belanjakan, dan kegiatan 

apa yang mereka lakukan kita cukup mendata disini, mereka melaporkan 

kesini. Jadi, semua kegiataan yang dilakukan OPD dilaporkan kesini 

dalam bentuk SPJ Fungsional dan BKU. Selesaipi belanja itu OPD baru 

dia laporakan kesini tiap bulan.” 

b. Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Pelaksanaannya itu sesuai dengan DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

Bahkan kita punya DPA kan, kita berpatokan kesitu, DPA yang 

dituangkan ada AKD-nya sesuai  dengan yang di DPRD” 

c. Penatausahaan 

1. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jeneponto yang dilakukan oleh BPKAD? 

“Penatausahaannya itu merampungkann dan melaporan semua kegiatan 

yang telah dilakukan OPD ke akuntansi itumi dalam bentuk SPJ 

Fungsional dan BKU.” 

d. Pengawasan 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan agar menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak berkenan? Dan siapa yang melakukan pengawasan 

kepada BPKAD? 

“Diawasi oleh pimpinan BPKAD, selalu mengawasi kita dalam 

menjalankan tugas dalam bidang akuntansi kalau eksternalnya inspektorat 

toh. Bentuk pengawasannya yaitu baik secara lisan maupun tertulis. In 

contoh kita ini baru-baru merampungkan laporan keuangan pemerintah 

daerah ini,  itu kita merampungkan tugas laporan keuangan. itu dari 2021 

itu seluruh OPD melaporkan ke kita, SPJ Fungsional dan BKU-nya itumi 

yang kita satukan dalam bentuk LKPD Kabupaten Jeneponto diserahkan 

ke BPK.” 

e. Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPKAD 

terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto dan siapakah 

yang bertanggungjawab penuh dalam meyajikan dan memberi laporan 

terkait pengelolaan keuangan derah Kabupaten Jeneponto? 

“Model pertanggungjawabannya di akuntansi itu merampungkan laporan 

semua OPD baru kita bikin LKPD baru diserahkan ke BPK. Ini baru kita 

serahkan alhamdulillah Jeneponto gelombang pertama, baru tahun ini 

cepat. Pihak yang bertaanggungjawab penuh itu kabidnya disini dibantu 

kasubid dan staf terus dilaporkan ke pimpinan.” 

4. Apakah budaya siri’ na pacce dapat menekan atau mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Jeneponto? Serta alasan terkait hal tersebut! 
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“Bisa, dari personnya sebenarnya ia. Tapi kalau dari saya, bisa membantu 

karena kita kan merasa malu kan kalau dalam pertanggungjawaban itu, ada 

kesalahan. Jadi, meningkatkan tanggungjawab toh budaya itu. Kalau budaya 

siri‟ na pacce itu, sangat membantu karena apa? Tiap orang itu punya 

tanggungjawab nah dari tanggungjawab itu mau tidak mau ada yang 

namnya dibilang kualitas kinerja, jadi ada “saya harus selesaikan ini” karena 

minimal ada teguran dari atasan, dari kepala bidang, jadi moral 

tanggungjawab ini saya harus selesaikan ini. Malu kita juga. Samaji dengan 

anak mahasiswa toh contoh “saya haruss selesaikan ini proposalku, minimal 

proposal judul” kalau tidak anu ini mau tidak mau harus tertinggal lagi, 

mana lagi harus berpikir orang tua suruh selesai cepat-cepat, bayar SPP, 

begitu juga dunia pekerjaan itu dek. Karena dunia pendidikan dengan dunia 

pekerjaan sangat beda kalau dunia pendidikan mungkin itu masih bisa liat 

punyanya teman kalau disinikan kita harus belajar mulai dari nol lagi. Di 

akuntansi bagaimana ini merampungkan semua neraca dari seluruh OPD, 

sama kita satu ruangan begini tapi 44 anak harus dibina.” 

Informan 10 

1. Bagaimana pandangan Bapak terkait budaya siri’ na pacce dalam kehidupan 

masyarakat jeneponto? 

“saya sebagai masyarakat Jeneponto sekaligus ASN, berdasarkan 

pertanyaan adik bahwa siri‟ itu adalah rasa malu dan pacce adalah rasa 

kasihan sehingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

menghadirkan kebutuhan untuk saling tolong menolong sesama manusia 

sehingga ada lagi pribahasa a’bulo sibatang” 

2. Menurut pandangan bapak, bagaimana budaya siri’ na pacce diterapkan 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Jeneponto? 

“pertanyaan ini berhubungan dengan jawaban saya sebelumnya bahwa 

dengan adanya budaya terebut maka ada rasa saling tolong menolong 

sehingga penerapan budaya siri‟ na pacce dalam pengelolaan keuangan 

daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto, pemerintah daerah kabupaten 

Jeneponto dalam melakukan program itu berdasarkan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat jeneponto, sehingga kebutuhan-kebeutuhan 

masyarakat itu terpenuhi melalui program sekaligus saya kira pengelolaan 

keuangannya sudah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing 

pengelola (OPD) dalam pengawasan inspektorat dan BPK, saya kira 

seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait siri‟ na pacce dalam pengelolaan 

keuangan” 
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LAMPIRAN 1.1 

DOKUMENTASI PENELITIAN

  

Struktur Organisasi BPKAD Jeneponto 
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Kepala BPKAD Kabupaten Jeneponto 
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Kepala Bidang Anggaran  Kasubid Pengendalian Anggaran 

 

 
Kepala Bidang Aset 
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Kasubid Inventaris Barang Daerah 

 
Kepala Bidang Perbendaharaan                 Kasubid Belanja 

 

 

 
Kepala Bidang Akuntansi, Kasubid Analisis Pencatatan Transaksi, 

Kasubid Bina Entitas Akuntansi, Sub Koordinator, dan Pegawai 
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LAMPIRAN 1.3 

DOKUMEN IZIN PENELITIAN 
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