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Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good 

Governance pada Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, 

Kabupaten Sidrap 

 
Masyhuda Nur Syahara1 

1Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Nageri Alauddin Makassar, Indonesia 

Masyhudanursyahara2000@gmail.com 

 

Abstract, The purpose of this study was to determine the application of 

good governance principles in managing village funds, which were analyzed 

through four aspects, namely accountability, transparency, participation, and 

coordination of the community and all village government officials. 

The research site was conducted in Rijang Panua Village, Kulo District, 

Sidrap Regency using qualitative research methods with a phenomenological 

approach. The data in this study were sourced from the results of structured 

interviews, observations, and documentation with informants who were used as 

research subjects. Research data processing is carried out with the stages of 

collecting data, presenting data, analyzing data triangulation, and making final 

conclusions. 

The findings in this study indicate that the management of village funds in 

Rijang Panua Village is good and in accordance with the legal basis for managing 

village funds through the application of good governance principles consisting of 

the principles of accountability, transparency, participation, and coordination of 

the entire community and the Rijang Panua Village Government. 

 

Keywords: Village Fund, Good Governance, Fenmenology. 

Abstrak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 

good governance dalam pengelolaan dana desa, yang dianalisis melalui empat 

aspek yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan koordinasi dari masyarakat 

dan segenap aparatur pemerintah desa. 

Situs penelitian dilakukan pada Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, 

Kabupaten Sidrap menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara 

terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan infroman yang dijadikan subjek 

penelitian. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan tahapan mengumpulkan 

data, menyajikan data, analisis triangulasi data, dan penyimpulan akhir. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa 

Rijang Panua sudah baik dan sudah sesuai dengan landasan hukum pengelolaan 

dana desa melalui penerapan prinsip good governance yang terdiri dari prinsip 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan koordinasi dari segenap masyarakat 

dan Pemerintah Desa Rijang Panua. 

Kata Kunci : Dana Desa, Good Governance, Fenomenologi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam setiap pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).  

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang 

dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui 

pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilihan kepala desa (pilkades). 

Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa kepala desa dibantu oleh staf-staf 

sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretaris desa, bendahara desa, 

kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, 

kepala urusan pemerintah, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan kepala 

dusun. 

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu isu strategi pada pemerintahan, 

baik tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang 

melingkupnya. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar 

dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan 

kesejahtraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 

pasal 1 angka 8 bahwa pengertian dana desa atau disingkat (DD) adalah dana yang 
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang 

diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Adapun prioritas dalam 

penggunaan dana desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun 2020  dalam bab II 

pasal 5 ayat (1) dan (2), bahwa prioritas penggunaan dana desa ialah untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Peluncuran program dana desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki 

keuntungan dan kerugian. Program dana desa merupakan bentuk kepercayaan dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa agar dapat merencanakan dan 

melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. Namun kewarganegaraan ini juga merupakan sebuah tantangan 

besar bagi Pemerintah Desa untuk dapat mengelola dana desa dan 

mempertanggung jawabkannya dengan benar (Herry, 2015). 

Anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini 

disebabkan karena upaya dari pemerintah pusat yang ingin melakukan percepatan 

pembangunan yang di mulai dari desa. Pada tahun 2019 anggaran dana desa 
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mencapai 70 Triliun Rupiah.  Pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat 

menjadi 72 Triliun Rupiah. Pada tahun 2021 anggaran dana desa masih sama di 

angka 72 Triliun Rupiah dan pada tahun 2022 anggaran dana desa mengalami 

penurunan yakni 68 Triliun Rupiah. Ada penurunan alokasi TKDD tahun 2022 

sekitar 3,1 persen jika dibandingkan dengan 2021 yang telah dipatok sebesar 

Rp.795,48 triliun (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan 2022). 

Dana desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu reguler dan mandiri. 

Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap 

tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

(Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana desa Reguler dilakukan 

dalam tiga tahap yaitu: Tahap I (40 persen) bulan Januari, Tahap II (40 persen) 

bulan Maret, dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana 

desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari, 

dan Tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara reguler per 10 

Januari 2022 sebesar Rp46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara mandiri 

sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa). 

Pemberian dana desa bukanlah hal yang patut disepelekan karena 

jumlahnya yang begitu besar serta membutuhkan pertanggungjawaban yang 

tinggi. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi mengenai 

pengelolaan serta pelaporan. Akuntabilitas berhubungan dengan tanggungjawab 

sedangkan transparansi berhubungan dengan keterbukaan dalam pengelolaan dan 

pelaporan keuangan desa. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa, 
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akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance), adanya pengelolaan anggaran yang 

baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat 

kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Aditiya dkk., 2021). 

Anggaran dana desa dapat mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan 

demokratis yang dapat di lakukan dengan memajukan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat disuatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari 

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

yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Adapun sumber pendapatan desa terdiri dari: 

1. Dana Desa yang bersumber dari APBN  

2. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota  

3. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota  

4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota  

5. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta  

6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113/2014 adalah 

Perangkat Desa dengan penekanan pada penyebutan fungsi sedangkan pada 

perubahan, penekanan pada Perangkat Desa dengan penyebutan (nomenklatur) 

sesuai SOTK Pemerintahan Desa yang diatur dalam Permendagri 84/2015 tentang 



5 

 

 

SOTK Desa. Hal ini untuk memudahkan pemahaman dan agar Permendagri 

tentang pengelolaan keuangan Desa tidak terkesan membuat struktur baru, dan 

menghindari kerancuan penyebutan sekaligus mengharmonisasikan dengan aturan 

terkait.  

Meninjau Permendagri 20/2018 telah di atur bahwa, Kepala Desa adalah 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili 

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam 

melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan 

sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan 

sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala 

Desa. PPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur keuangan dan Bendaharawan. 

 Berkaitan dengan pengelolaan dana desa dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pelaksanaan pengelolaan dana 

desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik yang biasa disebut 

good governance. 

Good governance ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan 

yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan 

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun secara administrasi menjalani disiplin 

anggaran serta penciptaan legal bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Bentuk usaha 

mendukung terwujudnya tata kelola yang baik good governance dalam 
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penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip 

tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari good governance adalah 

partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun 

konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab, serta memiliki visi 

strategik (LAN &BPKP, 2000). 

Dilihat dari sudut pandang pemimpin atau pemerintah dalam Al-Quran 

bukan sekadar kontrak sosial, antara pemimpin dengan rakyatnya, namun 

merupakan perjanjian antara pemimpin dengan Allah SWT. Bersumpah atas nama 

Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Karena itu tanggung jawab seorang pemimpin 

jauh lebih besar dari yang lainnya, karena tanggung jawab pemimpin adalah dunia 

akhirat. Oleh karena itu Allah telah memerintahkan dalam Q.S. Al-Anfal/8:27 : 

مُوْنَ 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
مْ وَا

ُ
مٰنٰتِك

َ
خُوْنُوْْٓا ا

َ
 وَت

َ
سُوْل َ وَالرَّ خُوْنُوا اللّٰه

َ
ا ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 ٢٧يٰٓا

Terjemahnya :  

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

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

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

Al-Anfal/8:27).  

 

Menurut tafsir Al-Misbah dalam Qs. Al-Anfal/8:27 menjelaskan bahwa 

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan 

desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola 

secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan 

partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. 
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Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan 

pelaksanaan good governance. Kurangnya partisipasi dalam memberikan saran 

tentang program apa yang mendesak untuk program kegiatan dana desa, 

mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Hal ini dikarenakan 

rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

tujuan dana desa dan kurangnya sosialisasi kebijakan dana desa (Warsono, 2014). 

Sudah banyak desa yang menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan 

penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini pun 

memberikan dampak yang positif baik bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat. 

Masih banyak pula kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: 

penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan dana desa tidak optimal, 

kurangnya sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, 

masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya belum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Indra Pahlevi, 

2015). 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dalam uraian diatas, masih 

banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan 

kebijakan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan 

memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya pula. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten 

Sidrap berdasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa ini 

semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang 

lebih konkrit dalam pembangunan daerah.  
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Dana desa yang diberikan oleh pemerintah akan menjadikan Desa Rijang 

Panua semakin mudah untuk berkembang, tetapi terdapat masalah yang terjadi 

seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan desa. Hal ini disebabkan kurangnya latar belakang  

pendidikan pada masayarakat dan orang tua yang masih kurang peduli terhadap 

kelanjutan pendidikan anaknya di Desa Rijang Panua. Pemerintah Kabupaten 

Sidrap berharap dengan adanya dana ke desa, perencanaan partisipatif masyarakat 

akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam 

pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Rijang Panua Kabupaten 

Sidrap, terdapat lima bidang kerja yang memerlukan anggaran besar setiap 

tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir bidang penyelenggara Pemerintah Desa yang 

membutuhkan anggaran terbesar dan yang paling meningkat dalam dua tahun 

terakhir ialah pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1  

Anggaran Dana desa Rijang Panua Tahun 2019 

Tahun 2019 2020 2021 

Bidang Anggaran Realisasi 
Lebih / 

Kurang 
Anggaran Realisasi 

Lebih / 

Kurang 
Anggaran Realisasi 

Lebih / 

Kurang 

Bidang 

penyelengg

aran 

Pemerintah 

Desa 

748.769.861 569.578.300 179.191.561 926.636.793 833.564.920 93.071.873 937.748.829 874.942.295 60.806.537 

Bidang 

pelaksanaa

n 

pembangun

an desa 

1.190.826.200 884.752.900 306.073.300 799.433.826 766.158.450 33.275.376 716.881.254 67.753.032 44.128.222 

Bidang 

pembinaan 

kemasyarakat

an 

95.000.000 0 95.000.000 154.926.000 154.926.000 0 200.1185.740 208.873.400 8.687.660 

Bidang 

pemberday
101.363.600 43.480.600 57.883.000 62.436.100 62.436.100 0 108.401.000 98.443.500 9.957.500 
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aan 

masyarakat 

Bidang 

penanggulang

an bencana, 

darurat dan 

mendesak 

5.000.000 0 5.000.000 320.686.000 317.086.000 3.600.000 220.278.200 108.000.000 112.279.200 

(Sumber: Bendahara Desa Rijang Panua) 

Pelaksanaan dana desa dilakukan seluruh desa di Indonesia, tentunya akan 

memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. 

Kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor dan faktor 

terpentingnya adalah kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan 

merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-

program yang dibiayai oleh dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur 

desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan 

khususnya di bidang keuangan dalam mengelola dana desa. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul 

kajian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good 

Governance Pada Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada empat (4) poin utama yang akan mewujudkan 

Good Governance yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan koordinasi 

dalam pengelolaan Dana desa di Desa Rijang Panua Kabupate Sidrap. 

Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  akan menciptakan  pemerintahan  yang  baik  

pula.  Sehingga  dalam  pengelolaan  dana berdasarkan Peraturan Mentri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

memuat keseluruhan  proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.  Akuntabilitas diperlukan  
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dan  dipandang  penting  karena dianggap  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  

dari  pemerintahan  kepada masyarakat  atau  publik.  Akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan dari seseorang 

pemimpin, pejabat, dan pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban 

yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Sabeni dan Ghozali, 2001).   

Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan 

good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Suwandi dkk, 

2016). Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang informatif serta 

transparan. Keberhasilan suatu  akuntabilitas dapat diukur dari kualitas kinerja 

suatu pemerintahan, produktifitas, pengetahuan, kedisiplinan,  serta  dapat  diukur  

dari  kepuasan  pengguna  dalam  menggunakan layanan dari pemerintah   (Fajar 

Bayu Putri Perwirasari, 2015).  Birokrasi publik dikatakan akuntabel jika mereka 

dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat mempertnggungjawabkan segala 

perbuatannya kepada pihak-pihak dimana kewenangan dan kekuasaan yang 

dimiliki itu berasal (Widodo, 2002). 

 Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungawaban seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi kepada sang 

pencipta, yaitu Allah, karena apapun yang dititipkan kepada manusia merupakan 

amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah 

dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam QS. Al-Muddassir/74:38:  
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 ٌۙ سَبَتْ رَهِيْنَة 
َ
ٍۢ بِمَا ك  نَفْس 

ُّ
ل
ُ
 ٣٨ك

Terjemahnya: 

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,” (Q.S. 

Al-Muddassir/72:38). 

Didukung oleh firman Allah QS. Al-Anfal/8:27: 

َ وَا خُوْنُوا اللّٰه
َ

ا ت
َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
مُوْ يٰٓا

َ
نْتُمْ تَعْل

َ
مْ وَا

ُ
مٰنٰتِك

َ
خُوْنُوْْٓا ا

َ
 وَت

َ
سُوْل  ٢٧نَ لرَّ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S.Al-Al-

Anfal/8/27). 

 

Ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu; 

memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang 

mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak 

manusia, dan memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau 

menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang 

merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh 

karena itu, konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan 

manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia 

dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat 

tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat 

manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus 

dipertanggungjawabkan kepada tuhan. Dengan demikian, akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah pemerintah desa 
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bertanggungjawab kepada pemberi amanah yaitu masyarakat. Akuntabilitas akan 

mengurangi rasa tidak percaya masyarakat, sehingga dengan adanya akuntabilitas 

mampu memberikan dampak yang baik masyarakat terhadap pemerintah desa. 

Transparansi merupakan sistem informasi yang dikembangkan,  

memungkinkan masyarakat  dapat  mengakses  berbagai  informasi  mengenai  

pelayanan  publik (Entin  Sriani  Muslim,  2003).  Dimana  kesediaan  informasi  

yang  dibutuhkan masyarakat  atau  publik sebagai stakeholders  atas  aktifitas  

dan  kinerja  finansial pemerintah,  dapat  dengan  mudah  didapatkan  memalui  

media  online  seperti website, media luar ruang seperti baliho, spanduk, dan 

sebagainya, maupun melalui media  tatap  muka.   

Adapun menurut Mardiasmo (2002) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa transparansi dan akuntabiltas saling keterkaitan satu sama lain.  Dimana 

transparansi menunjuk pada kebebasan dalam memperoleh informasi.  

Akuntabilitas menyangkut pertanggung jawaban kepada publik atas segala 

aktivitas yang dilakukan. Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara 

partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan 

terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting 

dalam pengelolaan dana desa. Setiap warga negara mempunyai suara dalam 

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruksif (LAN 

dan BPKP, 2000). Transparansi dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:220: 
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الِطُوْهُمْ  خَ
ُ

ۗ  وَاِنْ ت هُمْ خَيْر 
َّ
اح  ل

َ
 اِصْل

ْ
يَتٰمٰىۗ قُل

ْ
وْنكََ عَنِ ال

ُ
ل ٔـَ خِرَةِۗ  وَيَسْ

ٰ
ا
ْ
نْيَا وَال فِى الدُّ

وْ 
َ
مُصْلِحِۗ  وَل

ْ
مُفْسِدَ مِنَ ال

ْ
مُ ال

َ
ُ يَعْل مْۗ  وَاللّٰه

ُ
َ فَاِخْوَانكُ مْ اِنَّ اللّٰه

ُ
عْنَتَك

َ
ا
َ
ُ ل  عَزِيْز  شَاءَۤ اللّٰه

 ٢٢٠حَكِيْم  

Terjemahnya: 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dantimbanglah 

dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.” (Q.S.Al-Baqarah/2:220). 

 

Partisipasi secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki 

arti turut berperan serta pada suatu kegiatan. Partisipasi adalah keterlibatan 

mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang 

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha 

dalam mencapai tujuan serta tujuan bertanggung jawab terhadap usaha yang 

bersangkutan. Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu 

program pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat 

(Bahtiar, 2004). 

Menurut penelitian Laily, (2015) mengatakan bahwa partisipasi sebagai 

feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, 

partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus 

dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan komunikasi antara 

pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain 

sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Adapun 

firman Allah mengenai partisipasi dalam Q.S. Ali Imran/ 3:159: 

 ِ نَ اللّٰه وْا مِنْ حَوْلِكَۖ  فَاعْفُ فَبِمَا رَحْمَة  م ِ انْفَضُّ
َ
بِ ل

ْ
قَل
ْ
ا غَلِيْظَ ال نْتَ فَظًّ

ُ
وْ ك

َ
هُمْۚ  وَل

َ
 لِنْتَ ل

 ۗ ِ ى اللّٰه
َ
 عَل

ْ
ل
َّ
مْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَك

َ
ا
ْ
هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ال

َ
بُّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل َ يُحِ   اِنَّ اللّٰه
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مُ 
ْ
لِيْنَ تَوَ ال ِ

 
 ١٥٩ك

 
Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S.Ali Imran/3:159) 

 

Ayat ini menyebutkan apa-apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah Saw. 

kepada orang lain agar mereka mau menerima dakwah beliau, dan bersama-sama 

memperjuangkannya. Yaitu berlemah-lembut kepada mereka, memaafkan saat 

mereka berbuat kesalahan, memohonkan ampun kepada Allah Taala untuk 

mereka, dan mengajak mereka bermusyawarah. Kata-kata ‘mereka’ bersifat 

umum, meliputi semua orang yang diajak oleh Rasulullah saw. 

Secara etimologis, kata koordinasi diserap dari bahasa Inggris, 

Coordination yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur atau 

menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Jadi jika 

dilihat berdasarkan asal katanya, maka pengertian koordinasi adalah suatu 

tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semuanya bisa 

terintegrasi dan bisa bekerjasama secara efektif dan harmonis. Dalam penyaluran 

dana desa, koordinasi antar bidang kerja sangat diperlukan agar tidak terjadi 

ketimpangan disatu bidang kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan rutin melakukan 

rapat koordinasi sebelum memutuskan sebuah keputusan dalam penyaluran dana 

desa. 
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Penelitian ini terfokus pada sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan 

oleh Pemerintah Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo kebupaten Sidrap. 

Penelitian ini dibatasi dengan analisis terkait akuntabilitas, transparansi, 

partisipasi, dan  koordinasi untuk mewujudkan good governance dalam 

pengelolaan dana desa yang ada di desa Rijang Panua Kecamatan Kulo kebupaten 

Sidrap. Hal tersebut digambarkan dalam table 1.2 berikut: 

Tabel 1.2   

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Akuntabilitas Adapun  yang  menjadi  alat  ukur  

akuntabilitas: 

1.  Kualitas kerja 

2.  Produktifitas 

3.  Pengetahuan 

4.  Kedisiplinan 

5.  Kepuasan  pengguna  dalam  

menggunakan  layanan  dari  

pemerintah 

2 Transparansi Adapun  yang  menjadi  alat  ukur  

transparansi: 

1.  Kesediaan  informasi  yang  dapat 

diakses  melalui  media  online, media  

luar  ruang,  dan  atau  tatap muka 

2.  Keterbukaan proses 

3.  Pengungkapan (Disclosure) 

3 Partisipasi Adapun yang menjadi alat ukur 

partisipasi: 

1. Partisipasi dalam proses pembuatan 

keputusan (perencanaan). 

2.Partisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

3.Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. 

4.Partisipasi dalam evaluasi 

4 Koordinasi Adapun yang menjadi alat ukur 

koordinasi: 
1. Komunikasi 

2.Kesadaran pentingnya  koordinasi 
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3.Kompetensi partisipan 

4. Kesepakatan,Komitmen, Insentif 

koordinasi 

5.Kontinuitas Perencanaan 

 

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian ini, maka permasalahan 

yang diangkat dirumuskan dalam pertanyaan yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo 

Kabupaten Sidrap? 

2. Bagaimana Desa Rijang Panua mewujudkan prinsip good governance dalam 

pengelolaan dana desa? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penelitian ini dilakaukan dengan tujuan: 

1.  Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua      Kecamatan 

Kulo Kabupaten Sidrap? 

2.  Untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam                  

pengelolaan dana desa di desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kebupaten 

Sidrap? 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menganalisis pengelolan dana desa dalam mewujudkan prinsip 

good governance pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kebupaten 

Sidrap melalui analisis tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan sumbangsi literatur yang kreatif dalam mengembangkan teori-

teori untuk menyikapi perwujudan prinsip good governance terhadap 

pengelolaan dana desa. Diharapkan pula menjadi rujukan dalam penelitian 

maupun pengembangan dalam studi yang lain. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penenlitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi 

penelitian berikutnya yang dimana apabila penulis juga mengkaji tentang 

good goverence di sebuah desa dan dari penelitian ini diharapkan nantinya 

dapt berguna sebagai salah satu bahan rujukan bagi pemerintah daerah 

maupun masyarakat dalam mewujudkan desa yang menerapkan good 

governance. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dari berbagai penelitian sebelumnya sangat 

diperlukan sebagai acuan atau referansi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah 

pendukung dalam penelitian selanjutnya. Pada bagian ini terkait dengan hal 

tersebut, ada beberapa yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. 

 Teti Anggita Safitri (2018) dalam penelitiannya dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif mengungkapkan adanya sistem pengelolaan alokasi 

dana desa di Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, bahwa 1). 

Sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sardonoharjo telah menerapkan 

prinsip-prinsip good governance. 2). Tahapan Pengelolaan alokasi dana desa 

menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa 

secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal 
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pertanggungjawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari 

pedukuhan dan pihak desa agakkesulitan dalam menerapkan Sistem Keuangan 

Desa (Siskeudes). 3). pengukuran kinerja keuangan desa di Desa Sardonoharjo 

didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berarti efektif. 

 Dwi Febri Apriyanto (2014) juga dalam penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, memperoleh hasil yang 

mengungkapkan bahwa penerapan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan 

Umbulsari cukup baik dengan dilihat dari perencanaan program alokasi dana desa 

sudah partisipatif, responsive dan transparansi yang diwujudkan dengan adanya 

forum musrenbangdes. Namun dalam pelaksanaan program alokasi dana desa 

masih sebatas pertanggungjawab an secara fisik, sedangkan disisi administrasi 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Hasil penelitian Riska Apriliana (2017) dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa 

di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. 

Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan 

kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati 

mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada 

keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan. 

 Hasil dari penelitian Puji Astuti dan Yulianto (2016) dengan menggunakan 

penelitian kualitatif metode studi kasus mengungkapkan adanya hambatan yang 

krusial dalam mewujudkan good governance pengelolaan keuangan desa adalah 

kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa.Banyak ditemui 



19 

 

 

pula laporan APBDesa sering terlambat dalam pelaporannya. Secara sistematis, 

penelitian terdahulu yang digunakan disajikan dalam table 1.3. 

Table 1.3 

 Penelitian Terdahulu 

No Nama/ 

Tahun 

Judul  

Penelitian 

Metode dan 

pendekatan 

Hasil dan Pembahasan 

1. Titiek Puji 

Astuti dan 

Yulianto 

2016 

Good 

Governance 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Menyongsong 

Berlakunya UU 

No. 6 Tahun 

2014 

Kualitatif 

metode 

studi kasus 

Hambatan yang krusial 

dalam mewujudkan good 

governance pengelolaan 

keuangan desa adalah 

kurangnya SDM yang 

cakap dalam pengelolaan 

keuangan desa. Banyak 

ditemui pula laporan 

APBDesa sering terlambat 

dalam pelaporannya. 

2 Riska 

Apriliana 

2017 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

desa Dalam 

Mewujudkan 

Good 

Governance 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pengelolaan alokasi dana 

desa di desa Ngombakan 

secara garis besar telah 

akuntabel, transparan, dan 

partisipatif. Namun, secara 

teknis masih terdapat 

kendala. Kendala tersebut 

merupakan kendala dari 

kabupaten yang terlambat 

dalam membuat Peraturan 

Bupati mengenai 

peraturan tentang ADD 

dan pengelolaannya. Hal 

ini berdampak pada 

keterlambatan pelaporan 

terkait pengelolaan ADD  

di desa Ngombakan. 

3 Teti 

Anggita 

Safitri dan 

Rigel 

Nurul 

Fathah 

Tahun 

 2018 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

desa Dalam 

Mewujudkan 

Good 

Governance 

Kualitatif Sistem Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD)  

di Sardonoharjo 

Kecamatan Ngaglik 

Kabupaten Sleman, bahwa 

1)Sistem Pengelolaan 

Alokasi Dana desa di Desa 

Sardonoharjo telah 

menerapkan prinsip-
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No Nama/ 

Tahun 

Judul  

Penelitian 

Metode dan 

pendekatan 

Hasil dan Pembahasan 

prinsip good governance.   

2) Tahapan Pengelolaan 

Alokasi Dana desa 

menerapkan Perencanaan, 

Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana desa secara 

teknis maupun 

administrasi sudah cukup 

baik, namun dalam hal 

pertanggungjawab an 

administrasi terkendala 

dengan keterlambatan 

laporan dari pedukuhan 

dan pihak desa agak 

kesulitan dalam 

menerapkan Sistem 

Keuangan Desa 

3) Pengukuran Kinerja 

Keuangan Desa di Desa 

Sardonoharjo didasarkan 

pada tingkat efektivitasnya 

yaitu sebesar 97% yang 

berarti efektif. 

4 Ardiansyah 

Kusuma 

dan Ikhsan 

Budi 

Riharjo 

Tahun 

2019 

Evaluasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Berdasarkan 

Asas 

Transparan, 

Akuntabel, 

Partisipatif, 

Tertib Dan 

Disiplin  

Anggaran 

(Studi Empiris 

diDesa 

Candibinangun 

Kecamatan 

Pakem 

Kabupaten 

Sleman) 

Kualitatif Pemerintah Desa  

Candibinangun telah 

melaksanakan setiap tahap 

pengelolaan keuangan 

desa dengan baik serta 

sesuai  

dengan asas-asas 

transparan, akuntabel, 

partisipatif, serta tertib dan 

disiplin anggaran. 

Meskipun ada  

beberapa  hambatan  yaitu  

tidak  dapat  digunakannya  

aplikasi  Sistem  

Keuangan  Desa  

(SISKEUDES) 

secara maksimal dan 

kurangnya kompetensi 

beberapa perangkat desa 

dalam menggunakan 
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No Nama/ 

Tahun 

Judul  

Penelitian 

Metode dan 

pendekatan 

Hasil dan Pembahasan 

aplikasi  

tersebut. 

5 Azwan, 

Syaiful 

Hadi, 

Rosnita 

Tahun 

2020 

Analisis Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Keberhasilan  

Pengelolaan 

Dana 

Pembangunan 

Desa  Di 

Kabupaten  

Rokan Hilir 

Kualitatif Dari  hasil  penelitian  

yang  telah  dilakukan  

dapat  dismpulkan  bahwa  

partisipasi 

berpengaruh  positif  

namun  tidak  signifikan  

terhadap  keberhasilan  

pengelolaan  dana 

pembangunan desa dan 

kapasitas berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keberhasilan  

pengelolaan dana 

pembanguan desa. 

Diharapkan kepada 

pemerintahan desa juga 

masyarakatnya  

agar  lebih  aktif  

berpartisipasi  dalam  

pengelolaan  dana  desa  

yang  telah  dianggarkan  

oleh  

pemerintah demi 

terwujudnya pemanfaatan 

dana desa lebih maksimal 

dari sebelumnya. 

Sumber dari jurnal-jurnal yang dikumpulkan 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Agensi (Agency Theory ) 

 Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory 

yang menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik 

publik maupun pribadi (Asmara, 2010). Karena menurut kerangka hubungan 

prinsipial agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk 

menganalisis komitmen kebijakan publik(Setiawan, 2012). Hubungan keagenan di 

pemerintah melibatkan eksekutif, legislatif dan publik. Legislatif mendelegasikan 

otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai expert agent untuk 

melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih 

atau publik karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi 

kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana 

publik.Oleh karena itu publik merupakan prinsipal bagi eksekutif dan legislatif 

(Asmara, 2010). 

 Menurut teori keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal dan 

pemerintah merupakan agen. Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang 

hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi 

dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat 

menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai prinsipal 

melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen. 

 Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu 

masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pemerintah sebagai agen dapat 
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mengakibatkan asimentri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak 

informasi atau ilmu dalam mengenai pemerintah dan pengelolaan dana misalnya 

dalam APBN/APBD. Asimentri informasi tersebut akan mengakibatkan konflik 

antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat 

mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasi semua keinginan masyarakat 

dalam penyelenggaraan publik dan bertindak sesuai dengan kepentingan 

masyarakat.Namun pemerintah dapat menyalahgunakan kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya.  

Penyalahgunaan yang dapat dilakukan pemerintah menurut Nurdin (2015) 

misalnya oportunistik dalam proses penganggaran yaitu memasukkan program 

yang berorientasi kepada publik tetapi sebenarnya masih mengandung 

kepentingan pemerintah itu sendiri dan pemerintah dapat mengalokasikan biaya 

kampanye mereka ke dalam anggaran demi untuk membuat pemerintah lebih kuat 

dalam posisi politik. Tindakan tersebut merupakan sedikit contoh tindakan 

pemerintah yangdapat membuat masyarakat krisis kepercayaan kepada 

pemerintah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk 

mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memperlibatkan hasil 

kinerjanya yang sudah tercapai (Nurdin, 2015). 

B. Teori Kongtigensi (Contigensi Theory) 

 Teori kontingensi yang dikemukanakan oleh (Fiedler’s, 1964) ini 

menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap 

situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi menekan terhadap gaya 

kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Teori 
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kontingnesi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor; 

hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja dan kekuatan posisi.Hubungan 

pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, 

kesetiaan dan interkasi mereka.Struktur kinerja lebih ditekankan kepada 

optimalisasi kinerja. 

 Beberapa pertimbangan kerja dapat dikatakan terstruktur bila: 

1. Persyaratan kinerja/tugas itu harus jelas dan diketahui 

2. Pola penyelesaian kerja mempunyai banyak alternatife 

3. Penyelesaian kerja dapat diimplemetasikan dengan mudah 

4. Hanya beberapa solusi yang berlaku 

 Kekuatan posisi adalah karakteristik ketiga yang merujuk kepada otoritas 

pemimpin untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahan.Kekuatan ini 

mencakup kekuatan legitimasi perorangan yang berujung kepada posisi mereka di 

organisasi.Secara umum, ketiga faktor situasional diatas menentukan berbagai 

situaisi dalam organisasi. Situasi yang paling tepat untuk kesesuaian gaya 

kepemimpinan adalah hubungan pimpinan bawahan yang baik, kerja terstruktur 

dan posisi pemimpin yang kuat. 

C. Teori Kinerja 

 Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan 

dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan 

kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku 

dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukan suatu peran dalam organisasi. 

Suatu organisasi dipemerintah manapun organisasi privat dalam mencapai tujuan 
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yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakan 

oleh sekelompok orang yan berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai 

tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan. 

 Menurut Simanjutak dalam Widodo (2015) kinerja merupakan tingkatan 

pecapaian hasil atas tugas tertentu yang dilaksanakan.Kinerja individu sebagai 

ztingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai 

atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Widodo (2015) kinerja 

dipengaruhi oleh:  

1. Kualitas dan kemampuan pegawai, hal-hal yang berhubungan dengan 

pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi 

fisik pegawai.  

2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja 

(keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal 

yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan 

sosial, keamanan kerja).  

3. Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan 

pemerintah dan hubungan industrial manajemen. 

D. Teori Kepatuhan (Compliace Theory) 

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku 

kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hokum yang 

mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan 

yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan perspektif 
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normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang 

akuntansi (Rosalina, 2010). Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut 

kamus besar bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada 

perintah atau aturan dan disiplin. 

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah desa yang di mana 

pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai 

dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, engan 

tertibnya atai patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak 

menuntut kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan. 

Pemberian tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan 

peran yang dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan 

tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab. Struktur organisasi 

yang bias berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik 

dan saran akan membuat desanya menjadi lebih maju dan mendorong masyarakat 

setempat untuk aktif, sehingga tidak terjadi kekacauan yang merugikan warga 

seperti tersendaknya dana dari pemerintah pusat untuk desa tersebut yang akan 

menimbulkan konflik-konflik internal. 

E. Good Governance 

 Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang 

beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya 

menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat Pemerintah Desa. Oleh 

karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 
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Pemerintah Desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai 

ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (good village 

governance)(Oktaresa, 2015) . 

 Good governace didefenisikan sebagai hubungan yang sinergis dan 

kontruksif di antara negara sektor swasta dan masyarakat (LAN dan BPKP, 2000). 

UNDP (United Nations Devlopment Programs) kemudian mengajukan 

karakteristik dari good governance sebagai partisipasi, supermasi hukum, 

transparansi, cepat tanggap membangun konsensus, efektif dan efisien, 

bertanggungjawab,serta memiliki visi strategik. Dari karakteristik kesembilan ini 

saling memperkuat dan tidak bias berdiri sendiri.  Menurut  Peraturan Pemerintah 

(PP) No.101 Tahun 2000 good governance adalah pemerintahan yang 

mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, 

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisensi, efektivitas, supermasi hukum 

dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Good govenance pada dasarnya 

adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan pada 

pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai 

suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta 

bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara. 

 Mewujudkan good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan 

yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil 

dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Syarat 

minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, partisipasi, 

pemberdayaaan hukum, efektifitas dan efesien, dan keadilan. 
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 Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik yang 

lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi 

pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan memberikan 

pendapat mereka untuk memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan 

efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi 

lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan 

dimengerti (Toksoz, 2008). 

 Good governance memiliki dua teori yaitu stewardship theory dan agency 

theory. Stewardship theory digunakan atas asumsi filosofis dari sifat manusia, 

yaitu manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, 

memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Dengan kata lain stewardship 

theory memandang aparatur desa dapat dipercaya dalam bertindak bagi 

kepentingan publik. Sedangkan agency theory memandang bahwa aparatur desa 

sebagai agents bagi warga desa, harus menjalankan pemerintah dengan baik 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

 Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang 

beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya 

menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh 

karena itu, Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat 

desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa (Good 

Village Governance) yang baik (Apriliana, 2017). 
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F. Prinsip Good Governance 

Terdapat empat prinsip yang dianggap utama untuk melandasi good 

governance yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi 4) Koordinasi. 

Keempat prinsip utama itulah yang akan ditentukan dalam penelitian ini sebagai 

tolak ukur pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance, yaitu: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitasmerupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, 

pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.Sasaran 

pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan 

peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan. 

2. Transparansi 

Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 

Seluruh proses pemerintah lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak 

yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat 

dimengerti. 

3. Partisipasi 

Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara administratif dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan 

keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam 

pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas 

pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda 

dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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4. Koordinasi 

Koordinasi berarti sebuah proses untuk menyeimbangkan dan menjaga 

kekompakan dalam suatu lingkup kerja dengan memastikan alokasi tugas 

yang sesuai untuk berbagai bidang kerja dan melihat bahwa tugas tersebut 

dilakukan secara harmonis guna mencapai  tujuan bersama. 

G. Desa 

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil 

yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan 

masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 

kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, 

khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta 

memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, 

diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan 

dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. 

Definisi desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat 

desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 
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H. Dana desa 

Dana desa adalah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dan disediakan bagi desa kemudian di transfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota guna 

memberikan prioritas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa. 

Dana desa merupakan mandat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang 

desa. Dana desa juga didasarkan pada prinsip antara lain keadilan, prioritas 

kebutuhan, wewenang desa, partisipatif, swakelola yang berbasis terhadap sumber 

daya desa, dan tipologi desa. Tujuan dari dana desa ini sendiri ialah untuk 

meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan 

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan 

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa 

dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola 

swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku 

lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga 

uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar 

desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan 

kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi 

mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan 

memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. 
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Pencapaian dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. 

Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa ke depan 

akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin 

berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun 

menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, 

sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. 

Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 

manusia, baik aparatur Pemerintah Desa, masyarakat, maupun tenaga 

pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan 

dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa. 

I. Dasar Hukum Dana Desa 

 Dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana desa (DD) sebagai 

berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU 6/2014. 

3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana desa yang 

bersumber dari APBN. 

4. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa. 

5. Permendagri No. 111/2014 tentangPedomanTeknisPeraturandi Desa. 

6. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 

7. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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8. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

9. PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana desa yang 

bersumberdari APBN. 

10. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana Desa. 

11. PMK Nomor50/PMK.07/2017 tentangPengelolaan Transfer Ke Daerah dan 

Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017. 

12. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

13. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa. 

14. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa. 

15. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan 

Pembubaran BUMDes. 

16. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa TA 2018. 
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J. Rerangka Pikir 

Gambar 1.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian kualitatif 

diperoleh dengan mewawancarai ,menganalisis dokumen, diskusi terfokus 

atau observasi.Penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan 

untuk menggali serta mengandalkan data berupa teks dan gambar untuk 

memahami makna(Cresswell,2016).Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

melihat dan menemukan makna tersembunyi,memahami interaksi 

pengalaman subjek maupun fenomena sosial akan pengalaman subjek 

penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, kemudian mendeskripsikan 

tindakan dan lainnya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moeloeng, 2017). 

Metode penelitian kualitatif Sugiyono (2011) merupakan metode 

yangdigunakan dalam meneliti kondisi objek alami dimana peneliti adalah 

instrumenutama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

trianggulasi,analisis data bersifat induktif dan lebih menekankan kepada 

makna dibandingkan generalisasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo 

Kabupaten Sidrap. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Rijang 

Panua Kabupaten Sidrap, terdapat lima bidang kerja yang memerlukan 

anggaran besar setiap tahunnya. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah 
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akan menjadikan Desa Rijang Panua semakin mudah untuk berkembang, 

tetapi terdapat masalah yang terjadi seperti kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang ahli dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Hal ini 

menarik peneliti karena memudahkan peneliti dalam mengkaji dan menggali 

penerapan good governance pada pengelolaan dana desa di Desa Rijang 

Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. 

B. Pendekatan Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan  

fenomenologi  termasuk  pada  pendekatan subjektif  atau  interpretif. Lebih  

lanjut istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah generik untuk 

merujuk kepada semua  pandangan  ilmu  sosial  yang  menempatkan  kesadaran  

manusia  dan  makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan 

sosial (Mulyana, 2001). Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari 

sudut pandang orang yang mengalaminya  secara  langsung  atau  berkaitan  

dengan  sifat-sifat  alami pengalaman  manusia,  dan  makna  yang  ditempelkan  

padanya. 

    Penelitian dengan pendekatan fenomenologi  tidak  diawali  dan  tidak  

bertujuan  untuk  menguji  teori. Praktinya, fenomenologi cenderung  untuk  

menggunakan  metode  observasi, wawancara mendalam (kualitatif), dan analisis 

dokumen. Fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari 

sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin  ilmu  yang  menjelaskan  dan  

mengklasifikasikan  fenomena,  atau  studi tentang fenomena. Dengan kata lain, 
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fenomenologi mempelajari fenomena  yang tampak di depan kita, dan bagaimana 

penampakannya (Kuswarno, 2009). 

     Penelitian  ini  menggunakan  fenomenologi  transedental  Husserl. 

Fenomenologi  transdental  Husserl  menekankan  pada  subjektifitas  dan 

mengungkap  inti  dari  pengalaman  melalui  penggabungan  antara  fakta dan 

ideal (Kuswarno, 2009). Fenomenologi transdental Husserl sangat sesuai dengan  

penelitian  ini,  karena  penelitian  ini  berusaha  memahami  inti  dari pengalaman  

setiap  informan  yang  memberikan  pendapat,  pengetahuan, pemahaman,  

dugaan,  serta  gambaran  yang  berbeda  dalam  melakukan analisi pengelolaan 

dana desa yang selama ini mereka jalani. 

     Adapun komponen konseptual dalam fenomenologi transendental Husserl 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesengajaan (Intentionality) 

Kesengajaan  adalah  sesuatu  yang  diawali  dari  kesadaran  yang  

menuntun manusia  dalam  berhubungan  dengan  objek  tertentu,  baik  itu  

berwujud, maupun  tidak.  Kesengajaan  menurut  Husserl  dipengaruhi  oleh  

kesenangan (minat),  penilaian  awal,  dan  harapan  pada  objek.  

2. Noema dan Noesis 

Kesengajaan dibentuk  oleh  dua  konsep  utama,  yakni  noema  dan  noesis. 

Noema dan noesis memiliki prinsip yang berbeda. Noema adalah sisi 

objektif dari fenomena yang dapat kita lihat, dengar, rasa, pikir, dan cium, 

sedangkan noesis adalah sisi  subjektif  dari  fenomena  yang  menjadi  

bahan  dasar pemikiran  manusia  dalam  mempersepsi,  mengingat,  
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menilai,  merasa,  dan berpikir. Meskipun pada  prinsipnya  noema  dan  

noesis  berbeda,  akan  tetapi keduanya  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  

tinggi.  Noesis tidak akan  ada sebelum  ada  noema.  Pengidentifikasian 

noesis yang  menjadi  inti  dari penelitian  ini. Inti dari  fenomena  tidak  

ditekankan  pada  ciri  fisik  yang melekat  padanya,  akan  tetapi  terletak  

pada  esensi  dari  fenomena  tersebut. Dapat disimpulkan  bahwa  dalam  

proses  pemahaman  esensi  dari  suatu fenomena, kita harus melihat noema 

dan noesis dari setiap informan. 

3. Intuisi 

Menurut  Descrates,  intuisi  diartikan  sebagai  kemampuan  manusia  untuk 

membedakan yang murni dan yang diperhatikan dari (the light of reason 

alone) semata-mata  alasannya.  Intuisi  membimbing  manusia  memperoleh 

pengetahuan.  Dengan intuisi,  noema  dan  noesis  dapat  terhubung,  

sehingga esensi dari suatu  noema  akan tercermin dalam  noesis. Dalam 

penelitian  ini, yang  dimaksud  intuisi  adalah  kemampuan  peneliti  dalam  

memahami  setiap pernyataan  yang  diberikan  oleh  informan  tanpa  

melalui  penalaran  rasional dan  intelektualitas.  Intuisi  diperoleh  dari  

memahami  setiap  jawaban  dari informan saat proses wawancara. 

4. Intersubjektivitas 

Fenomenologi transdental memperbolehkan adanya keterlibatan 

intersubjektif dalam proses  pembentukan  makna. Intersubjektif  

dipengaruhi  oleh  empati yang seseorang milikipada orang lain. Hal ini 

wajar karena manusia memiliki kecenderungan  untuk membandingkan  



39 
 

 

pengalamannya  dengan  pengalaman orang lain. Intersubjektif muncul 

ketikaterdapat kesamaan pemahaman antara peneliti dan informan terhadap 

suatu fenomena yang ditelaah. 

C.   Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang  

diproleh dari wawancara terhadap informan di Desa Rijang Panua.Wawancara 

dilakukan dengan bertanya langsung dengan narasumber terdiri dari Kepala 

Desa Rijang Panua, Sekretaris Desa Rijang Panua, Bendahara Desa Rijang 

Panua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rijang Panua, dan tokoh 

masyarakat terkait pengelolaan dana desa termasuk juga pelaporannya. Jenis 

data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang merupakan data yang 

berbentuk infomasi dan data lainnya yang dipakai dalam menyelesaikan 

rumusan masalah dalam penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diterima dari sumber 

data penelitian tanpa melalui media perantara (Somatri, 2015). Data primer 

diperoleh melalui wawancara yang nantinya dapat memudahkan dalam 

mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah sesuai dengan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan kemudian dipublikasikan 
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kepada masyarakat pengguna data (Rahmat, 2019). Data diperoleh melalui 

berbagai data dari catatan-catatan dokumentasi, laporan, artikel-artikel, 

internet, serta berbagai referensi pengolahan dana desa. Data sekunder yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal yang menjadi bahan rujukan 

atau bukti pendukung atas temuan yang ada pada data primer (Sugiyono, 

2013). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam 

menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik maka dalam hal ini 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan nantinya 

mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti. Peneliti akan 

melakukan wawancara secara mendalam yang dibantu dengan alat perekam. 

Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi 

yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang 

sebenarnya. Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dikemudian dapat 

ditarik suatu kesimpulan. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

observasi langsung dan tidak langsung (Subandi, 2011). 

a. Wawancara 
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Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi secara 

mendalam dan detail. Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik 

dalam pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam.Wawancara mendalam 

dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap berkompeten 

(Mulyadi,2011). 

b. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen 

atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. 

Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam 

kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy) seperti buku, artikel, 

mediamassa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan 

lainnya (Sarosa, 2012). 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu ciri dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti yang bertindak 

sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti harus mendapatkan data 

yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh 

karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar 

dapat diakui kebenaran datanya. 
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Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan suatu 

informasi yang dibutuhkan. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan/pedoman 

wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang 

dipergunakan (Gulo, 2000). Instrumen pengumpulan data adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Pada dasarnya 

Instrumen pengumpulan data ini tidak terlepas dari metode pengumpulan data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu dilakukan pada saat 

pengumpulan data hingga selesainya pengumpulan data mulai dari wawancara, 

dokumentasi dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

  Reduksi data dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang ditemukan 

selama penelitian dilakukan dilapangan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Langkah selanjutnya dalam dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah 

penyajian data. Sederhananya, penyajian data diartikan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun dengan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 
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uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Penyajian data dimaksudkan agar dapat memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang 

akan dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verivication) 

 Berdasarkan pengumpulan dan analisa data, peneliti akan menarik 

kesimpulan. Apabila tidak ditemukan data yang kuat yang dapat 

mendukung proses pengumpulan data selanjutnya maka penarikan 

kesimpulan tersebut bersifat sementara dan dapat berubah. Namun, apabila 

kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti kuat maka sifatnya kredibel. 

G. Uji Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan suatu data yang telah didapatkan maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi agar benar-benar sesuai dengan maksud dan 

tujuan peneliti. Triangulasi data merupakan teknik memeriksa data dengan 

memanfaatkan data yang lain untuk dijadikan sebagai pembanding data tersebut. 

Triangulasi sendiri terdiri dari tiga yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 

Peneliti dapat mencapai hal tersebut dengan: 

1. Melakukan perbandingan antara data hasil penelitian dengan data hasil  

wawancara. 

2. Melakukan perbandingan antara segala hal yang diakatakan individu di 

depan umum dengan yang diakatakannya secara pribadi. 

3. Melakukan perbandingan antara suatu keadaan dan perspektif seseorang 
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terhadap  apa pandangannya kepada orang yang berpendidikan lebih tinggi 

atau yang sudah ahli dibidang yang sedang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Rijang Panua 

Pada Jaman dahulu nenek moyang kita membuat sebuah perkampungan 

dimana daerah tersebut dianggap sebagai tempat dimana kebutuhan hidup 

mereka dapat terpenuhi karena potensi yang ada sangat mendukung seperti 

sector Pertanian, Peternakan, Perdagangan, dan Industri oleh mereka 

perkampungan tersebut disebut Wanua, karena Wanua yang mereka tempati 

letaknya berada di sebelah utara Wanua Rappang (sekarang disebut kota 

Rappang) maka, mereka sepakat memberi nama Rijang Panua (Rijang=Utara 

dan Panua/Wanua= Daerah /Wilayah) yang artinya Rijang Panua adalah 

daerah yang berada disebelah Utara Kota Rappang. 

Tabel 4.1 Sejarah Desa Rijang Panua 

TAHUN KEJADIAN YANG BAIK KEJADIAN YANG BURUK 

1970 Rijang Panua Resmi terbentuk menja di 

Desa dan terdiri dari dua Dusun Tellang-

Tellang dan Dusun Mario. 

Transportasi di Desa Rijang Panua 

belum layak untuk dilalui oleh alat 

transportasi Desa. 

1995 Desa Rijang Panua dimekarkan menjadi 

Dua Desa Yaitu Desa Rijang Panua dan 

Desa Mario,Desa Rijang Panua 

membawahi Dua Dusun Yaitu 

DusunTellang-Tellang dan Dusun Macege. 

Pendapatan masyarakat berkurang 

karena terjadinya kemarau panjang 

yang terus menerus mempengaruhi 

roda ekonomi di Desa Rijang Panua 

khususnya dibidang pertanian. 

1996 Pemilihan kepala Desa - 

1997  Terjadi Gempa Bumi 

2000 Pemilihan kepala Desa, yang terpilih 

adalah Yusuf Nonci 

Masyarakat berdemontrasi menuntut 

perbaikan jalan Desa. 

2003 Desa Rijang Panua Terpilih  menjadi Desa 

Sehat Terbaik se-Sulawesi Selatan dan ikut 

perlombaan P2WKSS tingkat Provinsi. 

-Terjadi Kebakaran Hutan 

2004  Terjadi kemarau panjang 

2005 -Pemilihan Kepala Desa ,yang terpilih 

adalah Abd Rauf Sali 
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-Rijang Panua menjadi tuan rumah 

pelaksanaan pertandingan sepak Bola 

Usman Balo Cup 

2008 - Juara 1 (satu) lomba Gerakan Sayang Ibu 

tingkat Provinsi dan masuknya PNPM-

MP di Desa Rijang Panua juga menjadi 

tuan rumah pelaksanaan Safari berjamaah 

 

2009 - Masuknya Program PPAUD di Desa 

Rijang Panua dan pembagian Gas Elpiji 3 

Kg  

Pemadaman Listrik bergilir 

2010 - Diadakan Kontes Ayam Ketawa  

- Rijang Panua dikunjungi Tim Safari 

- Pemilihan Imam Desa 

Terjadi banjir yang mempengaruhi 

Aktivitas masyarakat 

2011 - Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih 

adalah Abd. Rauf Sali  

 

2012 Petani yang gagal Panen mendapat Puso. Gagal Panen 

2013 - Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulsel,dan Pemilu Bupati dan 

Wakil Bupati Sidenreng Raappang.  

 

2014 - Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden 

 

2017 - Pemilihan Kepala Desa, yang terpilih 

adalah Abd. Rauf Sali Periode ke III 

 

2020 -  Serangan Hama wereng dan ulat pada 

padi sawah 

Sumber: Kepala Seksi Pemerintahan 

2. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

Wilayah Desa Rijang Panua secara umum mempunyai letak geologis 

berupa daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian, serta hutan. Selain 

itu, kondisi alam Desa Rijang Panua yang merupakan daerah pegunungan, 

dengan panorama alam serta cuaca yang dingin menjadikan Desa Rijang 

Panua sebagai tempat beristirahat  atau tempat untuk memulihkan kesehatan. 

Desa Rijang Panua terdapat dua dusun yaitu Dusun Tellang-Tellang dan 

Dusun Macege. Di Desa Rijang Panua secara umum kondisi tanahnya gembur 

dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa Tanaman 

Hortikultura maupun tanaman jangka panjang, serta sangat cocok untuk 

peternakan. 
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3. Kondisi Geografis Desa Rijang Panua 

a. Geografis 

Secara administrasi, Desa Rijang Panua terletak di wilayah 

Kecamatan Kulo, tepatnya di bagian barat Kabupaten Sidrap. Wilayah 

Desa Rijang Panua secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten 

dan Kecamatan serta desa tetangga. Desa Rijang Panua terletak 17 km dari 

ibukota Kabupaten Sidrap, dan 220 km dari ibukota ibukota Provinsi 

Makassar Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 20 km dengan batas-batas 

sebagai berikut:  

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pattondon Salu 

Kecamatan Enrekang. 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Duampanua 

Kecamatan Baranti. 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mario Kecamatan Kulo. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kulo dan Abbokongang 

Kecamatan Kulo. 

Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Rijang Panua 
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b. Iklim 

Kondisi iklim di Desa Buntu Sarong terdiri dari musim hujan, musim 

kemarau, dan musim pancaroba. Musim hujan biasanya terjadi antara 

Bulan Januari sampai April, musim kemarau antara bulan Juli sampai 

November, dan musim pancaroba antara bulan Mei sampai Juni. 

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rijang Panua 

a. Jumlah Penduduk 

Desa Rijang Panua mempunyai jumlah penduduk 2.126 jiwa dengan 

654 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk sebesar 106,30KM. 

Table 4.2 Jumlah Penduduk Berdasakan Jenis Kelamin 

 

Jumlah Laki-Laki 1029 Orang 

Jumlah Perempuan 1097 Orang 

Jumlah Total 2126 Orang 

Jumlah Kepala Keluarga 654 KK 

Kepadatan Penduduk 106,30KM 

Sumber: Kepala Seksi Pemerintahan 

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

 

Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 0-12bulan 27 Orang 14 Orang 

Usia 1-10 tahun 192 Orang 161 Orang 

Usia 11-20 tahun 176 Orang 180 Orang 

Usia 21-30 tahun  170 Orang 157 Orang 

Usia 31-40 tahun  124 Orang 129 Orang 

Usia 41-50 tahun 92 Orang 159 Orang 

Usia 51-60 tahun  108 Orang 136 Orang 
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Usia 61-70 tahun 85 Orang 145 Orang 

Usia 71-75 tahun 61 Orang 25 Orang 

Usia diatas 75 tahun 29 Orang 27 Orang 

Jumlah Total 1.043 Orang 1.097 Orang 

Sumber: Kepala Seksi Pemerintahan 

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Table 4.4 Jumlah Penduduk Berdasakan Tingkat Pendidikan 

 

Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum TK 15 Orang 14 Orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK 15 Orang 14 Orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 9 Orang 8 Orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 187 Orang 288 Orang 

Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat 18 Orang 21 Orang 

Tamat SD/Sederajat 14 Orang 12 Orang 

Usia 12-56 tahun tidak tamat SMP 12 Orang 13 Orang 

Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA 22 Orang 19 Orang 

Tamat SMP/Sederajat 10 Orang 12 Orang 

Tamat SMA/Sederajat 8 Orang 7 Orang 

Tamat D1/Sederajat 0 Orang 1 Orang 

Tamat D2/Sederajat 0 Orang 0 Orang 

Tamat D3/Sederajat 1 Orang 6 Orang 

Tamat S1/Sederajat 19 Orang 33 Orang 

Tamat S2/Sederajat 2 Orang 1 Orang 

Tamat S3/Sederajat 0 Orang 0 Orang 

Jumlah Total 332 Orang 449 Orang 

Sumber: Kepala Seksi Pemerintahan 

5. Visi Dan Misi Desa Rijang Panua 

a. Visi 

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi 

Desa Rijang Panua ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rijang Panua seperti pemerintah 
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Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa, 

dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa 

seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan 

pertimbangan diatas Visi Desa Rijang Panua adalah: 

“Terwujudnya Desa Rijang Panua Sebagai Sentra Produksi Produksi Pertanian 

dan Peternakan Yang Berkualitas, Sehat, Terampil, Berbudaya danReligius 

Menuju Desa Mandiri”. 

b. Misi 

 Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa 

tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke 

dalam misi agar dapat dioperasikan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan 

visi, dalam penyusunan misi juga menggunakan pendekatan partisipatif 

danpertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Rijang Panua, sebagaimana 

proses yang dilakukan maka misi Desa Rijang Panua adalah sebagi berikut: 

1) Menciptakan SDM yang berbudaya, beriman dan Bertaqwa 

2) Menciptakan SDM yang menguasai IPTEK 

3) Mendorong lahirnya industry berbasis local 

4) Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan Masyarakat 

5) Terciptanya sarana dan prasarana yang memadai 

6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan 

7) Menigkatkan produktifitas pangan dan ternak 
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6. Struktur Pemerintahan Desa Rijang Panua 

Gambar 4.2 

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Rijang Panua 
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B. Pengelolaan Dana Desa Rijang Panua 

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan informan dapat 

diketahui bahwa fenomena pengelolaan Dana Desa di Desa Rijang Panua 

secara normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme aturan 

perundang-undangan menngenai pengelolaan dana desa yang tertuang dalam 

Permendgari Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Hal penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa yaitu 

melibatkan masyarakat. Pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua sudah 

melibatkan masyarakat. Program kerja yang akan dijalankan sebelumnya 

melalui proses musyawarah antar aparat desa dan masyarakat. Dengan 

melibatkan masyarakat, pemerintah mengadakan kegiatan dengan 

mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara 

mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja setempat sehingga 

alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.  

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang 

bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk 

meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir 

terjadinya pelanggaran, maka aparat pemerintah Desa Rijang Panua telah 

membuat keputusan akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan 

tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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C. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa 

Rijang Panua 

Penerapan prinsip–prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa 

di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap menunjukan bahwa 

peranan aparat desa dalam pelaksanaan good governance telah sesuai dengan 

prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan 

koordinasi. 

Adanya penerapan good governance yang baik Di Desa Rijang Panua 

dalam pengelolaan dana desa telah mampu menciptakan tata kelola yang baik 

pada program dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Sehingga mampu 

meningkatkan pembangunan dan mampu mewujudkan kesejahteraan pada 

masyarakat secara adil dan merata hingga pada wilayah terpencil. 

Berikut dijelaskan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan 4 poin 

utama penerapan sistem good governance dalam pengelolaan Dana Desa yaitu 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan koordinasi. 

1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rijang Panua 

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi 

kepercayaan oleh masyarakat, kelompok atau individu terhadap keberhasilan atau 

kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Desa Rijang Panua adalah salah-satu desa yang berada di Kecamatan 

Kulo, Kabuputen Sidrap yang diberikan bantuan dari pemerintah berupa dana 

desa yang harus dikelola berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengelolaan yang 
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baik akan mewujudkan pemerintah yang baik pula sehingga prinsip akuntabilitas 

dapat tercapai. Penerapan prinsip akuntabilitas ini bertujuan sebagai patokan atau 

acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan 

keuangan desa. 

a. Kualitas kerja dan kedisiplinan 

Kualitas kerja merupakan wujud perilaku atau kegiatan yang dilaksanakan 

aparatur sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang dicapai secara 

efektif dan efisien (Marcana, 2007). Selanjutnya, tahap perencanaan yang pada 

tahapan ini aparatur desa yang berwenang adalah Sekretaris Desa sehingga harus 

memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan dana desa sebab anggaran tersebut 

digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa, 

yang juga menyangkut hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Terkait 

wawancara tentang kualitas kerja aparat desa, Kepala Desa Rijang Panua 

mengungkapkan:  

“Alhamdulillah untuk kualitas kerja teman-teman sudah sangat baik.” 

Hal ini sejalan dengan keterangan yang Bapak Salman (Sekretaris Desa Rijang 

Panua) berikan bahwa: 

“Mengenai kualitas kerja aparat teman-teman di desa alhamdulillah 

sudah sesuai prosedur dalam pengelolaan dana desa. Seperti kita 

ketahui bahwa Desa Rijang Panua itu sudah merupakan desa mandiri 

kemudian dana desa di transfer 2 kali dalam setahun dan untuk 

laporan keuangan tahap pertama itu sudah selesai dan untuk dana 

tahap ke 2 sudah ada di rekening desa tapi belum digunakan karena 

masih ada kegiatan yang perlu diselesaikan”. 

Pernyataan dari Bapak Salman diatas menunjukkan indikasi bahwa di Desa Rijang 

Panua dari aspek kualitas kerja aparat desa sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat 
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dari penyelesaian laporan keuangan tahap pertama sudah selesai tepat waktu dan 

dana desa untuk gelombang ke 2 sudah masuk ke rekening tapi karena masih 

adanya kegiatan yang belum selesai maka dana yang sudah masuk ini belum akan 

di ganggu terlebih dahulu sebelum kegiatan itu selesai.  

Aspek kualitas kerja dari sekretaris desa dalam tahap perencanaan dirasa 

sudah cukup baik hal ini dikarenakan sekretaris desa telah memahami prosedur 

dan mampu menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang diterima.  

b. Produktifitas dan pengetahuan 

Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai 

dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah 

produksi (output) dengan sumber daya yang digunakan (input) (Triyono, 2012). 

Bapak Salman (Sekretaris Desa Rijang Panua) memberikan keterangan bahwa:  

“Ya alhamdulilah, karena kita tiap tahun melakukan peningkatan 

kapasitas dan kalau berbicara mengenai produktif kita sudah cukup tau 

mengenai pengelolan dana desa.” 

Mengacu pada pernyataan Bapak Salman diatas, untuk produktifitas dalam 

pengelolaan dana desa ialah sudah sesuai harapan. Hal ini karena tiap tahun selalu 

dilakukan diskusi forum untuk berbagi pengetahuan mengenai cara pengelolaan 

dana desa yang sesuai prosedur. 

Aspek produktivitas ini berkaitan dengan hasil perencanaan yang telah 

disusun oleh sekretaris desa dari keseluruhan pendapat dan ide dari masyarakat 

yang telah ditampung dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

Produktivitas dari Sekretaris Desa dalam tahap perencaanan sudah cukup baik 

yaitu sebagai ketua atau koordinator, sekaligus mendampingi kepala desa dan 
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mewakili Pemerintah Desa Rijang Panua untuk memberi sambutan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan desa, juga selalu berperan aktif dalam 

setiap proses perencanaan.  

c. Kepuasan masyarakat menggunakan layanan pemerintah 

Kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah sangat penting 

karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Semakin baik 

kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi 

kepercayaan masyarakat (high trust). Kepercayaan masyarakat akan semakin 

tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa 

terpuaskan akan pelayanan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Seretaris Desa 

Rijang Panua Bapak Salman, bahwa: 

“Kalau berbicara kepuasan masyarakat belum bias diukur secra pribadi 

tapi sejauh ini kita tidak pernah susahkan masyarakat. Menurut saya 

pribadi sampai sekarang belum ada yang protes. Untuk berbicara 

mengenai kepuasaan masyarakat dari tahun ke tahun bisa dikatakan 

sudah baik karena kita selalu memberikan info mengenai pembangunan 

yang sedang berjalan.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arifin Selaku masyarakat bahwa: 

“Alhamdulillah saya pribadi cukup puas untuk pelayanan yang diberikan 

pemerintah.” 

Sejalan dengan pernyataan Ibu lina juga bahwa: 

“Iye, bersyukur sekali ini sudah bagus juga pelayanannya pemerintah 

desa ke kami masyarakat. Kami juga selalu dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan untuk pembangunan desa.” 

Merujuk pada berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

di Desa Rijang Panua sudah puas dalam hal pelayanan pemerintah baik itu 

fasilitas publik, kesehatan, dan tempat-tempat pendidikan. Mereka juga merasa 
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selalu ikut dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan untuk pembangunan desa 

yang lebih baik. 

2. Transparansi 

Transparansi merupakan satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara 

pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi 

masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan 

masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk 

memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya. 

a. Kesedian informasi yang dapat diakses masyarakat  

Publikasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, 

penanganan keluhan melalui media masa dan adannya pertemuan masyarakat 

merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana desa. Ketiga unsur tersebut 

merupakan satu kesatuan, apabila terdapat salah satu aspek yang tidak lengkap 

atau terpenuhi oleh karena itu belum dapat dikatakan transparan. 

Publikasi kebijakan publik yang berisi rincian penggunaan dana transfer 

termasuk didalamnya pengelolaan dana desa tidak hanya dirinci di dalam laporan 

keuangan internal desa namun dipublikasikan juga melalui spanduk dalam bentuk 

kain maupun banner yang ditempel di depan kantor desa yang bisa diakses siapa 

saja, namun jika ada informasi yang kurang jelas bias datang ke kantor desa 

karena aparatur desa akan menjelaskan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Desa 

Rijang Panua yaitu bapak Salman. 

“Ya, kita selalu memasang baliho transparansi ada 2 yaitu ada 

menegani realisasi dan perencanaan tahun berjalan kemudian berbicara 

menegani pembagunan ataupun pemberdayaan selalu menggunkan 
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baliho atau papan kegitan supaya masyarakat bias liat kegiatan yang 

sedang berjalan.”  

Hal senada juga diungkapkan oleh Bendahara Desa Rijang Panua, Kartia 

Ananda menjelaskan sebagai berikut: 

“Kalau transparansi kita sudah melalui baliho dan juga setiap ada 

kegiatan pasti tertuang dalam baliho”. 

Sejalan dengan ungkapan BPD Desa Rijang Panua, Danial menjelaskan sebagai 

berikut: 

“Aparat Desa Rijag Panua sudah menerapkan transparansi ke 

masyarakat. Jadi yang dibangun itu betul-betul atas usulan dari 

masyarakat semua. Masyaraat juga yang kerja.”  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa kepala desa wajib 

menyampaikan laporan realiasasi APBDes secara tertulis termasuk dana desa 

kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, seperti papan 

pengumuman. Tugas warga masyarakat yaitu melakukan kontrol dan ikut serta 

secara aktif pada pertemuan musyawarah desa yang dilangsungkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD).  

Berdasarkan pemaparan sekretaris, bendahara dan BPD desa Rijang Panua 

informasi pengelolaan dana desa sudah terpasang pada spanduk yang ditempel di 

depan kantor desa yang mudah di akses. Selain itu perangkat desa turut memasang 

spanduk disetiap dusun-dusun yang dikelola dengan menggunakan dana desa 

yang berisi rincian jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan.  
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b. Keterbukaan Proses 

Keterbukaan proses yang dimasud disini ialah setiap ada kegiatan 

musyawarah dalam pembangunan desa seluruh perangkat desa akan dilibatkan. 

Aparat desa dan masyarakat dapat mengikuti pertemuan-pertemuan rutin yang 

diadakan pemerintah desa. Seperti yang diungkap oleh Sekretaris Desa, Bapak 

Salman bahwa: 

“Ya, kepala desa memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai 

pengunaan dana desa tapi tetap masyarakat dilibatkan dalam rapat 

untuk penyusunan rencana kerja pada desa itu.” Selain melalui baliho 

dan rapat rutin, masyarakat Desa Rijang Panua juga memiliki akses 

melalui grup WhatsApp jika ingin bertanya atau mencari informasi. 

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa: 

“Ya, untuk masalah mengenai pertanyaan-pertanyaan masyarakat biasa 

dilakuakn di grub WA untuk masyarkat Rijang Panua sekiranya ada 

yang ingin di pertanyakaan atau ingin mengetahui informasi dan ingin 

menyampaikan kita siap meladeni masyarkat rijang panua.” 

Terdapatnya transparansi informasi akan mempermudah pengawasan sosial 

dari warga masyarakat sendiri. Keterbukaan dalam manajemen keuangan desa 

yang dilaksanakan baik secara jujur serta terbuka pada warga masyarakat 

berdasarkan pada penilaian bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui 

secara keseluruhan serta terbuka mengenai akuntabilitas aparatur desa dalam 

manajemen keuangan. Publikasi terhadap pengelolaan dana desa dapat diawasi 

oleh masyarakat sehingga indikasi penyelewengan dapat dilihat dengan 

mengetahui kemana anggaran desa dibelanjakan oleh aparat desa. Masyarakat 

dapat bertindak lebih aktif dengan meminta laporan rinci pengelolaan dana desa 

kepada aparat sehingga pengawasan dapat berjalan dengan optimal.   
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3. Partisipasi 

a. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan (Perencanaan) 

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Dana Desa. Dalam hal ini 

perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan dari data hasil penelitian meliputi: 

musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan Bapak Salman 

bahwa: 

“Untuk Lembaga masyarakat ini akan diadakan rapat jadi bisa diliat 

bahwa kami melakuakan musrengbangdes pada saat perencanaan.” 

 

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di 

hadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, berserta para stafnya dan Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Rijang Panua. Hal yang 

dibahas adalah jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan 

merencanakan pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar 

pendapat satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan 

oleh Bapak Arifin selaku tokoh masyarakat bahwa: 

“Kami sebagai masyarakat Desa Rijang Panua merasa sangat 

dilibatkan dalam proses perencanaan atau apapun mengenai 

pengelolaan Dana Desa. Setiap ada musyawarah aparat desa selalu 

menginformasikan di grup WA. Sehingga kami bias datang langsung 

ke musyawarah yang dilakasanakan.”  
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b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 

Adanya jaminan terkait kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu 

pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan 

yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek 

sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu 

mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang 

diadakan menggunakan Dana Desa. 

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan 

partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan 

pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, 

pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan 

yang telah direncanakan.  Seperti yang di ungkapkan Bapak Salman 

(Sekretaris Desa) bahwa: 

“Ya, untuk keterlibatan masyarakat kami sangat prioritaskan karena 

pemerintah desa itu harus ada dukungan dari masyarakat rijang panua.” 

Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa: 

“Iye’ Alhamdulillah dalam proses pembangunan desa kami masyarakat 

turut membantu dari tenaga misal dalam perbaikan jalan desa atau 

pengairan di sawah.” 

Pernyataan yang lain juga diungkapkan bahwa: 

“Kami ikut terlibat dalam proses pembangunan desa. Banyak warga 

desa disini masih senang bergotong royong kalua ada yang perlu 

dibantu dengan tenaga pasti dibantu.” 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat jika warga Desa Rijang Panua 

berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan. Mereka masih 

memiliki semangat gotong-royong untuk bahu-membahu saling membantu. 
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c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Pengawasan) 

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang 

dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat 

sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan 

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul 

maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua 

pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan 

bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal.  

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan 

merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang 

diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil 

pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan. Manfaat dari hasil 

pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari 

pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalanan di lingkungan desa. Selain itu 

juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba 

guna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Salman (Sekretaris Desa) bahwa: 

“Ya, artinya masyarakat betul-betul dilibatkan dalam pengelolaan 

dana desa seperti masyarkat biasa memberikan saran menegani hal 

yang akan dilakukan didesa.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Sirajuddin (Tokoh 

masyarakat) bahwa: 

“Ya, masyarakat Desa Rijang Panua umumnya sudah terlibat aktif 

dalam pengawasan dalam hal ini masyarakat aktif memberikan 

kritikan atau masukan kepada pemerintah dalam hal 

pembangunan.”  
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Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Muh.Nur (masyarakat) bahwa: 

“Kami masyarakat Desa Rijang Panua dalam partisipasi 

pemanfaatan hasil alhamdulillah masyarakat memafaatkannya 

dengan baik agar pembangunan tersebut dapat terjaga dan 

terpelihara.” 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa 

masyarakat Desa Rijang Panua sudah menerapkan prinsip-prinsip partisipasi 

dalam pemanfaatan hasil. Mereka sudah turut memantau kinerja dan hasil kerja 

serta memberikan kritik agar pembangunan lebih baik dan menikmati secara 

bersama-sama hasil pembangunan. 

d. Partisipasi dalam evaluasi 

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan 

tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil 

pembanguan melalui penggunaan dana desa di Desa Rijang Panua. Penilaian hasil 

pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan 

masyarakat Desa Rijang Panua dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan 

desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Salman (Sekretaris Desa) bahwa: 

 “Ya, evaluasi yang dilakukan disini adalah diadakannya musyawarah 

kerja disetiap akhir program kerja dan kami selalu melibatkan 

masyarakat.” 

Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi ditahapan 

evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan 

itu di Indonesia yang paling hebat. Desa Rijang Panua dalam melaksankan setiap 

rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. 

Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah 
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desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat 

Kabupaten. 

4. Koordinasi 

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar 

kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-

masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar 

memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi yang efektif adalah suatu 

keharusan untuk mencapai administrasi/manajemen yang baik dan merupakan 

tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling 

mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik 

sebab pemimpin berperan sebagai koordinator. 

a. Komunikasi 

Komunikasi dalam pengelolaan dana desa merupakan sarana atau alat bagi 

aparat desa untuk menyampaikan atau menerima suatu informasi terkait dengan 

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Kepala Desa Rijang Panua 

mengungkapkan:  

“Ya, Dalam rapat warga selalu di libatkan langsung dalam 

pengambilan keputusan.” 

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Salman (Sekretaris Desa) bahwa: 

“Ya, untuk masalah koordinasi mengenai pengelolaan dana desa 

kita selalu melakukan koordinasi kepada pihak seperti bupati, dinas 

pemerintahan desa, dan pak camat karena kami tidak pernah lepas 

dari koordinasi.” 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah 

terjalin dengan baik antar aparat desa dengan bupati dan camat dan komunikasi 

antar warga.  

b. Kompetensi partisipan 

 Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang 

terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa dan Kepala Seksi di Desa Rijang Panua ialah pihak yang harus 

terlibat dalam pengelolaan dana desa.  

 Kompetensi diperlukan dalam menunjang kemampuan aparatur desa dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan pemerintahaan desa 

dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kompetensi dan pendidikan mempunyai 

peran penting dalam kelancaran tugas yang di amanatkan karena dengan 

pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proposi tertentu diharapkan 

dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.  Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Bapak Abd.Rauf Sali Kepala Desa Rijang Panua bahwa: 

“Ya, untuk menunjang kompetensi teman-teman aparat desa kami 

rutin melakukan pelatihan mengenai pengelolaan dana desa.” 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Salman Sekretaris Desa Rijang 

Panua bahwa: 

“Kompetensi partisipan misalnya dengan melakukan rapat 

penyusunan perencanaan kerja pada desa rijang panua bersama 

seluruh perangkat desa.” 

Mengacu pada pernyataan diatas dapat disimpulkan aparat Desa Rijang 

Panua sudah menerapkan koordinasi yang baik dalam hal ini mengenai 
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kompetensi partisipan. Keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa itu akan 

mempengaruhi layanan terhadap masyarakat dan meningkatkan layanan terhadap 

masyarakat akan menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. 

c. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif 

Kesepakatan, komitmen dan insentif difokuskan pada ada tidaknya bentuk 

kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar 

kesepakatan, dan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi. Hal ini di 

ungkapkan oleh Bapak Salman bahwa: 

“Ya, kami bersama aparat desa selalu mengkoordinasikan mengenai 

hal ini. Di dalam rapat kami sudah buat keputusan misal akan ada satu 

program kerja yang akan dilakukan. Nah di dalam rapat  itu sudah 

kami tentukan siapa-siapa saja yang akan melaksanakan , berapa besar 

insentif yang akan di dapat dan apa sanksi jika tidak dilaksanakan 

sesuai ketentuan.” 

Hal yang sama juga di katakan oleh Bapak Abd.Rauf Kepala Desa Rijang Panua 

bahwa: 

“Mengenai itu kami pasti sudah bicarakan terlebih dahulu dengan 

teman-teman yang akan melaksanakan program kerja jadi sudah jelas 

semua untuk kesepakatan, insentif dan komitmen.” 

Melihat pernyataan diatas dapat simpulkan bahwa kesepakatan, komitmen 

dan insentif yang terbangun selama ini hasil dari rapat-rapat yang diadakan 

pemerintah desa sangatlah menunjang dalam upaya pemberdayaan aparat desa, 

dengan berbagai upaya dengan cara lebih mengedepankan kepentingan persoalan 

pertanian dan tetap mendengar masukan dan keluhan semua warga masyarakat 

petani yang ada di Desa Rijang Panu
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini terkait pengelolaan Dana Desa Rijang Panua dan 

penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa. Berikut 

kesimpulan yang dapat di jelaskan:  

1. Pengelolaan Dana Desa Rijang Panua 

Pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua dimulai dari proses 

perencanaan APBDes melalui MUSRENBANGDES, pengorganisasian 

dilakukan dengan menunjuk tim pengelola dana desa, pelaksanaan dilakukan 

oleh tim pembangunan, pengawasan dimulai dari perencanaan sampai 

pelaporan, dan pelaporan pertanggungjawaban APBDes. Adapun 

Pemanfaatan dana desa dialokasikan pada bidang penyelenggaran pemerintah, 

pelaksaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, 

dan penanggulangan bencana.  

Secara garis besar pengelolaan Dana Desa Rijang Panua sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun 

tahapannya yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggung jawaban semua sudah di lakukan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari terwujudnya Desa Rijang Panua sebagai Desa Mandiri. Desa 

Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap 

pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, transportasi 
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yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan 

pemerintahan yang sudah sangat baik. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rijang 

Panua sudah baik dan sudah sesuai dengan landasan hokum pengelolaan dana 

desa. 

2. Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Rijang 

Panua 

Adapun empat poin utama yang menjadi acuan dalam penerapan prinsip 

good governance pengelolaan dana desa +yaitu akuntabilitas, partisipasi, 

transparansi dan koordinasi. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a.  Akuntabilitas  

Akuntabilitas aparat Desa Rijang Panua sudah dapat dikatakan bagus 

dan masuk dalam kategori good governance. Dalam aspek produktivitas 

Kepala desa bersama sekretaris desa dan aparat desa sudah mampu 

menyusun APBDes. Aspek kualitas kerja, para aparat desa sudah mampu 

melaksanakan tugas dengan cepat, aktif, tepat dan tanggap sesuai dengan 

harapan dan tujuan Desa Rijang Panua. Aspek tanggung jawab, aparat 

desa sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. 

b. Transparansi 

Penerapan transparansi di Desa Rijang Panua sudah sangat baik. 

Misalnya dengan sudah dipasangnya baliho pengelolaan dana desa dan 

rancangan program kerja . Masyarakat juga diikut sertakan dalam rapat 

kegiatan dan dilibatkan langsung dalam proses pengelolaan dana desa. 
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c. Partisipasi 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat 

sudah baik dan masyarakat turut serta aktif dalam proses pembangunan di 

Desa Rijang Panua. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan, warga Desa Rijang Panua berpartisipasi aktif dalam proses 

pelaksanaan pembangunan. Mereka masih memiliki semangat gotong-

royong untuk bahu-membahu saling membantu. 

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil. Masyarakat Desa 

Rijang Panua sudah turut memantau kinerja dan hasil kerja serta 

memberikan kritik agar pembangunan lebih baik dan menikmati secara 

bersama-sama hasil pembangunan. Partisipasi dalam evaluasi. 

Masyarakat banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan 

masukan dan turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, 

pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum 

membuat laporan ke tingkat Kabupaten. 

d. Koordinasi 

Koordinasi antar aparat Desa Rijang Panua sudah terjalin dengan 

baik. Begitupula aparat desa dengan masyarakat. Setiap ada program 

kerja atau kegiatan masyarakat akan dilibatkan dalam perencanaan hingga 

selesainya program kerja tersebut.  

 Merujuk pada keempat indicator kategori good governance diatas, 

Desa Rijang Panua sudah memenuhi keempat kategori tetsebut. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa Desa Rijang Panua sudah menerapkan prinsip 

good governance. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang penelitian harapkan kepada peneliti 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya harap dilakukan dengan waktu penelitian yang 

panjang agar didapakan kredibilitas dan dependabilitas data peneliti yang 

semakin baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis triangulasi utama yakni 

sumber data. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu dilakukan dengan 

menambahkan triangulasi lainnya. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama berkaitan dengan pemilihan 

lokasi penelitian dan studi ini juga belum sampai pada pengukuran kinerja 

yang dikaji secara kuantitatif, sehingga peneliti selanjutnya perlu adanya 

mengembangkan kajian ini dengan menguji secara kuantitatif tentang 

kinerja dari pengelolaan dana desa, seberapa berhasil Desa dalam 

mengelola dana tersebut.  
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LAMPIRAN I 

HASIL WAWANCARA DESA RIJANG PANUA 

Informan 1 

Nama  :  ABD.Rauf Sali 

Jabatan : Kepala Desa Rijang Panua Kec Kulo Kab Sidrap 

1. Bagaimana kaulitas kerja apparat pemerintah Desa Rijang Panua dalam 

pengelolaan Dana Desa tahun 2020? 

      “Berbicara kualitas kerja teman-teman di desa rijang panua 

alhamdulillah kita disini sudah sesuai prosedur dalam pengelolan 

keuangan desa karena seperti diketahui bahwa desa rijang panua itu sudah 

meupakan desa mandiri”. 

2. Apakah aparat pemerintah Desa Rijang panua sudah memiliki 

pengatahuan yang cukup dalam pengelolaan Dana Desa? 

     “Alhamdulillah Berbicara Mengenai pengetahuan, di desa rijang panua 

ini selalu melakuakan peningkatan kapasitas. 

3. Bagaimana peran aparat pemerintah desa rijang panua dalam meyediakan 

informasi yang dapat di akses oleh masyarakat dalam pengelolaan dana 

desa? 

    “Ya, kami telah memasang baliho transparansi di desa, kami 

memasang 2 baliho mengenai realisasi dana desa di pinggir jalan dan 

lbaliho menegani perencanaan tahunan di pasang di depan kantor desa”. 
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4. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat 

pemerintah Desa Rijang Panua yang menjamin adanya sistem keterbukaan 

kepada public dari seluruh kegoatan yang telah dilakukan? 

     “Ya, kepala desa memang memeliki hak untuk mengambil keputusan 

tetapi di desa Rijang Panua selalu melibatkan mayarakat dalam 

pengambilan keputusan”. 

5. Bagaimana keterlibtan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? 

Apakah bias dikatakan aktif/pasif? 

   “Seperti yang saya katakana tadi bahwa masyarakt betul-betul terlibat 

dalam pengambilan keputusan dan hari ini tepat aka nada diadakan 

Musrengbang jadi kita bias liat bagaimana partisipasi masyarakat 

mengenai pengambilan keputusan”. 

6. Bagaimana Partispasi Masyarakat Terhadap pengelolaan dana desa? Dan 

bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 

        “Partisipasi masyarakat itu seperti perbaiki jalanan karena masyarakat 

juga telibat dalam keputusan perencanaan maka dari itu masyarakat juga 

harus terlibat dalam pembangunan”. 

7. Bagimana Kordinasi pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Rijang 

Panua terutama dalam pembangunan”. 
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 “Mengenai itu kami pasti sudah bicarakan terlebih dahulu dengan 

teman-teman yang akan melaksanakan program kerja jadi sudah jelas 

semua untuk kesepakatan, insentif dan komitmen”. 

8. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang 

disediakn oleh pemerintah Desa Rijang Panua? 

 “Ya, Alhamdulillah kalau kita berbicara soal kepuasan masyarakat 

untuk saat ini belum ada masyarakat yang protes mengenai pelayaanan 

yang di berikan ke masyarakat karena kita memang selalu berusaha untuk 

memberikan layanan yang baik ke masyarakat”. 
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Informan 2 

Nama:  : Salman, S.Sos  

Jabatan : Sekertaris Desa Rijang Panua Kec Kulo Kab Sidrap 

1. Bagaimana kaulitas kerja apparat pemerintah Desa Rijang Panua dalam 

pengelolaan Dana Desa tahun 2020? 

     “Mengenai kualitas kerja aparat teman-teman di desa alhamdulillah 

sudah sesuai prosedur dalam pengelolaan dana desa. Seperti kita ketahui 

bahwa Desa Rijang Panua itu sudah merupakan desa mandiri kemudian 

dana desa di transfer 2 kali dalam setahun dan untuk laporan keuangan 

tahap pertama itu sudah selesai dan untuk dana tahap ke 2 sudah ada di 

rekening desa tapi belum digunakan karena masih ada kegiatan yang perlu 

diselesaikan”. 

2. Apakah aparat pemerintah Desa Rijang panua sudah memiliki 

pengatahuan yang cukup dalam pengelolaan Dana Desa? 

     “Ya alhamdulilah, karena kita tiap tahun melakukan peningkatan 

kapasitas dan kalau berbicara mengenai produktif kita sudah cukup tau 

mengenai pengelolan dana desa”. 

3. Bagaimana Kepuasan Masyrakat terhadap pelayanan publik yang di 

sedikan oleh pemerintah Desa Rijang Panua? 

      “Kalau berbicara kepuasan masyarakat belum bisa diukur secara 

pribadi tapi sejauh ini kita tidak pernah susahkan masyarakat. Menurut 

saya pribadi sampai sekarang belum ada yang protes. Untuk berbicara 
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mengenai kepuasaan masyarakat dari tahun ke tahun bisa dikatakan sudah 

baik karena kita selalu memberikan info mengenai pembangunan yang 

sedang berjalan.” 

4. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Rijang Panua dalam meyediakan 

informasi yang dapat di akses oleh masyarakat dalam pengelolaan dana 

desa? 

     “Ya, kita selalu memasang baliho transparansi ada 2 yaitu ada 

menegani realisasi dan perencanaan tahun berjalan kemudian berbicara 

menegani pembagunan ataupun pemberdayaan selalu menggunkan baliho 

atau papan kegitan supaya masyarakat bias liat kegiatan yang sedang 

berjalan”. 

5. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat 

pemerintah Desa Rijang Panua yang menjamin adanya system keterbukaan 

kepada public dari seluruh kegoatan yang telah dilakukan?  

        “Ya, kepala desa memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai 

pengunaan dana desa tapi tetap masyarakat dilibatkan dalam rapat untuk 

penyusunan rencana kerja pada desa itu.” Selain melalui baliho dan rapat 

rutin, masyarakat Desa Rijang Panua juga memiliki akses melalui grup 

WhatsApp jika ingin bertanya atau mencari informasi”. 

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa: 

    “Ya, untuk masalah mengenai pertanyaan-pertanyaan masyarakat 

biasa dilakuakn di grub WA untuk masyarkat Rijang Panua sekiranya ada 



 

80 
 

yang ingin di pertanyakaan atau ingin mengetahui informasi dan ingin 

menyampaikan kita siap meladeni masyarkat rijang panua”. 

6. Bagaimana keterlibtan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? 

Apakah bias dikatakan aktif/pasif? 

  “Untuk Lembaga masyarakat ini akan diadakan rapat jadi bisa dilihat 

bahwa kami melakukan musrengbangdes pada saat perencanaan”. 

7. Bagaimana Partispasi Masyarakat Terhadap pengelolaan dana desa? Dan 

bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 

“Ya, untuk keterlibatan masyarakat kami sangat prioritaskan karena 

pemerintah desa itu harus ada dukungan dari masyarakat rijang panua”. 

Artinya masyarakat betul-betul dilibatkan dalam pengelolaan dana desa 

seperti masyarkat biasa memberikan saran menegani hal yang akan 

dilakukan didesa.” 

8. Bagimana Kordinasi pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Rijang 

Panua terutama dalam pembangunan”. 

     “Ya, kami bersama aparat desa selalu mengkoordinasikan mengenai hal 

ini. Di dalam rapat kami sudah buat keputusan missal akan ada satu 

program kerja yang akan dilakukan. Nah di dalam rapat itu sudah kami 

tentukan siapa-siapa saja yang akan melaksanakan berapa besar insentif 

yang akan di dapat dan apa sanksi jika tidak dilaksanakan sesuai 

ketentuan”. 
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Informan 3: 

Nama  : Kartika Ananda, S.Pd 

Jabatan : Bendahara Desa Rijang Panua Kac Kulo Kab Sidrap 

1. Bagaimana kaulitas kerja apparat pemerintah Desa Rijang Panua dalam 

pengelolaan Dana Desa tahun 2020? 

      “Ya, Alhamdulillah jika berbicara mengenai kualitas kerja teman-

teman disini saya sudah bias katakan baik karena dilakukan sesuai dengan 

prosedur dalam pengelolaan dana desa dan seperti diketahui bahwa desa 

rijang panua itu sudah merupakan desa mandiri kemudian dana desa di 

transfer 2 kali dalam setahun dan untuk laporan keuangan tahap pertama 

itu sudah selesai dan untuk dana tahap ke 2 sudah ada di rekening desa tapi 

belum digunakan karena masih ada kegiatan yang perlu diselesaikan”. 

2. Apakah aparat pemerintah Desa Rijang panua sudah memiliki 

pengatahuan yang cukup dalam pengelolaan Dana Desa? 

       “Alhamdulillah karena kita tiap tahun melakukan peningkatakan 

kapasitas jadi saya sudah bias katakana bahwa teman-teman di desa rijang 

panua sudah cukup memeliki pengatahuan mengenai pengelolaan dana   

desa. 

3. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Rijang Panua dalam meyediakan 

informasi yang dapat di akses oleh masyarakat dalam pengelolaan dana 

desa? 
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  “Kalau transparansi kita sudah melalui baliho dan juga setiap ada 

kegiatan pasti tertuang dalam baliho”. 

4. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat 

pemerintah Desa Rijang Panua yang menjamin adanya system keterbukaan 

kepada public dari seluruh kegoatan yang telah dilakukan? 

       “Kami disini semua berusaha untuk selalu melakukan transparansi 

kepada masyarakat baik itu mengenai pengelolaan dana desa ataupun 

informasi yang ingin di ketahui oeleh masyarakat dan kita juga telah 

menyiapkan media seperiti grup whatsaap ajika ada yang ingin di tanyakan 

ataupun ada informasi yang perlu di beritahu kami selalu berkemunikasi 

lewat grup tersebut”. 

5. Bagaimana keterlibtan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? 

Apakah bias dikatakan aktif/pasif? 

   “Ya, alhamdulillah kita selalu melibatkan masyarakat dalam 

pengambila keputusan seperti hari ini bias di lihat karena akan diadakan 

rapat”. 

6. Bagaimana Partispasi Masyarakat Terhadap pengelolaan dana desa? Dan 

bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 

           “Masyarakat selalu dilibatkan dalam pembagunan ataupun 

pengambilan keputusan jadi masyarakat sangat dibutuhkan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan”. 
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7. Bagimana Kordinasi pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Rijang 

Panua terutama dalam pembangunan”. 

        “Ya, untuk masalah kordinasi menegnai pengelolaan dana desa kita 

selalu melakukan kordinasi kepada pihak seperti bupati, dinas Pendidikan, 

dan pak camat karena akami tidak pernah lepas dari kordinasi”. 

8. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang di 

sediakan oleh pemerintah Desa Rijang Panua? 

 “Alhamdulillah, untuk kepuasan masyarakat untuk saat ini belum 

pernah ada yang protes dan semoga kedepannya kita bias memberikan 

yang terbaik buat masyarakat di Desa Rijang Panua”. 
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Informan 4 

Nama  : Danial 

Jabatan  : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rijang Panua 

1. Bagaimana kaulitas kerja apparat pemerintah Desa Rijang Panua dalam 

pengelolaan Dana Desa tahun 2020? 

 “Ya, seperti diketahui bahwa desa rijang panua itu sudah 

merupakan    desa mandiri, Berbicara mengenai kualitas kerja aparat di 

desa rijang panua itu sudah sesuai dengan prosedur dalam pengelolaan 

dana desa”. 

2. Apakah aparat pemerintah Desa Rijang panua sudah memiliki 

pengatahuan yang cukup dalam pengelolaan Dana Desa? 

      “Alhamdulillah aparat desa sudah memeliki pengetahuan yang cukup 

menegeni pengelolaan dana desa karena aparat desa tersebut selalu 

menyelesaikan laporannya tepat waktu”. 

3. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Rijang Panua dalam meyediakan 

informasi yang dapat di akses oleh masyarakat dalam pengelolaan dana 

desa? 

4. Bagaimana Partispasi Masyarakat Terhadap pengelolaan dana desa? Dan 

bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 



 

85 
 

      “Betul-betul masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan 

karena mereka ikut memberi saran pada saat perencanaan”. 

5. Bagimana Kordinasi pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Rijang 

Panua terutama dalam pembangunan”. 

 “Ya, Biasanya evaluasi yang dilakukan disini adalah diadakannya 

musyawarah kerja disetiap akhir program kerja dan kami selalu 

melibatkan masyarakat.” 

6. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang di 

sediakan oleh pemerintah Desa Rijang Panua? 

“Alhamdulillah untuk pelayanan masyarakat di Desa Rijang Panua 

sudah cukup baik”. 

7. Bagimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat 

pemerintah Desa Rijang Panua yang menjamin adanya system keterbukaan 

kepada publik dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan? 

      “Aparat desa selalu melakukan transparansi kepada masyarakat baik 

itu mengenai pengelolaan dana desa ataupun informasi yang ingin di 

ketahui oleh masyarakat”. 

8. Bagaimana keterlibtan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? 

Apakah bias dikatakan aktif/pasif? 

  “Hari ini akan ada rapat yang akan dilaksanakan jadi bissa di lihat 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam rapat”. 
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Informan 5 

Nama  : Arifin 

Jabatan : Masyarakat Desa Rijang Panua Kec Kulo Kab Sidrap 

1. Bagaimana Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang di 

sedikan oleh pemerintah Desa Rijang Panua? 

   “Alhamdulillah saya pribadi cukup puas untuk pelayanan yang 

diberikan pemerintah.” 

2. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat 

pemerintah Desa Rijang Panua yang menjamin adanya system keterbukaan 

kepada public dari seluruh kegoatan yang telah dilakukan? 

   “Ya, alhmdulillah kami selalu mendapat informasi menegani 

transparansi yang tejadi di desa baik itu masalah pembangunan ataupun 

menegai dana desa, jika ada informasi yang kurang jelas kami bias 

langsung tanyakkan ke grup dan selalu dilayani dengan baik oleh aparat”. 

3. Bagaimana keterlibtan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? 

Apakah bias dikatakan aktif/pasif? 

 “Kami sebagai masyarakat Desa Rijang Panua merasa sangat 

dilibatkan dalam proses perencanaan atau apapun mengenai pengelolaan 

Dana Desa. Setiap ada musyawarah aparat desa selalu 

menginformasikan di grup WA. Sehingga kami bias datang langsung ke 

musyawarah yang dilakasanakan.”  



 

87 
 

4. Bagaimana Partispasi Masyarakat Terhadap pengelolaan dana desa? Dan 

bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 

   “Iye’ Alhamdulillah dalam proses pembangunan desa kami 

masyarakat turut membantu dari tenaga misal dalam perbaikan jalan desa 

atau pengairan di sawah”. 

      “Kami masyarakat Desa Rijang Panua dalam partisipasi pemanfaatan 

hasil alhamdulillah masyarakat memafaatkannya dengan baik agar 

pembangunan tersebut dapat terjaga dan terpelihara”. 

5. Bagimana Kordinasi pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Rijang 

Panua terutama dalam pembangunan? 

“Iye’ Alhamdulillah Masyarakat selalu mengikuti kordinasi dari 

aparat desa karena kami betul-betul ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa 

terutama dalam pembagunan”. 
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Informan 6 

Nama  : Muh Nur 

Jabatan  : Masyarakat Desa Rijang Panua Kec Kulo Kab Sidrap 

1.Bagaimana Kepuasan Masyrakat terhadap pelayanan publik yang di sedikan 

oleh pemerintah Desa Rijang Panua? 

    “Iye, bersyukur sekali ini sudah bagus juga pelayanannya pemerintah 

desa ke kami masyarakat. Kami juga selalu dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan untuk pembangunan desa”. 

2. Bagaimana keterlibtan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? Apakah 

bias dikatakan aktif/pasif? 

     “Masyarakat Desa Rijang Panua selalu dilibatkan dalam peroses   

perencanaan ataupun pengambilan keputusan. Dan selalu diumumkan di 

grup WA jika akan diadakannya rapaat evaluasi ataupun perencanaan”. 

3. Bagaimana Partispasi Masyarakat Terhadap pengelolaan dana desa? Dan 

bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 

       “Kami ikut terlibat dalam proses pembangunan desa. Banyak warga 

desa disini masih senang bergotong royong kalua ada yang perlu dibantu 

dengan tenaga pasti dibantu”. 

4. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat pemerintah 

Desa Rijang Panua yang menjamin adanya system keterbukaan kepada public 

dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan? 
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“Masyarakat selalu mendapat informasi mengenai transparansyang 

berhubungan dengan desa”. 

5. Bagimana Kordinasi pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Rijang 

Panua terutama dalam pembangunan? 

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pembangunan desa 

karena masyarakat juga ikut serta dalam pengambilan keputusan soal 

pembanguan desa”. 
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Informan 7 

Nama  : Drs. Sirajuddin 

Jabatan : Masyrakat Desa Rijang Panua Kec Kulo Kab Sidrap 

1. Bagaimana Kepuasan Masyrakat terhadap pelayanan publik yang di 

sedikan oleh pemerintah Desa Rijang Panua? 

      “Ya, Alhamdulillah kalau Berbicara tentang kepuasan mengenai 

pelayanan aparat desa rijang panua secara pribadi saya sudah puas”. 

2. Bagaimana Partispasi Masyarakat Terhadap pengelolaan dana desa? Dan 

bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 

       “Ya, masyarakat Desa Rijang Panua umumnya sudah terlibat aktif 

dalam pengawasan dalam hal ini masyarakat aktif memberikan kritikan 

atau masukan kepada pemerintah dalam hal pembangunan”. 

3.  Bagimana Kordinasi pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Rijang 

Panua terutama dalam pembangunan”. 

        “Ya, di setiap rapat warga selalu dilibatkan langsung dalam 

pengambilan keputusan. Jadi masyarakat selalu terlibat dalam 

pembagunan pada desa Rijang Panua dan selalu berpratisipasi 

didalamnya”. 

4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? 

Apakah bias dikatakan aktif/pasif? 
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“Masyarakat selalu dilibatkan dalam proses prencanaan 

pembangunan desa seperti halnya hari ini akan diadakan rapat 

untuk evaluasi program kerja”. 

5. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat 

pemerintah Desa Rijang Panua yang menjamin adanya system keterbukaan 

kepada public dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan? 

“menurut saya pribadi saya sudah puas dengan system keterbukaan 

yang dilakukan aparat pemerintah seperti adanya baliho transparansi yang 

sudah dipasang di pinggir jalan, itu bias membuktikan bahwa aparat desa 

memang telah terbuka mengenai kegiatan yang dilakukan”. 
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LAMPIRAN II 

    SURAT-SURAT 
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LAMPIRAN III 

DOKUMENTASI 

Baliho info Pengelolaan Dana Desa Roijang Panua 

 

Baliho APBDES 2022 Desa Rijang Panua 



 

100 
 

Struktur Organisasi Desa Rijang Panua 
 

 

Kantor Desa Rijang Panua 
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                Suasana Rapat/Pertemuan Rutin di Desa Rijang Panua 
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Wawancara dengan berbagai infoman 

Kepala Desa Rijang Panua 

Sekertaris Desa Rijang Panua 
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Bendahara Desa Rijang Panua 

 

 

 

 

 

                      Badan Permusyawaratan Desa Rijang Panua 

                                     Masyarakat Rijang Panua 

                                    Masyarakat Rijang Panua 
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                                    Masyarakat Rijang Panua 
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