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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di ط
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bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ
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 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  
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4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh: 

ف ةَُ ف ل س   al-falsafah :ا ل 

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءَ  َش ي  : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 
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H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Nur Astri Jayanti  

NIM : 30600119002 

Jurusan: Ilmu Politik 

Judul : Penyerapan Anggaran Desa Nirannuang di Tengah  Pandemi Corona  

              Virus Disease 2019  

Pokok permasalahan peneltian ini membahas tentang “Penyerapan 

Anggaran Desa Nirannuang di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019”. 

Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu; 1). Proses 

penetapan anggaran desa Nirannuang di tengah pandemi corona virus disease 

2019. 2). Realisasi anggaran desa nirannuang dalam mengelola anggaran di masa 

pandemi corona virus disease 2019.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dan bersifat 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari hasil wawancara dan data 

sekunder yang bersumber dari beberapa hasil bacaan berupa tesis, skripsi, jurnal 

dan karya ilmiah lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian adalah penelitian lapangan, wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan melalui proses reduksi data, 

menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: proses penetapan anggaran desa 

Nirannuang tidak lepas dari munculnya keresahan masyarakat yang di alami 

selama covid ini masuk ke Desa Nirannuang. Olehnya itu Pemerintah Desa 

menurunkan beberapa jenis bantuan diantaranya; Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

Penanggulangan Bencana, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Berskala Mikro (PPKM) yang kemudian masing-masing bantuan ini disalurkan 

untuk orang-orang yang memang layak untuk menerima bantuan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari bagaimana realisasi serta manfaat yang di peroleh masyarakat 

selama menerima salah satu jenis bantuan yang disalurkan langsung oleh 

pemerintah desa yang dimana dengan adanya bantuan tersebut maka dapat 

mengurangi ataupun menutupi sedikit beban yang dirasakan oleh masyarakat desa 

Nirannuang selama covid-19 ini menyerang.  

Adapun implikasi dari penelitian ini yakni secara teoritis diharapkan 

mampu menjadi tambahan referensi guna untuk mendukung kemajuan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian khusunya untuk Ilmu Politik. 

Secara praktis penelitian ini didedikasikan untuk masyarakat luas kiranya di 

konsumsi sebagai sebuah pemahaman tentang kondisi masyarakat yang terjadi 

selama adanya covid-19 menyerang. 

 

Kata Kunci: Penyerapan, Anggaran, Pandemi, Corona
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah 

provinsi yang dimana dalam daerah provinsi tersebut terbagi menjadi 

kabupaten/kota. Setiap wilayah atau provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 

mempunyai pemerintahan dearah yang dimana hal tersebut di atur oleh Undang-

Undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian 

wilayah ini di maksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat atau pemerintah 

pusat tidak kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi 

menjadi beberapa wilayah maka dari itu adanya Otonomi daerah yang di harapkan 

daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan diberikannya kewenangan pada 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi 

yang ada dalam daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan 

masyarakat pada daerah tersebut.1 

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai 

suatu kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat satu kesatuan hukum yang 

memiliki organisasi pemerintahan dibawah camat dan tidak dapat 

menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Desa mempunyai otonomi yang disebut 

dengan otonomi desa dan perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan 

oleh negara tetapi otonomi desa berasal dari desa itu sendiri. Hal tersebut 

dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

pemerintah daerah, dan pemerintah daerah menjalakan otonomi seluas-luasnya. 

Daerah otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan 

                                                             

1 Ibnu Thoriq, “Pengaruh Love of Money dan Machiavelllian Terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Akuntansi. Jurnal Nominal 04 No. 02, (2015): h. 1 
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memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah melalui peningkatan daya 

saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan 

keadilan sehingga dalam diarahkan untuk percepatan pembangunan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki 

daerah maka penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang 

ditanggung oleh daerah melalui keuangan daerah. Salah satu faktor penting untuk 

melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. 

Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, keuangan inilah merupakan 

dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengurus rumah tangganya sendiri.2 

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan 

agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk 

perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Pasal 71 Ayat 1 UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat pertanggungjawaban dari 

pemegang tanggungjawab desa untuk memberikan informasi tentang segala 

aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas 

pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencanarencana program yang 

dibiayai dengan uang desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas 

tiga bagian yaitu berisi tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan 

Desa. Rancangan APBDes dibahas pada saat musyawarah perencanaan 

pembangunan desa pada awal tahun. Pendapatan desa terdiri dari Bantuan 

Provinsi (Banprov), Bantuan kabupaten (Bankab), Alokasi Dana Desa (ADD), 

                                                             
2 Ani Sri Rahayu, Pengatar Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT. Bumi Prakasa, 2010), h. 23 
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Dana Desa, dan Pajak Retribusi. Salah satu bagian dari pendapatan desa adalah 

Dana Desa. Dana Desa merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah 

untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah 

pusat dan daerah, sejalan dengan hal itu pemerintah daerah harus lebih 

menekankan peranan dan fungsi masing-masing terutama fungsi anggaran dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah.3 

Penelitian ini akan berbicara tentang penyerapan anggaran Desa 

Nirannuang di tengah masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Seperti yang kita lihat bahwa di awal tahun 2020 muncul virus yang bernama 

Covid-19 yang kemudian menjadi masalah kesehatan global yang  pertama kali 

diinformasikan oleh Badan Kesehatan global/World Health Organization (WHO). 

Perkembangan kasus tersebut sangat cepat sehingga menyebabkan kematian 

Organisasi, Kesehatan Dunia (WHO) itu sendiri menyatakan ada lebih 100.000 

perkara pada global internasional, yang mengakibatkan kematian. Virus tersebut 

akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi menurun di berbagai Negara, yang 

tidak lain di Indonesia itu sendiri.  

Di Indonesia virus tersebut membuat masyarakat panik karena pada awal 

Maret 2020, pemerintah menginformasikan 2 orang Warga Negara Indonesia yang 

dinyatakan positif terjangkit virus corona. Karena prosesnya yang sangat cepat 

membuat beberapa daerah yang ada di Indonesia menjadi rawan, seperti Jakarta, 

Depok dan daerah lainnya. Berbagai macam hal yang dilakukan pemerintah dalam 

penanganan covid-19 mulai dari memberhentikan sementara aktivitas masyarakat, 

                                                             
3 Ani Sri Rahayu, Pengatar Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT. Bumi Prakasa, 2010), h. 23 
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seperti persekolahan, sampai pemberlakuan KLB (Kejadian Luar Biasa) di 

Surakarta.  

Secara politik, pemerintah perlu mempunyai mekanisme kerja yang jelas, 

serta mengurangi isu, supaya tidak membuat publik kebingungan. Pemerintah 

mempunyai kewajiban dalam menyampaikan rasa safety terhadap masyarakat. 

Pola komunikasi yang dilakukan adalah menyampaikan bahwa pemerintah 

Indonesia tidak boleh panik, mempunyai strategi dan  kebijakan yang efektif 

untuk mengatasi Covid-19. Pada konteks penyebaran Covid-19 rakyat 

membutuhkan informasi yang benar, faktual serta aktual. Setidaknya pemerintah 

mampu menjawab narasi negatif masyarakat mengenai informasi yang kemudian 

ia dapatkan mengenai virus tersebut. Namun, ilmu politik itu sendiri mempunyai 

konsep “menghipnotis serta mengajak” bagaimana kemudian pemerintah menjaga 

rakyat buat melaksanakan pola hidup sehat, dan mensugesti supaya rakyat ikut 

melaksanakan instruksi pemerintah mengenai penanganan Covid-19 yang 

kemudian menjadi alternatif solusi guna meningkatkan kecepatan Indonesia 

terbebas dari covid-19 tersebut.  

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS At-Taubah : 126 

َع امٍَ َكلُ ِ َفيِ  ن  َيفُ ت نوُ  َا نَّهُم  ن  و  َي ر  لَ  َمَ ا و  ةًَا و  رَّ ت َمَّ َي تَُي نَِثَُرَّ َلَ  َي ذَّكَّرَُمَّ َهُم  لَ  َو  ن  بوُ  نَ و  َو 

 

Terjemahnya: 

“(yaitu) orang-orang mukmin (bahwa mereka di uji) di coba (sekali atau dua 
kali setiap tahun) dengan musim paceklik dan wabah penyakit (kemudian 
mereka tidak juga bertaubat) dari kemunafikannya dan tidak pula 
mengambil pelajaran.4 

 

                                                             
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 75. 
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Dari ayat di atas dijelaskan bahwa, dengan adanya wabah penyebaran 

virus corona itu kemudian dapat dijadikan acuan dalam menguji kualitas 

keimanan serta ketaqwaan jika kita mampu menerimanya yang kemudian 

dipenuhi dengan kesabaratan dan ikhtiar. Juga wabah ini sebagai teguran Allah 

kepada hambanya yang senantiasa melanggar hukum-hukum yang seharusnya 

dihindari, itulah mengapa Allah menegur dengan musibah supaya manusia 

kembali kejalan yang benar.  

Pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak di kesehatan saja, tetapi 

berpengaruh di bidang sosial maupun ekonomi. Pandemi ini menekankan 

perekonomian asal aneka macam, seperti halnya perekonomian desa.5 Dengan 

adanya pandemi ini, pada tahun 2020 itu kemudian sangat mengalami krisis 

kesehatan yang dimana mengakibatkan terjadinya penurunan perekonomian. Hal 

ini terjadi karena adanya sistem lockdown yang diberlakukan di berbagai negara 

guna untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Menanggapi dampak dari krisis 

ekonomi tersebut, Menteri Keuangan itu kemudian mengeluarkan PMK RI 

No.40/PMK.07/2020 Mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 

205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal ini bertujuan untuk lebih 

memprioritaskan Anggaran Pendapatan Dana Desa (APBDesa) yang dimana 

untuk mencegah adanya penyebaran pandemi serta membantu perekonomian 

masyarakat desa yang terdampak Covid 19. 6 

Kondisi Indonesia sangat mengalami perubahan dari segi pengelolaan 

kemudian pengelolaan dana desa sebelumnya digunakan untuk masalah 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, dengan munculnya 

                                                             
5 Try Wahyudin Syam, “Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-

19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”, Skripsi  (Makassar: Fak. 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH, 2021), h. 12. 

6 PMK RI No.40/PMK.07/2020 Mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.  
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covid-19 ini maka dana hanya diutamakan untuk pencegahan serta penanganan 

pandemi di desa. Dengan adanya perubahan yang diakibatkan oleh virus tersebut 

tidak dapat diprediksi membuat beberapa kali adanya sistem perubahan anggaran 

seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Jika merujuk 

pada  kebijakan pemerintah pusat pemerintah desa perlu menganggarkan 

pemberian bantuan pada masyarakat. Olehnya itu dilakukanlah pergeseran 

anggaran antar bidang.  

Dalam mengelola keuangan desa, maka pemerintah sudah seharusnya 

memperhatikan pelaksanaan tiap software yang akan direncanakan. Namun 

jikalau kemudian pelaksanaannya itu tidak sesuai target maka kesejahteraan 

masyarakat akan sangat sulit dicapai walaupun adanya dana yang cukup banyak. 

Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa wajib mengelola anggaran 

dengan baik serta efektif yang tetap sasaran supaya bagaimana pemerintah ini 

mampu meraih visi dan misi yang dimiliki.7  

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa Nirannuang, Kecamatan 

Bontomarannu, Kabupaten Gowa dalam hal memberikan pelayanan yang baik 

terhadap masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan 

pembangunan desa itu kemudian membutuhkan support dana yang cukup supaya 

tugas pemerintahan desa dapat terlaksana secara efektif. Jika tidak mempunyai 

dana yang cukup, maka pemerintahan Desa Nirannuang itu belum bisa 

sepenuhnya untuk menutupi biaya dari program-program yang ada di desa sesuai 

dengan esensi masalah yang memfokuskan kebutuhan masyarakat setempat.  

                                                             

7 Try Wahyudin Syam, “Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-

19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”, Skripsi  (Makassar: Fak. 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH, 2021), h. 12. 
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Desa Nirannuang yang ada di Kecamatan Bontomarannu, yang sudah 

melakukan beberapa proses perencanaan pembangunan yang dalam hal ini 

partisipasi masyarakat setempat ikut andil dalam proses perencanaan 

pembangunan. Kemudian dapat pula memberikan arahan atau bagaimana gaya 

dalam mengelola dana desa untuk desa Nirannuang di tengah pandemi Covid-19 

ini agar dijalankan sebagaimana tetap memberikan kesejahteraan untuk seluruh 

masyarakat setempat. Dalam hal ini perencanaan sangat penting dalam 

menentukan teknis pengalokasian maupun teknis penyaluran dana, yang dimana 

perencanaan ini dijadikan sebagai acuan yang baik dalam mengatur semua yang 

akan dilakukan pada desa yang dalam hal ini pastinya tidak terlepas dari adanya 

kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengatasi seluruh 

permasalahan yang ada di desa misalnya ada perubahan infrastruktur jalan yang 

ada di Dusun Moncong Tanah Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu, yang 

dimana seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, namun telah 

mengalami perubahan yang tidak sesuai dikarenakan adanya pandemi yang 

melanda Indonesia yang harus mendapatkan penanganan sehingga dana desa 

sebagian besar dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Ini dapat 

dilihat dari beberapa program-program bantuan yang berasal dari dana desa.  

Seluruh informasi mengenai program ADD itu menjadi hal yang wajib 

untuk di pasang di kantor desa Nirannuang seperti terciptanya papan informasi 

yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan semata-mata untuk 

melakukan prinsip transparansi desa, agar masyarakat akan mudah untuk 

mengetahui mengenai program ADD. Hal ini mendapatkan respon positif dari 

masyarakat desa Nirannuang, yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini 

memang sangat terbuka pada masyarakat dengan adanya papan informasi atau 

pengumuman yang ada di kantor desa itu bisa membuat seluruh masyarakat untuk 
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dapat mengetahui segala informasi yang ada khususnya dalam hal ADD tersebut, 

sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kritikan atau 

masukan dalam pembangunan desa. Partisipatif pembangunan masyarakat Desa 

Nirannuang tumbuh kembang dan diikuti dengan perencanaan penggunaan dana, 

sama halnya dengan pelaksanaan ADD itu kemudian sangat menjunjung tinggi 

prinsip keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dan saling terbuka. 

Masalah yang ada di dalam desa tersebut harus diikat oleh aturan atau 

suatu rencana yang dapat dicapai untuk kemudian mengelola desa dengan baik 

agar tercipta kesejahteraan kepada masyarakat. Melihat dengan adanya kondisi 

pandemi Covid-19, itu kemudian menyebabkan terjadinya berbagai perubahan 

dalam segi penyaluran dana kepada masyarakat, tidak hanya itu di Desa 

Nirannuang Kecamatan Bontomarannu, juga mengalami perubahan infrastruktur 

jalan yang dimana perencanaannya belum semuanya terealisasi dengan maksimal 

karena adanya pandemi yang melanda indonesia yang membuat perbaikan 

infrastruktur dialihkan untuk  penanganan dan pencegahan Covid-19, awal dari 

semua perubahan tersebut itu dimulai dari masuknya wabah ke indonesia.   

Sebagai jalan untuk mengurangi beban hidup masyarakat karena adanya 

pandemi Covid-19 ini, maka pemerintah Desa Nirannuang Kecamatan 

Bontomarannu, itu kemudian mengeluarkan beberapa jenis bantuan yang ada di 

desa, yaitu; 

1. Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program pemberian bantuan 

sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai penerima 

manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai 

sebuah program bantuan sosail bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin 

terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan 
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kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. 

Melalui PKH, KM di dorong untuk memiliki akses dan memenfaatkan pelayanan 

sosial dasar kesehatan, pendidikan. Misi besar PKH untuk menurunkan 

kemiskinan. 

2. Bantuan Sosial Tunai (BST),  

Pandemi covid-19 memberi dampak yang besar terhadap perekonomian 

masyarakat, khususnya pada masyarakat terdampak pandemi. Untuk itu, 

pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) yang berupa 

tunai. Bantuan sosial tunai (BST) adalah bantuan yang sumber dari kemensos 

republik indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada data 

terpadu kesejahteraan sosial. 

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

Bantuan ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan 

yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, rehabilitasi 

sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan mempermudah 

masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal diperbankan sehingga 

mempercepat program keuangan inklusif penyealuran bantuan sosial secara non 

tunai kepada masyarakat di nilai lebih efesien tepat sasaran, tepat jumlah, tepat 

waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Selain itu, penyaluran bantuan 

sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menanbung karena 

pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk 

menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta 

keluarga penerima manfaat.  

4. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) 

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD), ialah merupakan program jaring 

pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat 
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pandemi covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, 

ekonomi dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. 

Bantuan langsung melalui dana desa (BLTD) adalah salah satu bantuan yang 

diberikan dalam upaya menekan dampak pandemi covid-19 bagi warga yang 

kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. Pertimbangan untuk 

BLTD ini bukan dari segi rumah, tetapi dari segi penghasilan dan kondisi warga, 

misalnya sakit dalam jangka waktu yang lama akan lebih diprioritaskan untuk 

menerima BLTD, setelah itu dilakukan pendataan layak atau tidaknya warga itu 

menerima bantuan.  

5. Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Darurat) 

Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Darurat), 

ialah kebijakan yang di ambil pemerintah untuk menekan angka penularan covid-

19, disisi lain kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan 

masyarakat untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuh rumah 

sakit akibat kelebihan kapasitas oleh pasien covid-19. Kemudian kebijakan ini 

juga merupakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi 

pandemi covid-19 yang sebelumnya pemerintah setempat memberlakukan 

kebiajkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di 

beberapa wilayah di Indonesia. 8 

Anggaran dana desa pada tahun 2020 telah ditetapkan bahwa 31% dari Rp 

72 Triliun semua dana desa di tahun 2020 atau terbilang Rp22,4 Triliun yang 

kemudian dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta 

Transmigrasi (Permendes PDTT) dalam hal ini Nomor 6 Tahun 2020 yang 

merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019  mengenai 

                                                             
8 Alexander Zulkarnain Parapat, “Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan 

Masyarakat Akibat Terdampak Covid 19”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum USU, 2021),h, 6-9. 
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prioritas pembangunan dana desa, yang dimana dana desa ini sebagai alternatif 

untuk memberikan semua masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat 

adanya wabah ini. 9 

Adapun yang masyarakat setempat yang kemudian berhak untuk 

menerima BLT dana desa yaitu, tentu masyarakat yang kurang mampu dalam segi 

ekonomi, belum terdaftar seperti terjadinya margin error yang akan menyebabkan 

secara otomatis belum terdaftar, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian 

akibat pandemi Covid, juga belum pernah mendapatkan bantuan yang lainnya 

seperti PKH, BPNT, atau yang sama sekali belum mendapatkan kartu prakerja. 

Dana desa yang nantinya akan dialokasikan untuk BLT itu kemudian disesuaikan 

dengan jumlah keseluruhan dana desa yang didapatkan di masing-masing desa. 

Selain itu, BPNT atau yang merupakan program sembako telah mengalami 

perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang kemudian tidak lagi berbentuk 

beras, melainkan disalurkan langsung ke rekening KPM yang nantinya ini akan 

ditukarkan dengan telur serta beras pada agen yang telah ditetapkan, yang pada 

akhirnya di tahun 2020 program BPNT berubah menjadi program sembako. 

Dengan adanya kebijakan tersebut itu kemudian dapat meminimalisir dampak 

sosial ekonomi di tingkat rumah tangga, program sembako ini juga salah satu 

upaya pemerintah untuk mengurangi sebagian pengeluaran rumah tangga, 

terkhusus dalam memenuhi standar kebutuhan pangan yang dalam hal ini penting 

untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. 

Wabah ini tidak diketahui akan berkepanjangan atau tidak, tetapi ini sangat 

menurunkan investasi yang kemudian akan mengakibatkan beberapa usaha untuk 

berhenti, serta yang paling merasakan dari dampak wabah ini itu sudah pasti 

masyarakat menengah ke bawah dikarenakan begitu banyak perusahaan atau 

                                                             
9 Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019  mengenai prioritas pembangunan dana desa 
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pabrik yang melakukan pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Tidak 

bisa dipungkiri bahwa banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa lagi berjualan 

seperti biasanya dan juga bisa kita lihat banyak pasar yang tutup, yang hal ini akan 

sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya pemerintah lebih 

memprioritaskan dalam penggunaan dana desa dengan maksud untuk memperkuat 

dan membantu sedikit perekonomian masyarakat yang menurut karena wabah 

pandemi Covid-19 tersebut. 

Perbedaan dalam mengelola dana itu berbeda dari tahun sebelumnya, 

dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021, 

pembangunan yang telah direncanakan itu tidak semua berjalan karena adanya 

pandemi Covid-19 yang harus segera mendapatkan penanganan.  

Dengan adanya fenomena di atas yang kemudian mendorong peneliti 

untuk meneliti lebih mendalam terkait tentang  Penyerapan Anggaran Desa 

Nirannuang di Tengah Pandemi Corona virus Disease 2019. Selain itu, 

peneliti juga merupakan salah satu warga desa Nirannuang sehingga peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran pemerintahan desa 

terutama pada masa pandemi Covid-19. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Terkait dengan masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan 

mengenai Penyerapan Anggaran Desa Nirannuang di Tengah Pandemi 

Corona Virus Disease 2019, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. 

Dengan fokus penelitian meliputi proses penetapan anggaran serta realisasi 

anggaran yang dirasakan oleh seluruh warga yang berhak mendapatkan 

bantuan tersebut.  
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2. Deskripsi Fokus 

Penyerapan Anggaran Desa Nirannuang di Tengah Pandemi 

Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini akan lebih fokus di Desa 

Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan objek 

penelitian masyarakat desa Nirannuang.  

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penetapan anggaran pemerintah Desa Nirannuang 

dalam mengelola anggaran di tengah pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19)?  

2. Realisasi anggaran Desa Nirannuang di tengah pandemi Corona Virus 

Disease (Covid-19)? 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses penetapan anggaran pemerintah Desa 

Nirannuang dalam mengelola anggaran di tengah pandemi Corona Virus 

Disease 2019 . 

2. Untuk mengetahui realisasi anggaran Desa Nirannuang di tengah pandemi 

Corona Virus Disease 2019. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya 

yang dimana akan mengkaji mengenai efektivitas penyerapan anggaran di tengah 

pandemi itu sendiri. 

a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan 

pertimbangan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk  mengetahui 

bagaimana proses penetapan anggaran pemerintah Desa Nirannuang dalam 

mengelola anggaran di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019  , yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur akan berhasilnya dalam 

melaksanakan program kerja.  

b) Serta manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri adalah 

memperdalam ilmu pengetahuan tentang penyerapan anggaran desa 

Nirannuang ditengah pandemi, dan menambah pengalaman dalam meneliti.  

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian tentang efektivitas 

penyerapan anggaran di tengah pandemi, dan diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan.  

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan uraian penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

1. Tulisan Nismawati tentang Pengelolaan dana desa di tengah pandemi 

covid-19 studi kasus desa Bulu Allaporenge Kecamatan bango Kabupaten 

Bone.10 Tulisan ini membahas tentang bagaimana keberhasilan suatu 

                                                             

10 Nismawati, “Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di 

Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik UNHAS,2021). 
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daerah otonom dalam mengelola dana atau keuangan daerahnya, yang 

dimana bahwa semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 

dan segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang dijadikan sebagai 

hak milik daerah berhubung dengan melaksanakan hak serta kewajiban. 

Dana desa filosofinya ialah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

ada didesa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan 

di desa. Namun dalam penelitian ini, tidak dijelaskan secara rinci 

mengenai seberapa besar anggaran yang dibutuhkan selama pandemi dan 

berapa jumlah anggaran yang diterima mulai dari awal munculnya 

pandemi. Sedangkan dalam peneliti yang akan diteliti nantinya, bahwa 

berapa anggaran atau berapa persen dari penyerapan anggaran tersebut di 

awal munculnya pandemi ini. Itulah kemudian membuat peneliti sangat 

tertarik akan fenomena yang terjadi.  

2. Tulisan Achmad Saogi tentang Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran 

Kementerian Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kementerian 

Agama Kabupaten Cirebon.11 Dalam artikel tersebut, membahas tentang 

bagaimana upaya dalam mempercepat penyerapan anggaran DIPA Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Cirebon di masa pandemi Covid-19. 

Dalam hal ini menggunakan strategi yang kemudian dapat dilakukan yaitu, 

diagnosis yang didalamnya ditemukan kendala-kendala yang dapat 

mempengaruhi proses percepatan penyerapan anggaran seperti halnya, 

fasilitas kerja yang masih keterbelakangan, kurangnya Sumber Daya 

Manusia pada bidang IT, serta rendahnya kapasitas penyimpanan dalam 

mengirimkan dokumen online yang belum disesuaikan. 

                                                             
11 Achmad Saogi, ”Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian di Masa 

Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Cirebon”,  Jurnal Publika 8, no. 

2 (2020): h.53-68. 
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3. Tulisan Shasza Yemima Puteri Admodjo dan Muhammad Heru Akhmadi 

tentang  Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional 

Pasca Pandemi Covid-19 Pada Satker di Wilayah KPPN Surabaya II.12 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan belanja PEN 

yang dalam hal ini menemukan faktor yang kemudian dapat 

mempengaruhi realisasi belanja PEN pada satker wilayah KPPN Surabaya 

II yang cenderung bertumpuk di akhir tahun anggaran. Realisasinya dapat 

dikatakan optimal karena secara rata-rata sudah melampaui target 

realisasinya sebesar 90%  kemudian adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi realisasi belanja pada penelitian tersebut itu ada empat 

yaitu, perencanaan dan revisi anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan 

barang dan jasa dan SDM. 

4. Tulisan Engkus, Endang Hermawan dan Endah Dwi Rahmawati tentang 

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada 

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.13 Penelitian ini membahas tentang 

besarnya pengaruh terhadap perencanaan anggaran pada penyerapan 

anggaran, untuk mencapai keberhasilan maka pemerintah perlu untuk 

membuat suatu perencanaan dalam menentukan program serta kegiatan 

apa saja yang nantinya akan dicapai baik dalam jangka panjang maupun 

jangka pendek. Pemerintah dalam hal ini APBD sebagai sumber keuangan 

dalam menutupi dana diberbagai program serta kegiatan yang sudah 

direncanakan.  

                                                             
12 Shasza Yemima Puteri Atmodjo dan Muhammad Heru Akhmadi, “Pelaksanaan 

Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Satker di 

Wilayah KPPN Surabaya II”, Jurnal Administrasi Publik 7, no 2 (2021): h. 145-166. 

13 Engkus, dkk, “Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada 

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung”, Jurnal Papatung 3, no 2 (2020): h. 27-34. 
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Dari beberapa riset yang ada di atas keterbaruan dari penelitian kali ini, 

lebih memfokuskan terhadap bagaimana penyerapan anggaran Desa Nirannuang 

di tengah pandemi Covid-19, yang dalam hal ini peneliti akan mencari tahu 

seberapa besar penyerapan anggaran atau berapa persen yang dialihkan ke dana 

covid dalam menanggulangi dampak virus tersebut, karena beberapa anggaran 

seperti infrastruktur jalan yang ada di Desa Nirannuang itu kemudian belum 

terealisasikan disebabkan anggaran yang seharusnya untuk infrastruktur jalan 

terpaksa dialihkan ke dana Covid-19. Dalam menanggulangi dampak dari Covid-

19, maka pemerintah Desa Nirannuang mengeluarkan beberapa bantuan seperti, 

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD), dan Pemberlakuan 

Pembatasan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Darurat). Dalam penelitian ini 

juga membahas tentang apa saja hambatan yang ditemukan pemerintah Desa 

Nirannuang dalam mengelola anggaran di tengah pandemi Covid-19. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep Desa 

Desa adalah serangkaian organisasi terkecil dalam konteks pemerintahan, 

artinya bahwa tugas-tugas yang diemban desa itu kemudian terbilang ukurannya 

kecil dibandingkan dengan organisasi pada tingkat pemerintahan kabupaten atau 

kota maupun provinsi.1  

Desa menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 bab 1 pasal 1 

mengenai pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa desa dan desa adat yang 

di sebut dengan nama lain mengapa kemudian di sebut desa, karena 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 hak tradisional yang di akui 

dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 

Desa juga merupakan system tatanan terendah di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang teridir atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang 

telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa 

Indonesia. Undang-Undang desa sudah menetapkan desa menjadi ujung tombak 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 

wewenang dan dana yang memadai supaya bisa mengelola potensi yang 

dimilikinya guna menaikkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Setiap 

tahun pemerintah pusat sudah menganggarkan dana desa yang relatif besar bat 

                                                             
1 Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia (Yogyakarta: Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa, 2014), h. 34. 

2 Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 bab 1 pasal 1 ayat 1. 
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diberikan pada desa. Selaint itu, desa mempunyai kesempatan untuk meneybarkan 

ekonomi rakyat melalui pelatihan serta pemasaran kerajinan warga, pembangunan 

usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan daerah wisata melalui 

BUMDES (badan usaha milik desa). Hal ini krusial yang dapat diterapkan pada 

pengelolaan dana desa dengan melibatkan warga merupakan perlunya melakukan 

aktivitas menggunakan pola swakelola, memakai energi kerja setempat, serta 

memanfaatkan bahan standar lokal yang terdapat pada desa. Desang 

menggunakan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan 

aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang 

digunakan buat pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar dari desa.3  

Daerah dan desa pada dasarnya merupakan bagian dari negara yaitu 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki hukum baik daerah, desa 

maupun masyarakat, artinya tidak warga yang bisa lepas dari hukum negara. 

Olehnya itu, erat kaitannya antara desa maupun kabupaten/kota untuk selalu taat 

pada aturan hukum negara yang sudah jelas harus dijalankan oleh warga desa. Hal 

ini  berbeda dari ketundukan desa secara hukum maupun secara langsung pada 

hirarki kekuasaan. Definisi serta makna tersebut dalam UU No. 6 tahun 2014 

menjelaskan bahwa desa merupakan organisasi campuran yang terbagi menjadi 

masyarakat ber pemerintah dan pemerintahan lokal, artinya desa ini tidak hanya 

identik dengan kepala desa maupun pemerintah desa.  

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, diharapkan 

segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan 

baik, dengan adanya kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga 

                                                             
3 Buku Saku Dana Desa, h. 1. 
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permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 

budaya lainnya diminimalisir. UU Nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan dan 

pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk 

didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 

2015 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp. 20,776 trilliun kepada seluruh desa 

yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 

tahun 2015 sebanyakan 74.093 desa. Selain dana desa, sesuai UU Desa pasal 72, 

“desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana 

desa bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten atau kota dan bantuan 

keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/Gowa”.4 

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus 

melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Musyawarah 

Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat 

mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh desa. Selain itu, pemerintah desa harus bisa 

menyelenggarakan pencatatan, atau minimal nelakukan pembukuan kas transaksi 

keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang diakukannya. 

UU Nomor 6 tahun 2014 perihal desa pasal 71 ayat (1) menjelaskan tentang 

keuangan desa, artinya seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Definisi keuangan desa tersebut jika 

dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 mengenai 

keuangan negara, maka secara gramatikal hanya istilah negara pada definisi 

keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Adapun definisi keuangan 

                                                             
4 Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, hal 1. 
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negara berdasarkan pasal 1 (1), yakni keuangan negara artinya semua hak serta 

kewajiban negara yang dapat dievalusasi dengan uang dab segala sesuatu baik 

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 

dengan pelaksaan hak dan kewajiban tersebut.5 

B. Konsep Penyerapan Anggaran 

1. Pengertian Penyerapan Anggaran 

Penyerapan anggaran adalah bentuk tahapan dari siklus anggaran yang di 

mulai pada awal perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran serta 

pertanggungjawaban penyerapan anggaran.6 

Menurut Mardiasmo, penyerapan anggaran menguraikan skill pemerintah 

dalam melakukan serta mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah 

direncanakan, penyerapan anggaran pemerintah daerah juga termasuk akumulasi 

dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD).  

Dari pemarapan penyerapan anggaran diatas, dapat dipahami bahwa 

penyerapan anggaran ialah sebuah indikator yang memperlihatkan keberhasilan 

program atau kebijakan pemerintah. Rasio pada realisasi anggaran itu kemudian 

membuktikan telah terserapnya anggaran dalam berbagai program yang telah 

diterapkan.  

 

 

                                                             
5 Moch Wahyu dan Sigit Ratnanto. “Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari 

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016”. Jurnal penelitian Manajemen Terapan 

(PENATARAN) 2, NO 1 (2017): h.44. 

6 Egiastyo Dwi Kuncoro, “Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp 

Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil.I Dinas PU Prov.Kaltim”. Jurnal Administrasi Bisnis 

1, no 4 (2013): h. 365-373. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran 

Terdapat empat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan 

anggaran yaitu sebagai berikut;7 

a. Faktor Politik Anggaran 

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada penyerapan anggaran 

adalah faktor politik anggaran. Ini dikarenakan anggaran yang dipakai sebagai 

prioritas serta kebutuhan dari prioritas tersebut yang dimana penggunaan anggaran 

publik ini bukan hanya proses teknis maupun manajerial tetapi juga ada bersifat 

politis. 

b. Faktor Perencanaan Anggaran  

Salah satu permasalahan yang kemudian muncul dalam perencanaan 

anggaran biasanya dikarenakan adanya konsep perencanaan yang belum begitu 

matang dalam menentukan anggaran yang nantinya akan berakibat pada program 

kerja yang tidak berjalan secara baik sesuai yang telah direncanakan. Dengan 

adanya permasalahan ini menyebabkan lemahnya tingkat perencanaan yang juga 

menjadi kendala dalam pembuatan perencanaan sehingga prosesnya menjadi 

lambat.  

c. Faktor Sumber Daya Manusia  

Faktor sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi penyerapan anggaran, dimana sumber daya manusia ini dapat 

mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja yang kemudian juga 

sedikitnya jumlah pegawai, dan perangkapan pekerjaan, serta pola mutasi yang 

tidak terstruktur.   

 

                                                             
7 Rifka Ramadhani dan Mia. “Pengaruh Regulasi Politik Anggaran,Perencanaan 

Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran 

Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no. 2 (2019): h.713-

726.  
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d. Faktor Pengadaan Barang/Jasa 

Adanya faktor pengadaan barang dan jasa itu kemudian memiliki dampak 

yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, dimana jika satuan 

kerja yang kurang baik dalam melaksanakan kegiatan dapat terjadi kecenderungan 

dalam memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja.  

C. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

1. Pengertian APBDesa 

Menurut Sumpeno, bahwa (APBDesa) merupakan rencana tahunan 

keuangan desa yang diterapkan pada peraturan desa yang berisi sumber 

pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa 

yang bersangkutan.  

Menurut Sujarweni (APBDesa) merupakan tanggung jawab dari 

manajemen desa dalam memberikan informasi tentang semua desa untuk 

masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya.  

Menurut Hasan, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

atau APBDesa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber 

penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam waktu satu tahun. APBDesa juga 

terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan 

APBDesa di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang 

ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari 

diadakannya Dana Desa ialah:8 

a. Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa;  

                                                             
8 Kemenkeu.go.id, Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan 

Prioritasnya, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-

desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html, diakses pada tanggal 1 

Februari 2023 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html
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b. Mengentaskan kemiskinan;  

c. Memajukan perekonomian Desa;  

d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;  

e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan 

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan 

kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. 

Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan 

masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian 

target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui: 

a. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: 

1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 

2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan 

3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, 

yang diantaranya dapat meliputi: 

1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa; 

2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani; 

3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa; 

4) Pembangunan energi baru dan terbarukan; 

5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 

6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 

7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 

c. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal 

guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan 
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wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat 

desa. 

Jika dilihat dari pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa diatas 

itu kemudian dapat disimpulkan bahwa APBDesa ini merupakan sebuah 

dokumentasi  dari hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa yang didalamnya membahas mengenai belanja yang 

kemudian diterapkan dalam melakukan kegiatan pemerintah desa di masa jangka 

waktu satu tahun. APBDesa juga disusun baik dengan adanya RPJMDesa, RKP 

Desa, serta APBDes di tahun sebelumnya.  

Fungsi pemerintah dalam perekonomian dapat dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) fungsi, diantaranya fungsi alokasi, yang artinya berkaitan dengan alokasi 

anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan, terutama dalam melayani 

kwbutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan 

ekonomi yang tingga dan berkualitas, fungsi distribusi yaitu berkaitan dengan 

distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, 

dan fungsi stabilisasi artinya berkaitan dengan upaya agar menjaga stabilitas dan 

akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang 

produktif, efisien, dan stabil.9 

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa dalam hal ini terbagi 

menjadi enam bagian yaitu sebagai berikut; 

a. Pendapatan Desa 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 menyatakan 

bawah pendapatan desa merupakan seluruh penerimaan uang yang didapatkan 

                                                             
9 Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam 

Mendukung Kebijakan Dana Desa” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 6, no 1 (2015), h: 61-

76. 
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melalui rekening desa yang dalam hal ini terbilang satu tahun anggaran yang perlu 

lagi kembali oleh desa yang kemudian ini merupakan hak desa sendiri. 

Pendapatan desa juga terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya; 

1) Pendapatan Asli Desa, merupakan sebuah pendapatan yang dihasilkan dari 

adanya potensu dalam desa yang berupa terciptanya usaha desa, hasil aset, 

swadaya, serta adanya partisipasi dan kerja sama yang baik. 

2) Transfer, berasal dari entitas lain yang meliputi pemerintah kota dan 

kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat yang terdiri dari 

dana desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa, 

serta ada juga bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan 

keuangan dari APBD kabupaten atau kota. 

3) Pendapatan lain-lain, ini biasanya sebagai bentuk hibah atau berupa 

sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga yang tidak terikat dalam 

pendapatan desa yang sah.10 

b. Belanja Desa  

Belanja desa ini berisi tentang seluruh pengeluaran dari rekening desa 

yang sudah menjadi tanggung jawab desa dalam satu tahun anggaran dan 

pembayarannya tidak akan dapat diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa ini 

digunakan dalam hal mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang 

kemudian terbagi menjadi lima kelompok, diantaranya penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, serta belanja tak terduga. Belanja desa juga ini terbagi dalam kegiatan 

RKPDesa, yaitu; 

                                                             
10 Pemerintah Dalam Negeri, Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1, 

tentang  pendapatan desa  
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1) Belanja Pegawai, ini diperuntukkan untuk pengeluaran penghasilan tetap 

tunjangan untuk kepala desa serta semua perangkat desa dan juga 

tunjangan BPD yang pelaksanaannya di bayar setiap bulan. 

2) Belanja Barang dan Jasa, ini diperuntukkan untuk hal yang bermanfaat 

yang nilainya kurang dari 12 bulan, seperti pembelian alay perlengkapan 

kantor, pakaian dinas dan atributnya, bahan atau material, upah kerja, 

operasional pemerintah desa, makanan dan minuman ketika diadakan 

rapat, perjalanan ketika dinas, dan operasional BPD. 

3) Belanja Modal, ini hampir sama dengan belanja barang dan jasa yang 

manfaatnya ini digunakan dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat 

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa ini merupakan cakupan dari seluruh penerimaan yang 

kemudian perlu dibayar kembali atau seperti pengeluaran yang nantinya akan 

diperoleh kembali, yang tidak hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan 

tetapi juga tahun anggaran selanjutnya yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SILPA). 11 

D. Konsep Corona Virus Disease 2019 

Covid-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. 

Penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh SARSCoV-2, salah satu 

jenis dari coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 1 Desember 

2019 di china, tepatnya di daerah Wuhan Provinsi Hubei, China. Indonesia 

mengkonfirmasi pada senin 2 Maret melalui konfrensi pers Presiden RI, adapun 

tanggapan lain bahwa virus Covid-19 ini masuk pada bulan januari. Sejak 

                                                             

11 LeonardoYosua Liando, dkk, “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa di Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten 

Minahasa”, Jurnal EMBA 5, no 2 (2017): h.1474-1483. 
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munculnya virus ini, tanggap darurat pun diumumkan oleh pemerintah Indonesia 

terkait penyebaran virus Covid-19, maka banyak kebijakan pemerintah pusat 

maupun daerah yang dilaksanakan untuk tindakan pencegahan.12 (Malida, 2020). 

Covid-19 merupakan jenis penyakit yang sebelumnya tidak 

diidentifikasikan pada masyarakat khususnya Indonesia, yang kemudian virus ini 

tidak hanya ditularkan kepada manusia tetapi juga pada hewan, akan tetap 

penularan pada hewan belum ditemukan sumbernya. Jika dilihat dari beberapa 

penelitian ada banyak yang beranggapan bahwa covid-19 dapat menular melalui 

batuk ataupun bersin13.  

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan 

masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya 

ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata 

ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung, begitu pula pada sektor informal di 

masyarakat dihimbaukan untuk tidak membuka aktivitas ekonominya yang 

menjalankan interaksi seperti; Ojek online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, 

Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat–pusat 

perdagangan, seperti mal, pasar tanah abang yang biasanya ramai dikunjung oleh 

masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata 

mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. 

Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online. 

Kebijakan yang di keluarkan pemerintahan pusat dengan kordinasi dengan 

pemerintahan daerah dalam menangani wabah Covid-19 ini dengan melakukan 

kebijakan percepatan alokasi anggaran dengan cara refocusing anggaran dan 

                                                             
12 Malida Magista, Buku Saku Desa Tangguh COVID-19, (Yogyakarta: UGM Press, 

2020), h. 2 

13 Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi”, Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi 20, no 2 (2020): h. 705-709. 
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perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, di daerah dilakukan 

melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan 

peraturan Menteri Dalam Negeri no 21 Tahun 2011, yang dimana diprioritaskan 

untuk penanganan kesehatan. BTT digunakan untuk penyediaan sarana dan 

prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, pemberian 

disinfektan dan penyewaan rumah singgah isolasi, serta penanganan kesehatan 

lainnya. Penanganan dampak ekonomi, dilakukan dengan pengadaan bahan 

pangan dan kebutuhan pokok masyarakat, pemberian insentif, pemberian stimulus 

kepada UMKM dan penanganan dampak ekonomi lainnya. Penyediaan Jaring 

Pengaman Sosial, dilakukan dengan memberikan hibah/bansos dalam bentuk uang 

dan/atau barang dari pemerintah daerah.14 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran 

covid-19 adalah dengan cara menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga imun, 

menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan seperti, mencuci tangan, memakai 

masker dan menghindari kerumunan. Penerapan protokol kesehatan sudah 

menjadi tugas utama kita untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik serta 

kondusif. Olehnya itu, hal yang kemudian dapat dilakukan seluruh warga 

Indonesia yaitu kembali kepada pemerintah yang harus lebih menekankan regulasi 

penyebaran informasi supaya menghindari informasi yang salah serta tidak akurat 

keberadaannya yang dampaknya akan membahayakan kondisi, karena setiap 

individu memiliki interpretasi subjektif terhadap informasi yang diberikan. Selain 

itu, penggunaan media sebagai alat alternatif untuk mencari sumber informasi 

tentang Covid-19 juga termasuk salah satu strategi untuk mencari sebuah berita 

tentang covid-19 tersebut. Olehnya itu media berperan sebagai bentuk 

                                                             
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2021, tentang Penanganan Kesehatan.  
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komunikasi, serta memiliki proses sebagai media pengiriman lalu 

mengkomunikasikan sebuah berita.15 

Ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghambat 

percepatan kasus covid-19 tersebut adalah; 

1. Strategi Promotif 

Artinya pemerintah berusaha untuk mengajak masyarakat untuk selalu 

menjaga kekebalan tubuh, selalu menerapkan pola hidup yang sehat untuk 

mempersiapkan diri dalam menghadapi covid-19. 

2. Strategi Preventif 

Artinya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana sebelumnya 

telah menetapkan adanya social distancing dan physical distancing.  

3. Strategi Kuratif 

Artinya seluruh masyarakat yang terjangkit covid-19 akan segera ditangani 

dengan cara memberikan obat yang sudah dipakai pada wabah sebelumnya 

dengan dosis yang tinggi dibawah pengawasan dokter.16 

Seperti yang ada di atas tentang stategi yang dilakukan oleh pemerintah, 

maka diartikan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan adanya hal 

tersebut. Berbagai macam cara serta upaya dilakukan untuk mencegah wabah 

yang tidak tahu akan sampai kapan, bahkan setiap hari kasus tentang positif covid-

19 terus bertambah. Selain yang ada di atas, salah satu strategi atau langkah yang 

pemerintah ambil dalam menanggulangi wabah tersebut adalah dengan 

menetapkan kebijakan terkait vaksinasi, seperti yang kita ketahui bahwa vaksinasi  

                                                             

15 Raihan Akbar Khalil, dkk, “Perilaku Menentang Protokol Kesehatan di Pengaruhi Oleh 

Teori Konspirasi Virus Covid-19 di tinjau dengan Teori Interiaksionisme Simbolik”, Jurnal 

Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no 2 (2021); h. 168-178. 

16 Idah Wahidah, dkk, “Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai 

Upaya Pencegahan”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO) 11, no 3 (2020): h.179-188.  
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juga merupakan salah satu proses pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia, baik 

itu orang yang sudah terpapar Covid-19 maupun yang belum. Tak hanya itu, 

vaksin juga sering dikenal dengan imunisasi untuk mencegah pernyakit serta 

menjaga kekebalan tubuh manusia. Dengan adanya kebijakan vaksinasi ini, maka 

pemerintah Indonesia mempunyai tujuan untuk bagaimana berupaya menurunkan 

jumlah korban kesakitan serta kematian yang tidak lain disebabkan oleh adanya 

Covid-19 tersebut. Olehnya itu, tidk ada ruginya ketika kita sebagai warga 

mengikuti semua kebijakan serta arahan dari pemerintah.17  

Keadaan seperti ini mendorong pemerintah untuk mampu mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Pemerintah juga sepantasnya 

memberikan hak setiap warga negara melalui layanan dengan memanfaatkan 

teknologi seperti layanan elektronik. Pemerintah daerah yang mempunyai peran 

penting dalam menekan angka penularan kasus positif Covid-19 selama ini 

menjadi beban yang terus meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah 

daerah harus tetap menjalankan roda pemerintahan pada tingkat daerah dengan 

cara tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat di sampng juga di tuntut 

untuk bisa menjaga keselamatan masyarakatnya dari ancaman Covid-19. Kita tahu 

bahwa Covid-19 tersebut bukan hanya mengancam kesehatan manusia saja, tetapi 

juga sudah mempengaruhi kemerosotan ekonomi dunia.18 

Sejak awal penyebaran sampai dengan saat sekarang ini, Indonesia belum 

berhasil menuntuskan pandemi Covid-19 yang terjadi. Upaya mengantisipasi 

lebih awal tentang penyebaran Covid-19 sampai dengan mengurangi dampak 

                                                             
17 Daud Rismana dan Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan 

Vaksinasi di tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 9, no 3 

(2021);h. 1-16. 

18 Dhona Fitriliawati Supriyanto, dkk, “Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Masa 

Pandemi (Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kabupaten Karawang)”, 

Juenal Ranah Publik Indonesia Kontemporer 1, no 1 (2021):h. 40-49. 
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meluas yang ditimbulkannya, masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Walaupun pemerintah telah melakukan upaya demi menekan angka penyebaran 

Covid-19, namun sampai saat ini justru dilaporkan terjadinya peningkatan kasus 

virus corona dibanyak daerah di Indonesia. Padahal, masyarakat telah 

mengindahkan himbauan serta peraturan dalam beraktifitas sehari-hari, misalnya 

memakai masker, menerapkan jarak fisik, serta mencuci tangan. Dampak wabah 

Covid-19 terlihat hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial 

dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan 

transportasi di batasi dan dijaga dengan ketat, pariwisata di tutup untuk sementara, 

pusat perbelanjaan sunyi pengunjung dan ditutup sektor informan seperti, ojek 

online, sopir angkot, pedagang kaki lima, pedagang keliling, UMKM dan kuli 

kasar penurunan pendapatan.19 

 

 

 

                                                             
19 Budi dan Syaiful Anwar, “Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Menghadapi 

Pandemi Covid-19 dari Persepktif trategi perang semesta”, Jurnal Strategi Pertahanan Semesta 6, 

no 1 (2020): h. 1-30. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian dari penyerapan anggaran Desa Nirannuang di tengah pandemi 

Corona Virus Disease (Covid-19), ini dilakukan di Desa Nirannuang Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. Dalam mencapai kesejahteraan dan upaya untuk 

memajukan desa ini, itu kemudian penyelenggara pemerintah desa sangat 

membutuhkan partisipasi dari masyarakatnya yang tidak lain untuk ikut serta 

dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Olehnya itu, peneliti dan juga 

merupakan salah satu dari masyarakat Desa Nirannuang, melakukan penelitian 

tersebut guna untuk mendapatkan data, informasi, keterangan serta hal-hal yang 

kemudian berhubungan dengan keperluan penelitian. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis dan tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tentang 

Penyerapan Anggaran Desa Nirannuang Ditengah Pandemi, yaitu; 

1. Jenis Penelitian 

Jika dilihat dari rumusan masalah diatas, maka jenis penelitian yang 

kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Krik dan 

Miller, penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi khusus dibidang ilmu-ilmu 

sosial yang secara fundamental bergantung pada mengamati orang dalam batas 

teritorial mereka dan interaksinya dengan menggunakan bahasa dan istilah mereka 

sendiri1. Seperti yang teridentifikasi dalam sosiologi, antropologi budaya, dan 

ilmu-ilmu politik dan diantara disiplin ilmu lainnya yang dipandang sebagai 

sesuatu yang naturalistik, etnografik dan partisipatoris, serta penelitian kualitatif 

ini secara tidak langsung mempunyai komitmen terhadap aktivitas lapangan. Jadi 

                                                             
1 Muslim Salam,Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kuantitatif. ( 

Makassar, 2011). h. 26. 
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penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang meliputi; perilaku, persepsi, 

motivasi serta tindakan dan lain sebagainya. Tipe penelitian ini ialah deskripsi 

analisis karena penelitian ini mengarahkan fakta dan argument yang tepat, olehnya 

itu penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkait 

suatu gejala yang ada. Jadi, tujuan penelitian itu sendiri ialah untuk membuat 

penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.2 

2. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian tersebut menggunakan tipe studi kasus yang dimana data 

ini dapat diperoleh dari seluruh pihak yang bersangkutan, baik secara wawancara, 

observasi serta dokumentasi. Segala cara dalam memperoleh data itu kemudian 

tujuannya untuk saling melengkapi. Seperti halnya jika data yang didapatkan dari 

hasil wawancara belum lengkap, maka harus dicari lewat cara lain misalnya, 

observasi dan dokumentasi.  

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana penyerapan anggaran 

pada masa pandemi yang dimana pandemi ini menekankan perekonomian dari 

berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan adanya 

sumber daya ekonomi dan sosial, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) dan dana desa, maka dapat berkontribusi dalam penanganan 

covid-19. 

Kemudian yang dilakukan peneliti ialah mencari tahu terkait apa saja 

hambatan-hambatan yang terjadi selama adanya virus pandemi covid-19 yang 

melanda indonesia, yang kemudian mengharuskan terjadinya penyerapan 

                                                             
2 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif” 

(Bandung; Alfabeta, 2008) h.89 
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anggaran guna untuk segera mendapatkan penanganan dan pencegahan covid-19. 

D.  Sumber Data Penelitian  

Penelitian tersebut menggunakan jenis data primer dan sekunder sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini. 

1. Data Primer 

Data primer ini merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari 

sumber aslinya. Jenis dari data primer ini dapat diperoleh dari lapangan berupa 

observasi dan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Nirannuang serta tokoh 

masyarakat dan seluruh penerima bantuan yang ada di Desa Nirannuang yang 

bersedia memberikan data dan informasi yang nantinya dibutuhkan oleh 

penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan sebuah data yang didapatkan yang kemudian 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini dapat 

digunakan dalam menguatkan serta mendukung informasi dari data primer, yang 

dimana data ini dapat diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 

buku dan sebagainya, yang dalam hal ini berupa jumlah anggaran, dokumentasi 

kegiatan, dan seluruh informasi yang menyangkut dengan judul penelitian. Jadi, 

proses mengumpulkan data dari penelitian ini yaitu dengan cara mengamati.3 

E. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan narasumber atau orang yang dimintai 

keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Informan 

penelitian ini hanya orang-orang yang mengetahui pokok dari permasalahan 

penelitian yang diharapkan mampu memberikan data secara obyektif, netral dan 

juga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian mengenai  

                                                             
3 John W Cresweel, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 

2012) h. 262 
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Penyerapan Anggaran Desa Nirannuang Ditengah Pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19) adalah sebagai berikut;  

1. Sekretaris Desa Nirannuang 

2. Bendahara Desa Nirannuang 

3. Staff Desa Nirannuang 

4. Tokoh Masyarakat 

F.   Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu proses dan cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan sebuah data, dan instrumen 

pengumpulan data ialah alat bantu yang kemudian dipilih dan dapat digunakan 

oleh peneliti dalamproses pengumpulan data supaya dapat menjadi sistematis dan 

mudah. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini ialah; 

1. Observasi  

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan yang disertai dengan 

pencatatan-pencatatan terhadap suatu fenomena atau perilaku obyek sasaran. 

Observasi yang dimaksud adalah berupa pengamatan yang dilakukan secara 

cermat yang tidak menggunakan alat bantu seperti telinga, penciuman, mulut dan 

kulit. Namun, diperoleh dengan tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian, waktu dan perasaan. Observasi juga merupakan cara pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara sehingga harus 

mengamati lingkungan dari objek dan subjek penelitian sehingga memahami betul 

fenomena yang terjadi terkait denga judul penelitian dengan demikian, peneliti 

mendapstksn gambaran dari proses selanjutnya. Olehnya itu, peneliti melakukan 
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pengamatan langsung yang berhubungan dengan Penyerapan Anggaran Desa 

Nirannuang Ditengah Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).4 

2. Wawancara 

Wawancara ini adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertanya langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan 

respon yang sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan dalam penelitian ini, 

yang dalam hal ini merupakan proses interaksi antar pewawancara. Teknik dari 

wawancara ini untuk mengungkapkan seputar penyerapan anggaran Desa 

Nirannuang ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).  

3. Dokumentasi  

Dengan adanya teknik dokumentasi ini dapat dipergunakan untuk 

melengkapi dari teknik observasi dan wawancara sekaligus menjadi penguat, 

keakuratan serta kebenaran data yang diperoleh. Analisis dari dokumentasi ini 

diperlukan dalam menjawab pertanyaan secara tersusun, yang kemudian akan 

menambah pemahaman dan informasi penelitian. Teknik dokumentasi dalam hal 

ini menelusuri data-data atau informasi secara online yang terkait dengan 

efektivitas penyerapan anggaran di tengah pandemi serta sebagai informasi 

pendukung untuk melengkapi gambaran umum penelitian. 5 

G.  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Analisis data kualitatif seringkali digunakan sebagai langkah awal dalam desain 

penelitian-penelitian survei secara terstruktur yang cenderung digunakan secara 

intensif pada disiplin ilmu yang memberikan tekanan pada deskripsi dan 

penjelasan. Analisis data ini tidak lagi menggunakan perhitungan matematis atau 

                                                             
4 John W Cresweel, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 

2012)  

5 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif” 

(Bandung; Alfabeta, 2008)  
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statistika sebagai alat bantu analisis tetapi tetap menggunakan kata-kata yang 

biasanya disusun ke dalam 6teks yang meluas. Analisis data juga merupakan cara 

untuk menata dan mendapatkan catatan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang sistematis. Analisis data juga dapat memberikan pemahaman 

yang baik bagi penelitian sehingga dapat mengahsilkan temuan baru yang dapat 

dilihat oleh orang lain atau penelitian dengan kasus yang hampir sama dengan 

kasus yang di teliti. Analisis data merupakan proses penyusunan atau pengurutan 

data untuk pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga bertujuan untuk dapat 

memperoleh data yang sederhana agar mudah di baca dan dipahami.  

1. Reduksi Kata 

Menurut Sugiyono reduksi kata ialah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik yang akan 

diteliti, serta memberikan gambaran secara jelas yang kemudian memudahkan 

dalam mengumpulkan data.  

    2.   Penyajian Data 

Menurut Yuni penyajian data merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam 

hal penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai yang kemudian mempermudah data-data yang 

telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 

Data yang telah di peroleh selanjutnya dapat dipilih untuk membedakan mana data 

data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan sehinggah, data yang 

diperoleh akan terorganisasikan dan mudah dipahami. Selanjutnya, melakukan 

penataan atau penyusunan untuk memudahkan memahami fenomena yang terjadi 

                                                             
6 John W Cresweel, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 

2012) 
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sehingga dengan mudah dapat menyusun perencanaan pada agenda berikutnya 

berdasarkan pemahaman yang di peroleh.  

    3.   Menarik Kesimpulan  

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti berusaha mencari arti, pola, dan 

tema yang akan menjelaskan alur dari sebab akibat dan sebagainya, kesimpulan 

ini diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam hal untuk menguji 

kebenaran data-data yang sudah didapatkan serta melihat kecocokan antara data 

dan hasil.7  

Kesimpulan kualitatif merupakan temua baru yang belum ada sebelumnya. 

Penemuan ini dapat berbentuk deskripsi objek atau menggambarkan peristiwa 

yang terjadi di dalam masyarakat yang belum jelas, namun jika dilakukan 

penelitian untuk mengkaji fenomena tersebut maka dapat ditemukan kejelasan 

berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh. Kesimpulannya adalah dalam 

penelitian kualitatif kesimpulan yang telah di peroleh merupakan suatu penemuan 

baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya oleh penelitian lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7 John W Cresweel, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 

2012)h. 266 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Desa Nirannuang  

Desa Nirannuang adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa yang berjarak 25 (Duapuluh lima) dari 

Makassar. Luas wilayah Desa Nirannuang sekitar +6.000 ha, yang terbagi menjadi 

3 (Tiga) Dusun, yakni Dusun Moncong Tanah, Dusun Tekkotanru, Dusun 

Batubilaya, dengan jumlah penduduk 3.323 jiwa yang mayoritas penduduknya 

bermata pencarian sebagai seorang petani.  

 Awalnya Desa Nirannuang adalah salah satu Dusun dari Desa Pakatto 

yang merupakan desa induk dari Desa Nirannuang, namun karena pertumbuhan 

penduduknya dan demi tercapainya pelayanan maksimal terhadap masyarakat, 

maka pada tahun 1990 Nirannuang resmi di mekarkan dan berdiri sebagai Desa 

Persiapan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagai desa persiapan yang 

mulanya di kepalai oleh Bapak. Laupe Azis, maka pada tahun 1993 diadakan 

pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya dan pada tahun itu juga Desa 

Nirannuang resmi menjadi desa yang definitiv dan berdiri sendiri.1 

NAMA- NAMA KEPALA DESA 

BERDASARKAN PERIODE JABATAN  

No  Periode  Nama Kepala 

Desa  

Keterangan  

1 1989-1993 Laupe Azis Kepala Desa 

                                                             
1 Data Laporan Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Bontomarannu Desa 

Nirannuang 
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Persiapan  

2 1993-2007 Abd. Azis Beta Kepala Desa 2 

Periode  

3 2008 s/d sekarang Arifin Bunga S.IP Kepala Desa 2 

Periode  

 

Seperti yang ada di atas bahwa pemimpin pertama di Desa Nirannuang 

adalah Laupe Azis yang sistem pemerintahannya membawa banyak perubahan 

bagi masyarakat Desa Nirannuang yang pada masa itu masih dalam kategori Desa 

Persiapan. Kepemimpinan Laupe Azis digantikan oleh Abd. Azis dg Beta pada 

tahun 1993-2007 dan memimpin Desa Nirannuang selama 2 (dua) periode. 

Selanjutnya kepemimpinan Abd. Azis dg Beta digantikan oleh Arifin Bunga dari 

tahun 2008 sampai sekarang masih memegang tahta tertinggi kepemimpinan Desa 

Nirannuang. Kepemimpinan Arifin Bunga membawa banyak perubahan, startegi 

kepemimpinannya juga banyak di senangi oleh masyarakat, bagaimana tidak 

bapak Arifin Bunga telah menjadi Kepala Desa 2 (dua) periode dan karena gaya 

kepemimpinannya yang merakyat maka masyarakat kembali meminta untuk 

menjadi Kepala Desa 3 periode. Kepemimpinan Arifin Bunga lebih condong ke 

membangun, memperbaiki dan mempertahankan serta membawa perubahan.  

2. Letak Geografis Desa Nirannuang 

Desa Nirannuang berbatasan dengan 3 (tiga) desa dan 1 (satu) 

kecamatan. Yaitu, Kecamatan Pattallassang, Desa Romangloe, Desa Mata Allo, 

dan Desa Pakatto. Jarak ke Balang-Balang 5 Km, Jarak ke Sungguminasa 15 Km, 

dan Jarak ke Makassar 25 Km. Adapun jumlah penduduk Desa Nirannuang saat 

ini 3.323 jiwa terdiri dari 1.738 Laki-laki dan 1.785 Perempuan.  
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a. Demografi/Batas Desa 

Desa Nirannuang berbatasan langsung dengan Desa Pakatto yang letaknya 

berada di wilayah Barat, Desa Mata Allo letaknya berada di wilayah Selatan, Desa 

Romangloe letaknya berada di wilayah Timur daan sebelah Utara berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Patallassang.  

b. Luas Wilayah 

Luas wilayah Desa Nirannuang berkisar 6.000 Ha, dengan pembagian 

sebagai berikut; khusus untuk dusun Batubilaya itu ada 4 bangunan masjid, SD 

ada 2 buah, Pasar desa 1, pustu ada 1, posyandu juga 1, poskamling 1 buah dan 

gedung SPAS/PAUD 1 serta Kantor Desa juga berada di wilayah dusun 

batubilaya. Selanjutnya ada dusun Tekkotanru, dimana di wilayahnya sendiri 

terdapat 1 SD, SMK berjumlah 1, masjid terdapat 3 bangunan, dan gereja 1, 

posyandu serta poskamling masing-masing 1 buah. Dan terakhir ada dusun 

Moncong tanah, yang juga memiliki 3 bangunan masjid, serta posyandu dan 

poskamling masing-masing I unit. 2 

c. Keadaan Sosial  

Keadaan sosial masyarakat Desa Nirannuang sangat kental dengan nilai 

budaya lokal (Makassar) yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun di 

masyarakat Desa Nirannuang, adaun nilai-nilai yang dimaksud ialah; Assamaturu 

artinya, nilai tersebut mengisaratkan bahwa sumber kekuatan adalah kesepakatan 

bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut 

hajat hidup orang banyak, harus diputuskan dan disepakati secara bersama, karena 

hal tersebut uang akan mendorong setiap orang untuk bergerak secara bersama. 

Sipakatau, Sipakainga’ dan Sipakalabbiri’ maksudnya, nilai ini mengedepankan 

                                                             
2 RPJM Desa Nirannuang  
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saling memanusiakan, menghormati dan saling memuliakan akan eksistensi dan 

jati diri setiap anggota atau kelompok masyarakat. Di samping itu, nilai ini juga 

sangat mementingkan semangat saling intropeksi dan saling menginatkan. 

Berdasarkan nilai tersebut, setiap anggota masyarakat akan merasa diapresiasi 

untuk keterlibatannya dalam pembangunan daerah, Siri’ na Pacce artinya, nilai 

ini membentuk rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga diri tersebut 

hanya dapat di jaga jika terbina sikap saling menghormati, saling menghargai, 

saling mengayomi. Dalam konteks pembangunan, nilai ini dapat diartikan bahwa 

pemerintah bersama masyarakat akan merasa “malu” jika gagal membangun 

daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat harus 

saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan yang 

dicita-citakan. Dan yang terakhir ada Toddopuli maksudnya, nilai ini membentuk 

keteguhan, konsistensi dalam sikap dan tindakan dengan senantiasa 

mengantisipasi segala tantangan dan hambatan, serta tanggap atas perkembangan, 

tuntutan, dan kecenderungan arah pembangunan daerah. 3 

d. Kependudukan  

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Nirannuang penduduk 

desa Nirannuang terdiri atas 878 KK dengan jumlah jiwa 3.323 jiwa. Perincian 

penduduk jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.738 sedangkan berjenis kelamin 

perempuan 1.785 jiwa. Pendataan dilakukan dengan menggunakan penjajakan 

data Desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Dapat dilihat bahwa Desa 

Nirannuang terdiri atas 3 dusun dengan pembagian masing-masing 5 RW dan juga 

12 RT. 

 

 

                                                             

3 RPJM Desa Nirannuang  
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e. Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Desa Nirannuang  

1. Pekerjaan pokok dan sampingan masyarakat 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Nirannuang lebih banyak terjun ke 

bidang pertanian dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, Desa Nirannuang 

merupakan daratan rendah dan daratan tinggi, olehnya itu sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Adapun kiranya ketika 

diklasifikasikan mata pencaharian masyarakat Desa Nirannuang berdasarkan 

jumlah penduduknya, dapat dilihat bahwa terdapat 1.188 masyarakat yang 

berprofesi sebagai petani, buruh harian 297 orang, karyawan swasta 254 orang, 

PNS/TNI/POLRI 83 orang, wiraswasta 135 orang, perawat honorer 3 orang, 

pensiunan 23 orang, serta masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sebanyak 

188 orang sehingga total dari masyarakat Desa Nirannuang, yang bekerja 

berjumlah 1.993 orang.  

Potensi Sumber daya  

a) Perusahaan ; PT. Royal Medical, PT. Tujuh Samudera Jaya, PT. Inocycle 

Technology, PT. Tiga Permata Tarsis, PT. Adi Mitra Pinus Utama, PT. Rey 

Jaya Abadi.  

b) Hasil pertanian ; Padi, jagung, ubi kayu 

c) Hasil perkebunan ; Jambu mente, jati putih, mangga 

d) Hewan ternak ; kerbau, sapi, kambing, ayam, itik.  

2. Sarana dan Prasarana Umum dalam Desa  

Adapun kiranya sarana dan prasarana umum yang terdapat di wilayah 

Desa Nirannuang dengan beberapa pembagian berdasarkan fungsi dan 

kegunaannya yakni sebagai berikut;  

a) Fasilitas keagamaan berupa; Masjid 10 unit, TPA 4 unit,  Pesantren 2 unit  

b) Fasilitas Pemerintah berupa; Kantor Desa 1 unit serta Balai pertemuan 1 unit 
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c) Fasilitas pendidikan berupa; SD 3 unit, SMK 1 unit, TK 1 unit, Posyandu 3 

unit.  

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan di Desa Nirannuang 

Melihat kondisi untuk Desa Niranuang terdapat 2.895 jumlah penduduk 

yang ketika di klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya yakni terdapat 201 

orang yang menempuh jenjang pendidikan pada kategori TK, 835 orang tamat 

SD,/Sederajat, 1,085 orang tamat SMP/Sederajat, 718 orang tamat 

SMA/Sederajat, dan 83 orang yang menempuh pendidikan sampai kejenjang S-1, 

serta terdapat 405 masyarakat yang belum merasakan pendidikan.  

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nirannuang  
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B. Proses Penetapan Anggaran Corona Virus Disease 2019 Desa Nirannuang      

Covid-19 seperti yang kita ketahui telah menyerang dan sudah terjadi di 

beberapa negara yang membuat perekonomian menurun secara drastis, tidak lain 

halnya di Indonesia itu sendiri. Dengan adanya Covid-19 itu kemudian 

memberikan dampak ekonomi dalam segi menurunnya daya beli sebut saja seperti 

konsumsi rumah tangga. Dalam menyikapi kasus ini maka pemerintah 

mengeluarkan kebijakan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) disebagian besar wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan tidak lain hanya 

untuk mencegah kemungkinan penyebaran yang semakin luas, jadi pada saat 

berlakunya PSBB semua kegiatan yang melibatkan publik harus dibatasi, seperti 

beberapa sektor perkantoran atau instansi diliburkan, dibatasinya kegiatan 

keagamaan, dan pembatasan transportasi umum.4 

Dampak dari pandemi Covid-19 ini berimbas kepada seluruh kalangan 

ekonomi seperti sektor pariwisata, sektor rumah tangga, sektor UMKM, sektor 

keuangan dan lain-lain. Dengan adanya kasus ini maka Indonesia mengalami 

                                                             
4 Verina Ruth Krisnandika, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di 

Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 5, no. 4 (2021): h. 1-10. 
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penurunan pendapatan, lemahnya nilai tukar rupiah, serta perlambatan 

pertumbuhan ekonomi. Jadi selain untuk mencegah penyabaran covid, ternyata 

PSBB juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi 

menurun karena aktivitas mayarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi terbatas. 

Sama halnya dengan jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan 

serta kegiatan sosial, jasa keuangan dan asuransi, juga banyak menyerap tenaga 

kerja di masa pandemi ini.5 

Banyak negara yang mengalami kebingungan dalam mengambil sebuah 

kebijakan di saat pandemi, setiap negara pasti selalu mencoba mengambil 

kebijakan yang paling tepat untuk menghambat percepatan penyebaran virus 

corona. Upaya penanganan Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh negara lain pada 

dasarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia 

yang pada awalnya juga tidak terlalu mau memberikan informasi kepada publik 

mengenai pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia guna untuk menghindari 

kepanikan masyarakat serta mengindari berita-berita yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Pandemi Covid-19 sudah banyak mengajarkan kita dalam segi tata kelola 

birokrasi, baik dalam keadaan apapun birokrasi harus tetap menjadi garda 

terdepan untuk memberikan pelayanan publik. Keadaan seperti ini mendorong 

pemerintah untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam 

pelayanan publik. Pemerintah juga sepantasnya memberikan hak setiap warga 

negara melalui layanan dengan memanfaatkan teknologi seperti layanan 

elektronik. Pemerintah daerah yang mempunyai peran penting dalam menekan 

angka penularan kasus positif Covid-19 selama ini menjadi beban yang terus 

meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah harus tetap menjalankan 

                                                             
5 Verina Ruth Krisnandika, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguaran 

di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 5, no. 4 (2021): h.1-10. 
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roda pemerintahan pada tingkat daerah dengan cara tetap menjalankan pelayanan 

kepada masyarakat di sampng juga di tuntut untuk bisa menjaga keselamatan 

masyarakatnya dari ancaman Covid-19. Kita tahu bahwa Covid-19 tersebut bukan 

hanya mengancam kesehatan manusia saja, tetapi juga sudah mempengaruhi 

kemerosotan ekonomi dunia.6 

Pandemi Covid-19 di Indonesia menuntut banyak instansi pemerintahan 

daerah untuk bekerja dari rumah atau biasa disebut dengan istilah Work From 

Home (WFH). Dengan adanya perubahan seperti ini membuat masyarakat 

menjadi khawatir terhadap kinerja yang diberi oleh pemerintah pada saat 

pelayanan, karena kita tahu bahwa memang sebelumnya Indonesia masih belum 

terbiasa mengenai pelayanan yang dilakukan secara online tanpa harus bertatap 

muka. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang mungkin 

belum terbiasa dengan sistem seperti ini yang mengharuskan kita menjalankan 

kebijakan yang ada selama pandemi Covid-19 ini berlangsung.7 

Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan dalam 

situasi Covid-19 itu kemudian pemerintah menetapkan kebijakan ke masing-

masing daerah untuk membuat kebijakan mengenai penanggulangan Covid-19 

yang sesuai dengan keperluan daerahnya yang masing-masing berbeda. Presiden 

juga memberikan kebebasan ke masing-masing Gubernur untuk menetapkan 

kebijakan penanggulan Covid-19, karena Gubernur juga memiliki wewenang 

untuk menetapkan kasus kedarurat Covid-19 di masing-masing daerah serta 

mengatur hal-hal yang kemudian berkaitan dengan kesehatan menjadi 

                                                             
6 Dhona Fitriliawati Supriyanto, dkk, “Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Masa 

Pandemi (Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kabupaten Karawang)”, 

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer 1, no 1 (2021): h. 40-49. 

7 Dhona Fitriliawati Supriyanto, dkk, “Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Masa 

Pandemi (Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kabupaten Karawang)”, 

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer 1, no 1 (2021): h. 40-49. 
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kewenangan pemerintahan. Olehnya itu pemerintah berhak membuat lalu 

menetapkan kebijakan guna mengatasi dan menanggulangi penyebaran covid-19 

di masing-masing daerah.8 

Sejak Badan Kesehatan atau WHO menyatakan bahwa virus corona 

Covid-19 sebagai pandemi, maka dengan menindaklanjuti hal ini pemerintah 

Indonesia juga mengatakan hal yang sama masalah covid-19 yang sudah menjadi 

bencana nasional non alam. Presiden RI dan Pemerintah Daerah beserta 

jajarannya mengajak untuk saling bahu membahu membuat beberapa langka dan 

strategi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di masyarakat.9 

Seperti halnya dengan Konsep Corona Virus Disease 2019 yang membagi 

beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghambat percepatan 

kasus covid-19 yaitu; 10 

1. Strategi Promotif, artinya pemerintah berusaha untuk mengajak 

masyarakat untuk selalu menjaga kekebakalan tubuh, selalu menerapkan 

pola hidup yang sehat untuk mempersiapkan diri dalam mengahadapi 

covid-19. 

2. Strategi Preventif, artinya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 

telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang dimana sebelumnya telah menetapkan adanya social distancing dan 

physical distancing. 

                                                             
8 Dini Sukmawati, dkk, “Jogo Tonggo: Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19 di 

Jawa Tengah”, Jurnal Kebijakan 13, no 1 (2022): h. 1-13. 

9 Irwan Syari Tanjung dan Stephanie Prillia Putri, “Penanggulangan Pandemi Covid-19 

Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19” Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat E-ISSN: 2746-3591. 

10 Idah Wahidah, dkk, “Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam berbagai 

Upaya Pencegahan”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO) 11, no 3 (2020): h.179-188. 
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3. Strategi Kuratif, artinya seluruh masyarakat yang terjangkit covid-19 akan 

segera ditangani dengan cara memberikan obat yang sudah dipakai pada 

wabah sebelumnya dengan dosis yang tinggi di bawah pengawasan dokter. 

Proses penetapan anggaran Desa Nirannuang pada masa pandemi Corona 

Virus Disease (covid-19) untuk menanggulangi bencana covid-19 tersebut, maka 

pemerintah desa membagi anggaran untuk bebarapa bantuan selama covid-19. 

Dari hasil wawancara yang ditemukan dilapangan maka, Menurut Sekretaris desa 

Nirannuang (Bapak Budiman) itu kemudian terbagi menjadi 3 bagian diantaranya; 

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) : 40% 

2. Ketahangan Pangan : 20% 

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM): 

8% .11  

Proses penyerapan dana yang dilakukan dari pemerintah ke desa sesuai 

dengan konsep penyerapan anggaran menurut Mardiasmo, bahwa penyerapan 

anggaran menguraikan skill pemerintah dalam melakukan serta 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah direncanakan, penyerapan 

anggaran pemerintah daerah juga termasuk akumulasi dari penyerapan anggaran 

yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jadi 

adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu; 

Faktor Politik Anggaran ini dikarenakan anggaran yang dipakai sebagai 

prioritas serta kebutuhan dari prioritas tersebut yang dimana penggunaan anggaran 

publik ini bukan hanya proses teknis maupun manajerial tetapi juga bersifat 

politis. 

1. Faktor Perencanaan Anggaran ini disebabkan karena adanya konsep 

perencanaan yang belum begitu matang dalam menentukan anggaran yang 

                                                             
11 Budiman (46 tahun), Sekretaris Desa Nirannuang, Wawancara, Gowa, 11 Januari 2023. 
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nantinya akan berakibat pada program kerja yang tidak berjalan secara 

baik sesuai yang telah direncanakan. 

2. Faktor sumber daya manusia maksudnya, sumber daya manusia ini juga 

dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja, 

sedikitnya jumlah pegawai, perangkapan pekerjaan dan pola mutasi yang 

tidak terstruktur. 

3. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa, artinya ini juga memiliki dampak yang 

signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, jika satuan kerja 

yang tidak baik dalam melaksanakan kegiatan.12 

C. Realisasi Anggaran Desa Nirannuang di Tengah Pandemi Corona Virus 

Disease 2019  

Melihat dengan adanya wabah Covid-19 ini sangat melumpuhkan 

pendapatan ekonomi sehingga pemerintah perlahan-lahan mulai mengambil 

langkah agar tidak terpuruk terlalu lama dalam masalah tersebut, karena 

kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pemerintah, maka 

pemerintah memulai langkah pemulihan ekonomi dari perbaikan ekonomi 

masyarakat. Untuk menyukseskan langkah tersebut diperlukan kerja sama semua 

sektor pemerintahan tidak terkecuali pemerintah desa.  

Olehnya itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan Surat 

Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan 

Pandemi Covid-19. Dalam surat edaran tersebut ada beberapa hal yang termasuk 

didalamnya, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

                                                             

12 Rifka Ramadhani dan Mia, “Pengaruh Regulasi Politik Anggaran, Perencanaan 

Anggaran, Sumber daya manusia dan Pengadaan barang jasa Terhadap Penyerapan Anggaran 

Belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no. 2 (2019):h.713-

726. 
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Mikro, adanya penyesuaian penggunaan recofusing anggaran Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa (TTKD) untuk tahun anggaran 2021. Untuknya itu diperlukan 

peran pemerintah desa untuk menjaga kestabilan ekonomi selama masa pandemi 

Covid-19.13 

Desa Nirannuang selama munculnya wabah Covid-19 ini, banyak sekali 

keresahan-keresahan yang masyarakat alami, baik dari segi penghasilan yang 

menurun, pembatasan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, anak-anak 

sekolah yang diharuskan untuk belajar di rumah dan masih banyak lagi. Memang 

kita tidak tau kapan wabah ini akan berakhir, olehnya itu masyarakat Desa 

Nirannuang saling bahu membahu untuk melewati pandemi ini.  

Desa yang dulunya di kenal dengan desa yang ceria, desa yang sejahtera, 

desa yang penuh kecukupan, desa yang damai, tiba-tiba dihadapkan dengan 

kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tentu saja, karena selama Covid-19 ini 

muncul di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Desa Nirannuang itu kemudian 

banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak dampak yang dirasakan setelah 

munculnya pandemi ini, bukan hanya kepada kalangan dewasa saja, tetapi 

kalangan anak-anak pun merasakan dampaknya bagaimana tidak, seharusnya 

proses pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dan karena adanya wabah ini 

maka di haruskan untuk belajar di rumah yang membuat anak-anak ini merasa 

malas dan tidak semangat untuk belajar karena tidak adanya teman bermain atau 

lawan bicara.  

Dengan adanya wabah ini bisa kita lihat bahwa perkembangan anak yang 

belajar dari rumah menurut saya bukanlah suatu hal yang wajar untuk seusia dini, 

karena kita tahu mereka butuh berinteraksi dengan baik oleh gurunya dan teman-

                                                             
13 Kementerian Keuangan, Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian 

Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk 

Penanganan Pandemi Covid-19.  
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temannya. Tetapi, kembali lagi kepada kondisi yang mengharuskan kita untuk 

mengikuti himbauan pemerintah untuk bagaimana menanggulangi percepatan 

Covid-19. Peralihan proses pembelajaran dari rumah yang hampir dulu kita tidak 

rasakan sama sekali, ternyata berdampak pada murid, orang tua dan guru di 

seluruh kalangan terkhususnya untuk Desa Nirannuang. Keadaan seperti ini 

sangat berdampak kepada murid dari keluarga miskin. 

Selain itu, dengan berlakunya sistem belajar dari rumah ini merupakan 

salah satu langkah yang di ambil oleh pemerintah Indonesia setelah adanya wabah 

covid-19 ini. Akan tetapi di Desa Nirannuang itu sendiri memiliki kendala atau 

hambatan untuk belajar dari rumah khususnya bagi kalangan bawah yang tempat 

tinggalnya terpencil atau jauh dari akses internet. Tidak bisa kita pungkiri bahwa 

kesenjangan struktural itu masih ada, banyak kemudian keluaraga yang kurang 

beruntung yang membuat kesenjangan ini malah semakin meluas. 

Desa Nirannuang juga bisa dikatakan masih ada anak-anak yang tidak 

melakukan pembelajaran sama sekali, karena mungkin faktor utamanya tidak ada 

semangat, tidak adanya hal yang baru yang kemudian rasakan selama belajar dari 

rumah, dan juga bisa jadi beban ekonomi keluarga akibat pandemi yang mungkin 

membuat orang tua mereka terpaksa meminta bantuan anak untuk bekerja di 

ladang atau sawah.  

Tidak hanya itu ternyata dengan adanya Covid-19 itu kemudian menjadi 

penghalang khususnya untuk pembangunan Desa Nirannuang, dari hasil 

wawancara menurut Kasi Pembangunan Pak Nasrun, mengatakan bahwa “selama 

covid-19 ini masuk ke Indonesia itu juga menjadi penghalang bagi desa kita 

karena ada beberapa infastruktur jalan yang ada di desa Nirannuang belum 

memadai dan harus menunda beberapa proyek seperti pembangunan jalan dan 

lain-lain bisa terbilang 85% sudah tercapai dan 15% belum tercapai, katanya ini 
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disebabkan karena dana sebelum adanya Covid-19 itu tidak sebanding dengan 

anggaran sebelumnya”. 14 

Pandemi Covid-19 ini juga sudah mengubah berbagai sendi kehidupan 

masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Desa sendiri 

dapat dikatakan garda terdepan bagi penyaluran bantuan dari pemerintah untuk 

warga selama pandemi ini sehingga pengalaman dari pedesaaan dapat dijadikan 

acuan bagi semua masyarakat, terkhusus bagi desa Nirannuang. Karena covid-19 

itu sendiri banyak mempengaruh dampak, baik itu menurunnya perekonomian, 

kemiskinan, pengangguran meningkat, terhambatnya proses pendidikan, dan juga 

perubahan perilaku manusia.  

Khusunya di Desa Nirannuang, dampak yang pertama kali sangat terasa 

dan mudah sekali untuk di lihat yaitu lemahnya konsumsi rumah tangga atau 

melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini masyarakat Desa 

Nirannuang mengalami penurunan daya beli yang sangat segnifikan.  

Seperti yang kita lihat bahwa memakai masker kini telah menjadi 

kebiasaan baru bagi seluruh kalangan termasuk di masyarakat Desa Nirannuang, 

yang mungkin pada awalnya kami yang tinggal di desa tercinta ini tidak selalu 

menggunakan masker terkecuali ketika perjalanan jauh saja. Sebelum Covid-19 

ini masuk ke desa kami, ternyata ada beberapa masyarakat yang masih berfikiran 

bahwa virus Covid-19 ini tidak akan sampai masuk ke desa, dan ada sebagian 

masyarakat bahwa mengharuskan memakai masker ternyata tidak begitu nyaman. 

Bukannya kami masyarakat desa Nirannuang tidak takut dengan virus tersebut 

atau pemikirannya yang sempit, tetapi kami masyarakat Desa Nirannuang sangat 

meyakinin bahwa ucapan adalah sebagian dari harapan.  

 

                                                             
14 Nasrun (42 tahun), Kasi Pembangunan Desa Nirannuang, Wawancara, Gowa, 13 

Januari 2023. 
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Adanya situasi ini juga menghadirkan adaptasi serta kebiasaan baru 

khususnya masyarakat Desa Nirannuang, tindakan seperti memakai masker, 

menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, pastinya bukan hal yang biasa 

awalnya tetapi karena adanya situasi yang melanda kita semua maka hal itu kini 

menjadi hal biasa dilakukan oleh siapapun guna untuk menanggulangi 

menyebarnya covid-19. Pandemi yang terjadi ini mengharuskan pemerintah untuk 

melakukan tindakan pencegahan penularannya juga dengan cara melakukan 

pembatasan sosial di berbagai daerah yang termasuk kategori waspada. Olehnya 

itu pemerintah Desa Nirannuang tidak hanya berfokus dalam penerapan protokol 

kesehatan saja, melainkan juga pada protokol penyelamatan lingkungan hidup 

yang fungsinya juga sebagai benteng pertahanan terhadap penyakit.  

Walaupun pemerintah Desa Nirannuang telah menetapkan beberapa 

kebijakan tetapi tidak ada dukungan dari masyarakat setempat maka dapat 

dipastikan bahwa pemerintah tidak akan bisa bergerak tanpa adanya dorongan dan 

kerja sama dari masyarakat dan begitupun sebaliknya, masyarakat tidak akan 

mampu menyelamatkan lingkungan hidup yang buruk ini dengan cara kehidupan 

lebih baik jika pemerintah tidak memiliki pandangan pada sektor lingkungan 

hidup.  

Selain langkah dan upaya pencegah penularan covid-19 ini pemerintah 

Desa Nirannuang juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) 

dengan membuat posko, melakukan penyemprotan disinfektan, memberikan 

masker kepada masyarakat dan juga memberikan bantuan sosial bagi yang 

termasuk ODP. Fungsi dari dibangunnya posko ini untuk pengawasan kepada 

setiap warga yang akan masuk dan keluar dari wilayahnya. Sistemnya akan 

dibatasi orang yang masuk kalau bukan dari warga Desa Nirannuang maka 
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diarahkan untuk putar balik dan juga menghimbau agar masyarakat untuk 

sementara tidak menerima tamu dari luar jika tidak ada hal yang terlalu penting.  

Tak habis sampai situ saja ternyata di sepanjang jalan masuk di masing-

masing wilayah desa yang juga berada di daratan tinggi Kabupaten Gowa juga 

terpampang dengan nyata pamflet himbauan mengenai pencegahan Covid-19 

sebagai bentuk edukasi ke masyarakat.  

Melihat dari beberapa pemaparan di atas tentang bagaimana kemudian 

kondsi Desa Nirannuang selama adanya wabah pandemi Covid-19, maka tidak 

lepas dari yang namanya Konsep Desa menurut Permendagri RI nomor 113 tahun 

2014 bab 1 pasal 1 mengenai pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa desa 

dan desa adat yang disebut dengan nama lain mengapa kemudian di sebut desa, 

karena 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 hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.15 

Desa juga diberikan wewenang dan dana yang memadai supaya bisa 

mengelola potensi yang dimilikinya guna menaikkan ekonomi serta kesejahteraan 

masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat sudah menganggarkan dana desa yang 

relatif besar dan diberikan pada desa. Selain itu, desa mempunyai kesempatan 

untuk menyebarkan ekonomi rakyat melalui pelatihan serta pemasaran kerajinan 

warga, pembangunan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan daerah 

wisata melalui BUMDES (badan usaha milik desa). Hal ini krusial yang dapat 

ditetapkan pada pengelolaan dana desa dengan melibatkan warga merupakan 

perlunya melakukan aktivitas menggunakan pola swakelola, memakai energi kerja 

                                                             

15 Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 bab 1 pasal 1. 
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setempat, serta memanfaatkan bahan standar lokal yang terdapat pada desa. Desa 

menggunakan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan 

aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang 

digunakan buat pembangunan tersebut tidak akan keluar dari desa.16 

Melihat dengan adanya keresahan masyarakat Desa Nirannuang maka 

pemerintah desa menurunkan bantuan berupa; 

1. Pada tahun 2021 

a. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) sebesar Rp. 315. 700,000 dan yang 

merasakan bantuan ini ada 110 orang yang memang betul layak mendapatkan 

bantuan tersebut, baik karena ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya, 

masyarakat menengah kebawah dan kategori lainnya.  

b. Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 21.700,000 dana tersebut berasal dari 

dana desa di peruntukkan untuk masyarakat yang terkena bencana. 

2. Pada tahun 2022 

a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 360.000,000 dan yang merasakan 

bantuan ini ada 100 orang yang memang notabenenya layak untuk merasakan 

bantuan tersebut selama adanya wabah pandemi covid-19. 

b. Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 7.500,000 dana tersebut berasal dari 

dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena bencana, 

contohnya kemarin ada warga Desa Nirannuang yang atap rumahnya atau 

seng rumahnya sudah tidak layak pake dan tidak layak huni, ini salah satu 

bentuk kesejahteraan yang masyarakat rasakan dari bantuan yang ada. 

c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM) 

sebesar Rp. 71.283,400 yang dimana ini terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu; 

                                                             
16  Buku Saku Dana Desa, Hal 1. 
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1) Biaya Operasional Penanganan Covid-19 Desa Nirannuang sebesar Rp. 

43.236,700 

2) Biaya Operasional tim Pendukung Fungsi Posko Desa sebesar Rp. 

28.046,700 

Jika kita hitung kembali maka sesuai dengan anggaran yang ada di awal 

sesuai dengan Rp. 71.283,400. Ini semua berdasarkan hasil wawancara dari 

Bendahara Desa Siti Aminah.17 

Perlu kita ketahu bahwa Bantuan langsung melalui dana desa (BLTD) 

adalah salah satu bantuan yang diberikan dalam upaya menekan dampak pandemi 

covid-19 bagi warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari 

pusat. Pertimbangan untuk BLTD ini bukan dari segi rumah, tetapi dari segi 

penghasilan dan kondisi warga, misalnya sakit dalam jangka waktu yang lama 

akan lebih diprioritaskan untuk menerima BLTD, setelah itu dilakukan pendataan 

layak atau tidaknya warga itu menerima bantuan.18  

Oleh sebab itu maka yang berhak untuk menerima BLT dana desa yaitu, 

tentu masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi, belum terdaftar 

seperti terjadinya margin error yang akan menyebabkan secara otomatis belum 

terdaftar, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid, 

juga belum pernah mendapatkan bantuan yang lainnya seperti PKH, BPNT, atau 

yang sama sekali belum mendapatkan kartu prakerja. Dana desa yang nantinya 

akan dialokasikan untuk BLT itu kemudian disesuaikan dengan jumlah 

keseluruhan dana desa yang didapatkan di masing-masing desa. Selain itu, BPNT 

atau yang merupakan program sembako telah mengalami perubahan mekanisme 

penyaluran bantuan yang kemudian tidak lagi berbentuk beras, melainkan 

                                                             
17 Siti Aminah (44 tahun), Bendahara Desa Nirannuang, Wawancara, Gowa, 11 Januari 

2023.  
18 Alexander Zulkarnain Parapat, “Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan 

Masyarakat Akibat Terdampak Covid 19”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum USU, 2021),h, 9. 
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disalurkan langsung ke rekening KPM yang nantinya ini akan ditukarkan dengan 

telur serta beras pada agen yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya di tahun 

2020 program BPNT berubah menjadi program sembako.  

Kemudian Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM 

Darurat), ialah kebijakan yang di ambil pemerintah untuk menekan angka 

penularan covid-19, disisi lain kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi 

kebutuhan masyarakat untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak membuat 

lumpuh rumah sakit akibat kelebihan kapasitas oleh pasien covid-19. Kemudian 

kebijakan ini juga merupakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk 

memerangi pandemi covid-19 yang sebelumnya pemerintah setempat 

memberlakukan kebiajkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. 

Hadirnya bantuan tersebut membuat banyak masyarakat merasakan atau 

mengurangi sedikit beban selama Covid-19 ini menyerang, salah satunya ada yang 

beranggapan bahwa “alhamdulillah semenjak ada bantuan yang masuk saya 

merasakan betul dan memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan kebutuhan, 

setidaknya kebutuhan untuk makan sehari-hari cukup untuk membeli sebuah ikan 

dan sayur” ujar Ibu Ramlah.19 Tak hanya itu, ada juga respon baik yang di terima 

“selama Covid-19 ini ada suami saya kehilangan pekerjaannya dan itu berarti 

pendapatan saya tidak ada, tetapi setelah saya mendapatkan bantuan Covid-19 

sedikit demi sedikit kebutuhan saya bisa terpenuhi” ujar Ibu Suarni.20  

Secara garis besar bantuan dana Covid-19 bagian dari anggaran APBDesa 

menurut Sumpeno, bahwa APBDesa merupakan rencana tahunan keuangan desa 

yang terapkan pada peraturan desa yang berisi sumber pendapatan dan belanja 

untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. 

                                                             
19 Ramlah (38 tahun), Warga Desa Nirannuang, Wawancara, Gowa, 16 Januari 2023.  
20 Suarni (39 tahun), Warga Desa Nirannuang, Wawancara, Gowa, 18 Januari 2023. 
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Kemudian anggaran tersebut masuk dalam pendapatan lain-lain, karena ini 

biasanya sebagai bentuk hibah atau beruapa sumbangan-sumbangan dari pihak 

ketiga yang tidak terikat dalam pendapatan desa yang sah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta penjelasan tentang Penyerapan 

Anggaran Desa Nirannuang di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019, 

maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Penetapan anggaran Desa Nirannuang di Tengah Pandemi corona 

virus disease Proses penetapan anggaran Desa Nirannuang pada masa 

pandemi Corona Virus Disease (covid-19) untuk menanggulangi bencana 

covid-19 tersebut, maka pemerintah desa membagi anggaran untuk 

bebarapa bantuan selama covid-19. Dari hasil wawancara yang ditemukan 

dilapangan maka, Menurut Sekretaris desa Nirannuang (Bapak Budiman) 

itu kemudian terbagi menjadi 3 bagian diantaranya; Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) : 40%, Ketahangan Pangan : 20% Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM) : 8%  Proses penyerapan 

dana yang dilakukan dari pemerintah ke desa sesuai dengan konsep 

penyerapan anggaran menurut Mardiasmo, bahwa penyerapan anggaran 

menguraikan skill pemerintah dalam melakukan serta 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah direncanakan, penyerapan 

anggaran pemerintah daerah juga termasuk akumulasi dari penyerapan 

anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD).  
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2. Realisasi Anggaran Desa Nirannuang di Tengah Pandemi Corona Virus 

Disease 2019, Pada tahun 2021 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 

Rp. 315. 700,000 dan yang merasakan bantuan ini ada 110 orang. 2) 

Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 21.700,000 dana tersebut berasal 

dari dana desa di peruntukkan untuk masyarakat yang terkena bencana. 

Pada tahun 2022, 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 

360.000,000 dan yang merasakan bantuan ini ada 100 orang. 2) 

Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 7.500,000 dana tersebut berasal dari 

dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena bencana. 3) 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM) 

sebesar Rp. 71.283,400 Jika kita hitung kembali maka sesuai dengan 

anggaran yang ada di awal sesuai dengan Rp. 71.283,400. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memiliki kontribusi baik 

dalam hal tambahan referensi demi kemajuan serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian khususnya untuk Prodi Ilmu Politik serta lebih 

khusus terhadap Ilmu Profetik, di samping itu penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan pemahaman tentang Penyerapan Anggaran Desa 

Nirannuang di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019. Lebih khusus 

penelitian ini memaparkan tentang penetapan anggaran serta realiasi 

anggaran di tengah wabah covid-19 menyerang kita semua. Sehingga 

dapat dijadikan acuan disiplin ilmu politik mengenai konsep desa, 

penyerapan anggaran, apbdesa serta corona virus disease 2019.  

2. Penelitian yang di tulis oleh peneliti didedikasikan untuk masyarakat luas 

agar kiranya di konsumsi sebagai sebuah pemahaman tentang kondisi 

Indonesia setelah masuk wabah covid-19 terkusus untuk kepada Desa 
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Nirannuang mengenai beberapa kebijakan pemerintah untuk bagaimana 

menanggulangi dan memutuskan rantai penyebaran virus corona disease 

2019.  
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