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ABSTRAK 

Nama  : Adrianti  

NIM  : 90400118111  

Judul  : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan 

  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian 

  Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di Kabupaten 

Gowa .  

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang 

dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating 

dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Jumlah responden yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 150 orang. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh 

perangkat desa yang ada di Kecamatan Bontonompo.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengelolaan BLT Dana Desa. Transparansi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT Dana Desa. Sistem pengendalian 

internal tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas tehadap pengelolaan BLT Dana 

Desa. Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap 

pengelolaan BLT Dana Desa.  

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan BLT Dana Desa, 

Sistem Pengendalian Internal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi utama di Indonesia. Salah 

satu cara menanggulangi kemiskinan adalah melakukan program 

pembangunan dari tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu desa. 

Berbagai program-program dianggarkan untuk pembangunan desa, karena 

desa merupakan pelopor demokrasi otonom yang bedaulat penuh. Dari dulu 

desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan dan norma sosial 

masing-masing (Meighina, 2021). 

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 

Ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016). Di dalam Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, juga di jelaskan Pada pasal 72 ayat 

(1d) mengenai sumber pendapatan desa, disebutkan bahwa alokasi dana desa 

yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan 

Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 

10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 
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Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang, 2014). 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah 

desentralisasi. desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah 

tangganya sendiri. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan 

mendasar dalam karakterisitik hubungan keleluasaan untuk menghasilkan 

keputusan politik tanpa intervensi pusat. Otonomi daerah diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan secara luas, 

nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparasi dan 

akuntabilitas (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangakan kinerja 

tindakan seorang piimpinan atau pemimpin organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berwenang. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good 

corporate governance berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas 

keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan 

dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009). 

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat 

perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Undang-Undang, 2003). 

Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan 

yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (good 

governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. 
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Transparansi pemerintah desa dalam mengungkapkan informasi secara berkala 

kepada pihak- pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah masyarakat 

luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan 

informasi tentang pengelolaan dana desa Good governance adalah sebuah 

kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara 

substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian 

kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa 

negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan 

otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak 

ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas 

(Mardiasmo, 2006). 

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang 

disebabkan akses pangan, khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan. Jika 

tidak, maka angka kemiskinan akan terus bertambah. Terlebih lagi banyaknya 

pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik yang 

menggambarkan betapa sulitnya kehidupan masyarakat yang berada di bawah 

garis kemiskinan, penuh dengan keterbasan dan pastinya dengan tingkat 

perekonomian yang rendah (Sutanto & Hardiningsih, 2021). 

Salah satu upaya yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia adalah 

dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana desa kepada 

Masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang 

kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk 
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mengurangi dampak kemiskinan. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp. 

600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria 

dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga 

bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak (Bappenas, 2020). 

Pelaksanaan BLT dana desa ini di tetapkan dalam Peraturan Menteri 

Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan (Peraturan Menteri 

Desa PDTT, 2020b). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tentang perubahan Peraturan 

Menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan 

dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber 

dari dana desa (BLT-dana desa) (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2019a). 

Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan 

masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki 

ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Oleh sebab itu, dalam 

mengelola bantuan langsung tunai dana desa tersebut pemerintah desa di 

harapkan melaksanakannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi (Meighina, 2021). 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa diperlukan 

percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah 

melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai 

kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja yang hasilnya akan 

mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan 

yang berkualitas. Laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya 
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dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah 

menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan 

kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi 

pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2006).  

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mursyidi, 2010). Dengan 

demikian, tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukan lemahnya 

akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas dan transparansi tersebut 

mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada 

membudayannya korupsi sistematik. Untuk mengikis hal tersebut salah satu 

caranya adalah membudayakan akuntabilitas dan transparansi laporan 

keuangan instansi pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas 

memerlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses 

penggunaannya. Peraturan tentang sistem pengendalian intern bagi 

pemerintahan pusat/daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam sektor 

pemerintahan dan khususnya di wilayah desa yang masih kurangnya 

pengetahuan akan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

desa agar dana tersebut digunakan tepat sasaran dan juga agar meminimalisir 

terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana tersebut (I. M. Y. D. Putra & 

Rasmini, 2019). Pasal 6a ayat 2 berbunyi Penanganan dampak Pandemi 

Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT 
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Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020a). 

Dari data sekunder yang di dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) landasan hukum terkait BLT dana desa 

adalah Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020b). PDTT 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

Dimana mengatur tentang mekanisme pendataan penerima BLT melalui 

tahapan: (a) oleh Relawan Desa lawan COVID-19. (b) Basis pendataan di RT 

dan RW. (c) Musdes Khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan 

penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa. (d) 

Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 (lima) hari kerja. 

Dimana PPID juga memaparkan metode perhitungan dana desa untuk bantuan 

covid 19 yaitu: (a) Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000, BLT-Dana Desa 

maksimal 25% dari jumlah Dana Desa. (b) Dana Desa Rp 800.000.000 - Rp 

1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa. (c) 

Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 35% dari 

jumlah Dana Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2019b). 

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menyiapkan 7 miliar 

dari dana desa untuk penyaluran bantuan lansung tunai ke-121 desa. BLT dana 

desa tahap pertama di salurkan kepada 11.666 kepala keluarga (KK) yang 

memenuhi syarat yaitu kurang mampu dan kelompok rentan (Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Gowa, 2020). 
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Penelitian ini dilakukan di salah satu kecamatan Kabupaten Gowa 

yaitu Kecamatan Bontonompo. Selain karena belum banyak penelitian 

mengenai pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan langsung tunai. 

Pemilihan objek penelitian yaitu Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 

yaitu berdasarkan tabel berikut jumlah penerimaan Bantuan Langsung Tunai 

dana desa yang di peroleh oleh Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 

Tabel 1.1 

Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 

Berdasarkan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten 

Gowa Tahun 2022 

No Nama Desa 

Jumlah Alokasi 

Dana Desa 

(ADD) 

Jumlah Dana 

Desa (DDS) 

Jumlah Bantuan 

Langsung Tunai 

(BLT) Dana Desa 

1 Romanglasa Rp. 657.459.976 Rp. 958.332.000 Rp. 385.200.000 

2 
Bontobiraen

g Selatan  
Rp. 641.094.976 Rp. 891.152.000 Rp. 360.000.000 

3 
Bontobiraen

g 
Rp. 648.091.976 Rp. 880.316.000 Rp. 352.827.000 

4 
Bontolangk

asa Utara 
Rp. 656.855.250 Rp. 985.200.000 Rp. 396.000.000 

5 Bulogading Rp. 645.032.976 Rp. 835.902.000 Rp. 378.000.000 

6 
Bontolangk

asa Selatan  
Rp. 698.072.201 

Rp. 

1.111.498.000 
Rp. 446.400.000 

7 Bategulung Rp. 633.744.976 Rp. 444.797.000 Rp. 302.400.4000 

8 Barembeng Rp. 663.664.093 
Rp. 

1.126.054.000 
Rp. 511.235.000 

9 
Kalebaremb

eng 
Rp. 665.004.976 

Rp. 

1.179.482.000 
Rp. 475.200.000 

10 Katangka  Rp. 646.412.976 Rp. 906.476.000 Rp. 363.600.000 

11 Manjapai  Rp. 636.175.500 
Rp. 

1.797.009.976 
Rp. 477.895.000 

Sumber: Kantor Desa Di Kecamatan Bontonompo 

Pemilihan Kecamatan Bontonompo sebagai objek penelitian karena 

Kecamatan Bontonompo memiliki penerimaana BLT tertinggi dibandingkan 

dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Selain itu, 

ditemukan adanya permasalahan di lapangan saat pembagian BLT Dana Desa. 
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Dimana peerima bantuan yang tercatat ganda/dobel sebagai penerima BLT 

DD juga terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Jadi, untuk 

mengantisipasi hal tersebut, maka BLT DD tidak diberikan dan akan dialihkan 

ke masyarakat yang dianggap layak untuk menerima BLT tersebut (Lopi, 

2020). 

Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang baik sangat 

penting bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Akuntabilitas dan 

Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi di 

Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah Akuntabillitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten 

Gowa? 

2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten 

Gowa? 

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan 

antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa? 
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4. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan 

antara Transparansi dengan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabillitas Terhadap Pengelolaan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi  Terhadap Pengelolaan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa. 

3. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi 

hubungan antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 

4. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi 

hubungan antara Transparansi dengan Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi instansi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintahan di Kecamatan 
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Bontonompo untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana desa.  

2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan informasi dan pengetahuan kepada peneliti 

selanjutnya mengenai pengaruh akuntabilitas dan ransparansi terhadap 

pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.  

3. Bagi masyarakat Kecamatan Bontonompo penelitian ini di harapkan 

dapat memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai 

pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang baik dengan 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan Kecamatan 

Bontonompo.  

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

(Kuantitatif) 
Hasil Peneliti 

1 Franco Benony 

Limba, Shella 

Gilby 

Sapulatte, dan 

Alfrin Ernest 

Marthen 

Usmany 

(2021). 

Akuntabili

tas 

Pengelolaa

n Dana 

Desa Pada 

Masa 

Pandemi 

Covid-19 

Dalam 

Theory Of 

Planned 

Behavior 

Variabel 

independen 

dan dependen 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara sikap 

terhadap akuntabilitas, 

norma subjektif dan 

self efficacy terhadap 

niat untuk berlaku 

akuntabel dalam 

pengelolaan dana 

desa. Selain itu, uji 

SPSS menunjukkan 

bahwa ketiga 

determinan tersebut 

secara simultan 

berdampak pada niat 
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berperilaku sesuai 

dengan theory of 

planned behavior. 

Sumber : (Franco Benony Limba, Shella Gilby Sapulatte, 2021) 

2 Heri Sutanto 

Dan Pancawati 

Hardiningsih 

(2021) 

Akuntabili

tas 

Pengelolaa

n BLT-

Dana Desa  

Pada Masa 

Pandemi 

Covid-19 

Variable 

independen 

dan dependen 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

penyajian laporan 

pertanggungjawaban 

dan aksesibilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap akuntabilitas 

pengelolaan BLT-

Dana Desa.  

Sumber : (Sutanto & Hardiningsih, 2021) 

3 Christa 

Yunnita 

Garung dan 

Linda Lomi Ga 

(2020) 

(Garung & Ga, 

2020) 

Pengaruh 

Akuntabili

tas Dan 

Transpara

nsi 

Terhadap 

Pengelolaa

n Alokasi 

Dana Desa 

(Add) 

Dalam 

Pencapaia

n Good 

Governan

ce Pada 

Desa 

Manulea, 

Kecamata

n 

Sasitamea

n, 

Kabupaten 

Malaka 

Variabel 

independen 

dan dependen 

Hasil penelitian yang 

telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa 

akuntabilitas dan 

transparansi secara 

parsial berpengaruh 

signifikan, terhadap 

pengelolaan alokasi 

dana desa. Sedangkan 

akuntabilitas dan 

transparansi secara 

simultan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

pengelolaan alokasi 

dana desa dalam 

mewujudkan 

pemerintahan yang 

baik di Desa Manulea, 

Kabupaten 

Sasitamean, 

Kabupaten Malaka. 

Sumber : (Garung & Ga, 2020) 

4 Risya Umami 

dan Idang 

Nurodin 

(2017)  

Pengaruh 

Transpara

nsi Dan 

Akuntabili

tas  

Terhadap 

Pengelolaa

Variabel 

independen 

dan dependen 

Hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa 

data dinyatakan 

memenuhi syarat 

untuk mengukur 

variabel yang diteliti 

dan berdasarkan uji 
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n 

Keuangan 

Desa 

normalitas data layak 

untuk dijadikan 

sampel dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan 

pengujian hipotesis 

dengan koefisien 

determinasi dapat 

diketahui bahwa 

transparansi dan 

akuntabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan 

desa sebesar 63,68% 

dan sisanya sebesar 

36,32% dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar 

penelitian yang tidak 

diteliti. 

Sumber : (Risya Umami, 2017) 

5 Dewi Kusuma 

Wardani Dan 

Ratih Ranika 

Putri Utami 

(2020)  

Pengaruh 

Transpara

nsi 

Pengelolaa

n 

Keuangan 

Dana 

Desa Dan 

Pemberda

yaan 

Masyaraka

t Terhadap 

Kesejahter

aan 

Masyaraka

t Desa 

Sidoharjo 

Variabel 

independen 

dan dependen 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komunitas 

pemberdayaan 

berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa 

Sidoharjo, 

Kecamatan Tepus 

Kabupaten 

Gunungkidul, 

sedangkan 

transparansi 

pengelolaan keuangan 

desa 

dana tidak 

mempengaruhi 

kesejahteraan 

masyarakat di Desa 

Sidoharjo Kecamatan 

Tepus, 

Kabupaten 

Gunungkidul. 

Sumber : (Wardani & Utami, 2020) 

6 Fitri Pengaruh Variabel Hasil penelitian ini 
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Sukmawati 

dan Alfi 

Nurfitriani 

(2019)  

Transpara

nsi Dan 

Akuntabili

tas 

Terhadap 

Pengelolaa

n 

Keuangan 

Desa  

(Studi 

Pada 

Pemerinta

h Desa Di 

Kabupaten 

Garut) 

independen 

dan dependen 

menunjukkan bahwa 

secara parsial 

transparansi tidak 

berpengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan 

desa, sedangkan 

akuntabilitas 

berpengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan 

desa. Akan tetapi 

secara simultan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

berpengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan 

desa dengan nilai 

kontribusi sebesar 

29,2%. 

Sumber : (Fitri Sukmawati, 2019) 

7 I Made Yoga 

Darma Putra 

dan 

Ni Ketut 

Rasmini 

(2019)  

Pengaruh 

Akuntabili

tas, 

Transpara

nsi, Dan 

Partisipasi 

Masyaraka

t Pada 

Efektivitas 

Pengelolaa

n Dana 

Desa 

Variabel 

independen 

dan dependen 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

akuntabilitas, 

transparansi, dan 

partisipasi masyarakat 

berpengaruh positif 

pada efektivitas 

pengelolaan dana desa 

di Kecamatan 

Abiansemal 

Kabupaten Badung. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik 

akuntabilitas, 

transparansi, dan 

partisipasi masyarakat 

maka efektivitas 

pengelolaan dana desa 

di Kecamatan 

Abiansemal 

Kabupaten Badung 

akan semakin baik. 

Sumber : (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Agensi 

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan 

kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang 

memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents, untuk melakukan semua 

kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil 

keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau 

lebih orang (principals) memerintah orang lain (agents) untuk melakukan 

suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat 

keputusan yang terbaik bagi principals. Jika kedua belah pihak tersebut 

mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka 

diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan 

principal (Meckling, 1976). Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia secara 

sadar atau tidak, Teori Agensi sebenarnya telah dipraktikkan, pada organisasi 

sektor publik yang dimaksud principals adalah Pemerintah dan masyarakat 

serta agents dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.  

Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan 

koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan 

transparansi mensyaratkan bahwa mereka yang memegang posisi kepercayaan 

publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan 
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menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana 

desa . 

B. Akuntabilitas 

1. Pengertian Akuntabilitas 

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, akuntabilitas yaitu perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan (Putri, 2021). 

Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakankepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mursyidi, 

2013). 

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
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berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban 

(Sedarmayanti, 2003). 

Akuntabilitas dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran 

dijelaskan tentang tanggungjawab seseorang yang terdapat dalam surat AZ-

Zalzalah/99:7-8 sebagai berikut: 

ا يسََهُ ﴿    ةٍ شَسًّ ةٍ خَيْسًا يسََهُ ﴿ ٨وَمَهْ يعَْمَمْ مِثقْاَلَ ذزََّ ﴾٧﴾ فمََهْ يعَْمَمْ مِثقْاَلَ ذزََّ  

Terjemahan: 
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya dan barang siapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, Niscaya dia akan melihat (balasan)nya 

pula”, (Departemen Agama RI, 1971). 

Makna dari sebuah surah yang di uraikan diatas menjelaskan bahwa 

keterkaitan dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintahan desa, 

yaitu apabila pemerintah desa dalam menjalankan tugas yang diamanahkan 

harus memiliki pertanggungjawaban yang baik dan akuntabel terkait dengan 

bagaimana mengelola harta atau kekayaan yang dimiliki oleh desa. 

Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya di dunia saja yang berupa laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa yang di sampaiakan 

kepada bupati, tetapi juga pertanggungjawwaban di akhirat. Dalam Tafsir Al- 

Misbah dijelaskan bahwa barang siapa yang berbuat 

kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, maka ia akan melihatnya 

dalam lembaran catatan amal perbuatan (shahifah) dan mendapatkan 

balasannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala perbuatan akan berujung 

pada sebuah pertanggungjawaban, maka dari itu akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban dianggap penting. Aktivitas atau kinerja para aparat desa 
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harus dilaporkan dalam wujud pertanggungjawaban kepada Allah sebagai 

otoritas yang paling tinggi, sebagai pemberi amanah dan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat desa.(Shihab, 2000) 

2. Dimensi Akuntabilitas 

Menurut Mahmudi (2010) terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu 

(Mahmudi, 2010): 

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Akuntabilitas hukum dan 

kejujuran adalah akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku 

jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. 

b. Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial adalah 

pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan 

organisasi secara efektif dan efisien. 

c. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program berkaitan dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau 

tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif 

program yang memberikan hasil dengan biaya yang minimal. 

d. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 

pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. 

e. Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas finansial adalah 

pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang 

publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan 

dan kebocoran dana serta korupsi. 
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C. Transparansi  

1. Pengertian Transparansi 

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 transparansi yaitu prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa 

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan (Putri, 2021). 

Transparansi adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya 

dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku 

(Dwijowijoto, 2004). Transparansi adalah keterbukaan (openess) pemerintah 

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. 

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi 

lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). 

Menurut Agoes dan Ardana (2009), transparansi adalah kewajiban bagi 

para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses 

keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan 

informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus 

lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak 

boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau 

ditunda-tunda (Putri, 2021). 
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Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Seluruh 

proses yang terjadi dalam suatu lembaga atau perusahaan perlu diketahui oleh 

para pemangku kepentingan sehingga penyediaan informasi harus relevan. 

Dengan adanya perilaku transparan akan mengurangi tingkat ketidakpastian 

dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pandangan Islam, transparansi 

merupakan kejujuran (Al-Shiddiq) sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat Al-An’am ayat/2:152, sebagai berikut: 

اوَلََ تقَْسَبىُا مَالَ انْيتَيِمِ إلََِّ بِانَّتيِ هِيَ أحَْسَهُ حَتَّىٰ يبَْهغَُ أشَُدَّهُ ۖ وَأوَْفىُا انْكَيْمَ وَانْمِيزَ   

هْدِ نَ بِانْقِسْطِ ۖ لََ وكَُهِّفُ وفَْسًا إلََِّ وُسْعهََا ۖ وَإِذاَ قهُْتمُْ فاَعْدِنىُا وَنىَْ كَانَ ذاَ قسُْبىَٰ ۖ وَبعَِ   

اكُمْ بِهِ نعَهََّكُمْ ترَكََّسُونَ ﴿  نِكُمْ وَصَّ ِ أوَْفىُا ۚ ذَٰ ﴾ ٢٥١اللََّّ  

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 

kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila 

kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia 

adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”, (Departemen Agama 

RI, 1971). 

Menurut tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa adapun larangan 

mendekati harta anak yatim, maksudnya, siapapun tidak boleh mendekati, 

menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim baik dari pihak wali 

maupun pihak lain kecuali pendekatan itu bertujuan untuk memelihara dan 

mengembangkan harta anak yatim. Jika anak yatim itu sudah dewasa barulah 

diserahkan harta tersebut kepadanya. Mengenai usia, para ulama menyatakan 

sekitar 15-18 tahun atau dengan melihat situasi dan kondisi anak, mengingat 

kedewasaaan tidak hanya didasarkan pada usia tapi pada kematangan emosi 
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dan tanggungjawab sehingga bisa memelihara dan mengembangkan hartanya 

dan tidak berfoya-foya atau menghamburkan warisannya. Tentang keharusan 

menyempurnakan takaran dan timbangan, perintah ini berulang kali 

disebutkan pada beberapa surah dalam Al-Qur’an dengan bermacam cara, 

bentuk dan hubungannya dengan persoalan yang bermacam-macam pula, 

(Shihab, 2000). 

Transparansi berarti informasi yang diberikan itu harus jujur dan 

terbuka kepada pada pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan 

bahwasanya pihak eksternal mempunyai hak atas informasi yang jujur dan 

akurat secara meneluruh atas perlakuan akuntansi aset biologis dalam hal 

penilaian aset tersebut. Melihat makna dari transparansi dapat kita simpulkan 

bahwasanya informasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan syarat 

transparansi. Dalam kaitannya dengan penilaian aset biologis berdasar pada 

nilai wajar, perusahaan harus menyajikan nilai aset biologis sesuai dengan 

kenyataan yang sebenarnya, serta semua fakta harus diungkapkan agar 

informasi keuangan dianggap tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. 

Model nilai wajar digunakan karena didukung dengan anggapan bahwa 

transparansi dapat terwujud akibat penggunaan model nilai wajar sehingga 

dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Selain itu, juga 

mencerminkan kondisi pasar saat itu. Namun pada kenyataannya, metode nilai 

wajar ini masih mengundang banyak perdebatan diberbagai kalangan. Maka 

dari itu peneliti menggunakan konsep AlShiddiq untuk mengelevasi perilaku 

transparan dalam menyajikan nilai aset biologis dalam laporan keuangan. 
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Dikatakan transparan apabila semua informasi diungkapkan secara jujur dan 

terbuka. Adapun kriteria dari transparansi meliputi: a) Mudah diakses oleh 

pihak yang berkepentingan, b) Mudah dipahami dan Jelas, c) Benar atau tidak 

menyesatkan. Sangat penting untuk menerapkan sikap jujur atau transparan 

dalam menyajikan suatu informasi keuangan karena selain 

pertanggungjawaban kepada manusia juga kita pertanggungjawabkan kepada 

Allah SWT. Secara idealnya, segala aktivitas yang dilakukan haruslah 

mengedepankan nilai kejujuran maupun keadilan agar tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan, (Kusmawati, 2020). 

2. Manfaat Transparansi Keuangan 

Menurut Medina (2012) manfaat transparansi keuangan yaitu (Putri, 

2021): 

a. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan 

kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga 

penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir. 

b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan 

masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap 

pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau 

pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih 

bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara 

terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah 

dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya 

masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan 

mendukung kebijakan tersebut. 

3. Prinsip Transparansi Keuangan 

Prinsip-prinsip transparansi keuangan yaitu (Mardiasmo, 2009): 

a. Informativeness (Informatif) 

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan 

mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholdersyang 

membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari 

informatif adalah: 

1) Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu 

agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya 

pengambilan keputusan tersebut. 

2) Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup 

dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal 

material. 

3) Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. 
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4) Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak 

menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan 

memanfaatkan informasi tersebut. 

5) Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat 

diperbandingkan antar periode waktu dengan instansi yang 

sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan 

keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja 

organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. 

b. Disclosure (Pengungkapan) 

Indikator dari pengungkapan yaitu: 

1) Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh 

atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau 

kurun waktu tertentu. 

2) Susunan Pengurus. Komponen dalam organisasi. Struktur 

organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan 

menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda 

tersebut diintergrasikan. 

3) Bentuk Perencanaan dan Hasil dari Kegiatan. Serangkaian 

tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

D. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disebut BLT-Dana Desa 

merupakan bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang 
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dananya bersumber pada Dana Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020b). 

Bantuan Langsung Tunai Desa selanjutnya disingkat BLT Desa adalah 

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk 

mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 

(Peraturan Menteri Keuangan, 2020). 

Menurut Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Tahun 2020, BLT-Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di 

desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic 

covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk 

setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan 

dan Rp300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya (Bappenas, 2020). 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Keuangan Menjadi Undang-Undang. 

b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
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c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.  

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan 

yang terkait dengan BLT-Dana Desa tercantum pada pasal 24 ayat 

2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 

32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50. 

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan 

Dana Desa tertulis dalam pasal 32A. 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 

Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan 

Musyawarah Desa Khusus. 
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i. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementrian desa PDTT Nomor 

9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis 

Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.  

j. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT Nomor 

12/PRI/00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan 

Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana 

Desa. 

3. Ketentuan Pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Pemerintah menegaskan dalam Peraturan Pemerintah pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain dana desa dapat 

digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan 

penanganan pandemiccovid-19, adapun ketentuan pelaksanaan BLT dalam 

pengelolaan keuangan desayang tertuang dalam Instruksi Mendagri No 3 

Tahun 2020 (Instruksi Mendagri, 2020), sebagai berikut: 

a. BLT dianggarkan melalui jenis belanjatak terduga pada sub bidang 

keadaan mendesak, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat 

dan mendesak berskala lokal desa dengan mengacu pada ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

b. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01 

c. Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, 

mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan 



27 
 

 

waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari 

Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian 

Keuangan dan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan 

transmigrasi. 

d. Penyaluran BLT dari APBDesa dapat dilakukan secara tunai atau non 

tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang 

lainnya milik pemerintah) ke penerima BLT, yang diatur lebih lanjut 

oleh pemerintah Kabupaten/Kota.  

4. Mekanisme Penyaluran BLT-DD 

Mekanisme penyaluran dana BLT-DD menurut Instruksi Mendagri No 

3 Tahun dibagi menjadi tigacara yaitu secara tunai, non tunai melalui transfer 

bank, dan secara cashless. Penjelasan dari ketiga mekanisme yaitu sebagai 

berikut (Instruksi Mendagri, 2020): 

a. Penyaluran BLT secara tunai 

1) Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara 

langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan 

menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan. 

2) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima 

atau kwitansi. 

b. Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer bank 

1) Penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai KTP 

dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kaur selaku 

pelaksana anggaran. 
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2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah 

diajukan Kaur selaku pelaksana kegiatan Anggaran yang telah 

diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur 

Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening 

kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima BLT. 

3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar 

rekening. 

4) Bukti transfer kemudian direkap dan menjadi bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT. 

c. Penyaluran BLT secara non tunai melalui Cashless 

1) Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran 

transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. 

Penggunaan uang elektronik di Indonesia mengacu pada Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. 

Pada peraturan tersebut dituliskan bahwa uang elektronik adalah 

alat pembayaran yang memenuhi unsur: (1) diterbitkan atas dasar 

nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai 

uang disimpan secara elektronik dalam suatu media serveratau 

chip; dan nilai uang elektronik yang dikelola penerbit bukan 

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur perbankan. 
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2) Pencatatan data indentitas pengguna berupa: 

a) Unregistered yaitu uang elektronik yang data identitas 

penggunaannya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada 

penerbit. 

b) Registered yaitu uang elektronik yang data identitas 

penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit. 

3) Penerapan cashless ini lebih praktis tetapi pengguna harus 

memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi, karena 

metode cashless berbasis pada sistem elektronik. Sistem cashless 

menuntut penggunanya untuk dapat berinteraksi dan menggunakan 

perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EDC, 

maupun smartphone.  

4) Penyaluran BLT secara cashless, Kaur/Kasi selaku pelaksana 

kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik 

didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Desa 

dengan jumlah sesuai peraturan perundangan kepada penerima 

bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan 

bantuan. Apabila diperlukan untuk pengisian uang elektronik 

selanjutnya, dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Kasi/Kaur 

selaku pelaksana kegiatan angggaran yang telah diverifikasi 

Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa.e). Bukti 

penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu 
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elektronik di belakang kartu ada nomor kartu yang jadi identitas 

penerima manfaat pada kolom penerima BLT menggunakan bukti 

tanda terima atau kwitansi. 

5. Kriteria Penerima BLT-Dana Desa 

Menurut Panduan Pendataan BLT-DD Tahun 2020 adapun kriteria 

calon penerima BLT-dana desa yaitu (Bappenas, 2020): 

a. Tidak mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)/BPNT 

(Bantuan Pangan Non Tunai)/pemilik Kartu Prakerja; 

b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan 

ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan); 

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.Penetapan 

data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dengan Musdesus. 

Musdesus juga dapatmembahas pemilahan target sasaran dan jenis 

program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target 

sasaran program bantuansosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-

Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal 

sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong royong. 

E. Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan pengendalian 

terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan 

akurasi dan kelengkapan informasi. Pengertian sistem pengendalian internal 

adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh 

manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau 
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keyakinan memadai atas tercapainnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (Mahmudi, 2010:20) 

Sistem pengendalian internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan (Hamsinar, 2017). 

SPIP ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Unsur SPIP terdiri atas: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian 

risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) 

pemantauan pengendalian internal (Martini, 2019). 

Sistem pengendalian Internal Pemerintah menurut Widari dan Sutrisno 

(2017: 119) adalah suatu hal yang integral tergahadap tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus baik oleh pimpinan ataupun pegawai 

semata-mata untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
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suatu organsisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan 

keuangan dan ketaatan terhadap perundang-undangan (Liziana Widari, 2017). 

SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang dijalankan dengan maksimal 

akan mendorong sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Sistem 

pengendalian internal akan lebih berguna apabila didukung dengan penerapan 

standar akuntansi pemerintah sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan 

keuangan akan menghasilkan laporan keuangan menjadi berkualitas. Dengan 

demikian, semakin baik penerapan SAP dan diperkuat dengan sistem 

pengendalian internal yang memadai maka akan menghasilkan keluaran 

berupa kualitas informasi laporan keuangan dana desa yang baik pula untuk 

menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam 

memperbaiki pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu 

yang akan datang (Achmad, 2018). 

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) sistem pengendalian 

internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) Keandalam 

pelaporan keuangan, b) Efektifitas dan efisiensi operasi, c) Kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Ananda, 2018). Sebagai 

pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat 

juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan 

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah 
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meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan 

pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan 

(Arif Widyatama, Lola Novita, 2017). 

F. Kerangka Pikir 

Pemerintah desa sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk 

menjalankan pemerintahan di desa harus mempertanggungjawabkan 

kinerjanya kepada masyarakat untuk menciptakan pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan 

adanya akuntabilitas dan transparansi dengan sistem pengendalian internal 

sebagai variabel moderasi. Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir yang 

dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa 

Akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan 

dengan penggunaan sumber daya publik kepada principal (Mahmudi, 2010). 

Teori keagenan menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau 

Akuntabilitas  

(X1) 

Transparansi   

(X2) 

Sistem Pengendalian 
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Bantuan Langsung 
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lebih (principals) memperkerjakan orang lain (agents) untuk memberikan 

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan 

kepada agents tersebut. Hubungan antara principals dan agents dapat 

mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetric 

information) karena agents berada pada posisi yang memiliki informasi yang 

lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principals, dengan 

asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan 

diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan 

mendorong agents untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui principal. Konflik keagenan tersebut bisa diatasi dengan adanya 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikarenakan 

semua aktivitas agen dalam hal ini perangkat desa dapat dipertanggung 

jawabkan kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Meckling, 1976). 

Jadi dengan akuntabilitas yang baik maka dalam pengelolaan keuangan 

alokasi dana desa akan baik. Berdasarkan Penelitian menunjukan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Risya 

Umami, 2017). Penelitian Putra (2017) menunjukan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (I. P. A. S. Putra, 2017). 

Penelitian Kisnawati (2017) menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa (Kisnawati, 2017). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis: 
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H1: Akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa. 

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan 

pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi memberikan 

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan  sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan (Krina, 2003). Hubungan agensi muncul ketika 

satu orang atau lebih (principals) memperkerjakan orang lain (agents) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara principal dan 

agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetric 

information) karena agents berada pada posisi yang memiliki informasi yang 

lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principals, dengan 

asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan 

diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan 

mendorong agents untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui principals (Meckling, 1976). Konflik keagenan tersebut bisa diatasi 
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dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa 

dikarenakan semua aktivitas agen dalam hal ini perangkat desa dapat 

dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga semua pihak yang berkaitan 

mengetahui aktivitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Transparansi 

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang- undangan (Wicaksono, 2018). 

Jadi dengan transparansi yang baik maka dalam pengelolaan keuangan 

alokasi dana desa akan baik. Berdasarkan Penelitian Umami & Nurodin 

(2017) menunjukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan 

keuangan desa (Risya Umami, 2017). Penelitian Putra (2017) menunjukan 

bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa(I. P. 

A. S. Putra, 2017). Penelitian Kisnawati (2017) menunjukan bahwa 

transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana 

desa (Kisnawati, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan 

hipotesis : 

H2: Transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa. 

 



38 
 

 

3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai 

Variabel Moderasi 

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 

oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 

Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external 

control) yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Akuntabilitas publik 

akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat 

berjalan secara efektif dan mewujudkan good governance, (Kurniawan, 2012). 

Selain akuntabilitas, penerapan sistem pengendalian intern merupakan 

kunci dalam mewujudkan good governance. Hal tersebut perlu diperhatikan 

karena sesuai dengan amanah pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 

tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, dinyatakan 

bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, 

transparan, dan akuntabel, wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Pengendalian internal pada 

pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). 

Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki fungsi untuk memberi 

keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, 
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pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang, (Kartika, 

2013). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3: Sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara  akuntabilitas 

dengan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

4. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai 

Variabel Moderasi 

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan dalam proses 

penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi 

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang 

sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

hidup masyarakat (Hamsinar, 2017). Penelitian lain tentang transparansi 

dilakukan oleh (Kusuma, 2012) penelitian penggunaan prinsip good 

governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. 

Transparansi anggaran merupakan salah satu konsep dalam penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Transparansi kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk 

mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Melalui 

transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan 

untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk 

diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta 

implementasi kebijakan tesebut. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah 
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terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam 

kegiatan pemerintah seperti korupsi, (Kusuma, 2012). 

Peran Sistem Pengendalian internal adalah untuk meningkatkan 

kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem 

pengendalian internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pada 

tahun 2008, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang 

mengatur Sistem pengendalian internal baru ditetapkan pada tahun 2010 yaitu 

PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal (SPI) . 

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4: Sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara transparansi 

dengan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang akan 

digunakan dalam penyusunan proposal, yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk angka–angka yang masih perlu dianalisis. jenis penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 

statistik. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi dan 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statitik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Berdasarkan karasteristik masalah 

penelitian maka diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif yang 

merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari 

suatu populasi. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah di Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian korelasional (Correlational 

Research) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan 

korelasional antara dua variabel atau lebih yaitu penelitian studi kasus dan 

lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah 
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yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang 

diteliti, serta intraksinya dengan lingkungan. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih 

abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang 

dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel 

yang digunakan. Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2011). 

Dalam penelitian ini, digunakan tiga macam variabel penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

a. Variabel terikat (Dependen) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa. Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan karakteristik kualitatif laporan 

keuangan pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat 

mencapai tujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat 

dipahami. 
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b. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2011). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah akuntabilitas, 

dan transparansi. 

c. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel 

dependen, (Sugiyono, 2011). Variabel moderasi merupakan tipe variabel yang 

mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat 

atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-

variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung 

pada variabel moderasi. Oleh karena itu, variabel moderasi dinamakan pula 

dengan variabel contigency. 

Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian 

terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan 

akurasi dan kelengkapan informasi. Sistem Pengendalian Internal dalam 

penelitian ini diproksikan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Akuntabilitas 

(X1) 

Akuntabilitas adalah 

kewajiban pihak 

pemegang amanah 

(agent) untuk 

1. Akuntabilitas 

kejujuran dan 

hukum 

2. Akuntabilitas 

Likert 
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memberikan 

pertanggungjawaban, 

menyajikan, 

melaporkan, dan 

mengungkapkan 

segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi 

amanah (principal) 

yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk 

meminta 

pertang jawaban 

tersebut 

(Mardiasmo, 2009) . 

Manajerial 

3. Akuntabilitas 

program 

4. Akuntabilittas 

kebijakan 

5. Akuntabilitas 

Finansial 

(Mardiasmo, 2009) 

Transparansi 

(X2) 

Transparansi adalah 

penjelasan manajemen 

organisasi sektor publik 

tentang aktivitas, 

program dan kebijakan 

yang sudah, sedang dan 

akan dilakukan beserta 

Sumber daya yang 

digunakannya. 

1. Informatif 

2. Keterbukaan 

3. Pengungkapan 

Likert 

(Mahmudi, 2015) 

Pengelolaan 

Bantuan 

Langsung 

Tunai Dana 

Desa (Y) 

pengelolaan adalah 

seluruh rangkaian 

kegiatan yang dimulai 

dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, 

penatausahaan, 

pelaporan hingga 

pertanggung jawaban 

yang dilaksanakan 

dalam 

satu tahun anggaran, 

terhitung mulai 1 

Januari sampai dengan 

31 

Desember (PP No 113 

tahun 2014) 

1. Tahap 

perencanaan 

2. Tahap 

pelaksanaan 

3. Tahap 

penatausahaan 

4. Tahap pelaporan 

5. Tahap 

pertanggungjaw

aban 

Likert 

(Ultafiah, 2017) 

Variabel 

Moderasi 

Sistem pengendalian 

intern (SPI) menurut 

1. Lingkungan 

Pengendalian 

Likert 
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Sistem 

pengendalian 

intern (M) 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 

adalah "Proses yang 

integral pada tindakan 

dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai 

untuk memberikan 

keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui 

kegiatan yang efektif 

dan 

efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, 

pengamanan aset 

negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

2. Penilaian 

Resiko 

3. Kegiatan 

Pengendalian 

4. Informasi dan 

Komunikasi 

5. Pemantauan 

(Drama, 2014) 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing 

study). Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan 

antar variabel yang akan diuji yang didasarkan dengan teori yang ada. 

Penelitian ini berusaha menganalisa pengaruh akuntabilitas dan transparansi 

terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem 

pengendalian internal sebagai variabel moderasi di Kabupaten Gowa. Analisis 

faktor-faktor mencoba mengkaji hubungan internal dari sejumlah variabel-

variabel. Variabel-variabel yang erat hubungannya akan bergabung 

membentuk sebuah faktor dimana setiap faktor yang terbentuk 

menggambarkan ciri dari variabel pembentuknya. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 
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E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut (Sugiyono, 2011). 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu, (Indriantoro, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai perangkat desa. 

2. Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut menurut (Sugiyono, 2011). Untuk menentukan ukuran 

sampel dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan (Arikunto, 2010), 

apabila populasi kurang dari seratus lebih baik diambil seluruhnya sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi (sensus), artinya keseluruhan 

populasi diambil sebagai objek penelitian (total sampling). Jadi sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. 

F. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, 

yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakterisktik dari 

seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). 

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 
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(tidak melalui perantara media). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer ini 

berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada kepala 

desa, sekretaris, bendahara, pengurus BLT dana desa, pegawai kantor desa 

serta para toko masyarakat. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Observasi 

Adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada kantor desa 

yang ada di Kecamatan Bontonompo untuk kemudian dilakukan pencatatan 

secara sistematik. 

2. Kuesioner 

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. (Sugiyono, 2011) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan jenis data kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur 
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variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan Sistem Pengendalian 

internal sebagai variabel moderasi (M) terhadap pengelolaan bantuan langsung 

tunai dana desa (Y). Peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yaitu 

angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden 

tinggal memberikan tanda centang (√) pada kolom atau tempat yang sesuai. 

Menurut (Riduwan, 2012) kelebihan dari model tertutup adalah responden 

mudah dalam memberikan penilaian, mudah dalam pemberian kode dan 

responden tidak perlu menulis lebih banyak. Penelitian ini menggunakan skala 

likert satu sampai lima. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dalam skala likert, variabel yang akan di ukur dan dijabarkan menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item–item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini untuk setiap item dari 

masing-masing indikator di atas baik variabel independen maupun variabel 

dependen dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dimana jawaban 

diberikan skor sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS) = skor 5 

2. Setuju (S) = skor 4 

3. Ragu-ragu (R) = skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) = skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1 
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H. Teknik pengolahan Data Dan Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menjelaskan terkait data yang telah 

dikumpulkan dari responden yang kemudian akan dibuat kesimpulan dari data 

tersebut. Dalam mengelolah data tersebut digunakan aplikasi SPSS 20. 

Beberapa teknik analisis data yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis data deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel yang diteliti. Uji ini mencakup mencakup nilai rata-rata, 

nilai minimum, nilai maksimum dan nilai standar deviasi dari data penelitian. 

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

demograsi responden penelitian dan deskriptif setiap pernyataan kuesioner. 

Data demografi tersebut yaitu: jenis kelamin, usia, lama bekerja, dan 

pendidikan terkahir. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Validitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. 

Suatu instrumen yang valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi, yang 

berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas 

dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan 

dalam kuesioner dengan skor totalnya.  
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Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian 

atau intrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan 

nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan 

secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan 

dengan skor dengan menggunakan metode Product Moment Pearson 

Correlation. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Pengukuran relibilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

repeated measure (pengukuran ulang) dan one shot (pengukuran sekali saja). 

Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan one shot atau 

pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pernyataan lain atau mengukur korelasi antar pernyataan lain. Untuk menguji 

reliabilitas kuesioner digunakan teknik Cronbach Alpha, Reabilitas suatu 

instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila nilai koefisien 

Cronbach Alpha yang diperoleh >0,60. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji t dan 

f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau 
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asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distrbusi normal, dan (b) normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal.  Jika distribusi data residual normal. 

Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov. 

Dasar pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah: 

1) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05 

menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi 

0,05 tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 
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ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara 

mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 

2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 

multikolonieritas pada penelitian tersebut. 

c. Uji Autokolerasi  

Menurut Imam Ghozali, 2012:110 (Ghozali, 2012) uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi maka ada indikasi 

masalah autokorelasi. Untuk mengetahui adanya korelasi atau tidak maka 

dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Run Tast. Jika nilainya diatas 

0,05 (> 0,05) maka tidak terjadi autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastiditas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

ada/tidaknya pola tertentu pada grafik Scattter Plot dengan ketentuan: 
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1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur maka menujukkan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda (multiple regression) untuk mengukur 

seberapa pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Rumus yang digunakan untuk menguji pengaruh antar dua variabel tersebut 

yaitu:  

Y= α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan :  

Y   = Pengelolaan BLT-DD  

α   = Konstanta  

X1   = Akuntabilitas 

X2   = Transparansi 

β 1-β 3  = Koefisien regresi berganda  

e   = error term  

b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

Uji selisih mutlak digunakan untuk menguji moderasi dengan 

menggunakan model selisih dari variable independen, dengan rumus yang 

digunakan sebagai berikut:  

Y= α + β1X1 + β2X2+ β3Z+ β4 |X1-Z| + β5 |X2-Z| + e 
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Keterangan :  

Y   = Pengelolaan BLT-DD  

α   = Nilai Konstanta  

β   = Nilai Koefisien Variabel  

e   = Eror Term  

X1   = Akuntabilitas 

X2   = Transparansi 

Z   = Sistem Pengendalian Internal  

|X1- Z| = interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara X1 

dan Z  

|X2- Z|  = interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara X2 

dan Z  

Perhitungan dengan SPSS 20 akan diperoleh keterangan tentang 

koefisien determinasi (R2 ), Uji F, Uji T untuk menjawab perumusan masalah 

penelitian. Berikut ini kerangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu: 

1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam 

pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai 

Adjusted R Square (Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel 

bebas yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan 

public mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai R2 

mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai 
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besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan 

jika Adjusted R2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variable dependen sangat terbatas. 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah: 

a) Jika Koefisien determinasi mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen tidak kuat. 

b) Jika Koefisien determinasi mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen kuat. 

2) Uji Signifikansi Hitung t (Uji Parsial) 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik t yang pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini 

digunakan untuk menguji partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan 

transparansi kebijakan publik secara parsial terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan 

tingkat signifikansi α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau 

penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi Jika 

nilai probabilitas signifikansi < α, maka hipotesis diterima, begitu pula 

sebaliknya. 

Dalam menentukan klarifikasi variabel moderasi terdiri atas empat 

jenis yaitu: 
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Tabel 3.2 

Kriteria Penentuan Variabel Moderating 

No Tipe Moderasi Koefisien 

1 Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2 Quasi Moderasi b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4 Prediktor b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

Sumber : (Bulutoding et al., 2020) 

Keterangan: 

  : Variabel Sistem Pengendalian Internal  

  : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum  

1. Gambaran umum kecamatan bontonompo 

Kecamatan Bontonompo merupakan salah satu kecamatan yang ada 

dalam wilayah administratif Kabupaten Gowa. Luas wilayah Kabupaten Gowa 

adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah provinsi 

Sulawesi selatan. Wilayah kabupaten gowa terbagi dalam 18 kecamatan. 

Wilayah kabupaten gowa sebagian besar berupa daratan tinggi berbukit-bukit 

yaitu sekitar 72, 26% yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan Parangloe, 

Mamuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungayya, 

Bontolempangang, Tompo Bulu, dan Biring Bulu. Selebihnya 27,74% berupa 

dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni 

kecamatan Somba Upu, Bontomarannu, Pattalassang, Palangga, Barombong, 

Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan.  

Ibu kota Kecamatan Bontonompo berada di Kelurahan Tamallayang 

yang berjarak sekitar 18,5 Km ke arah selatan dari ibu kota Kabupaten Gowa 

atau ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 45 menit dari Kota 

Makassar. Kabupaten yang berada pada bagian selatan provinsi Sulawesi 

selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain yaitu, di sebelah utara 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Kota Maros. Disebelah timur 

berbatasan dengan  Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan 
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dibagian barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Padi dan bata 

merah merupakan produksi lokal andalan kecamatan ini, karena seluruh 

wilayahnya merupakan dataran rendah yang merupakan sawah - sawah. 

Mayoritas penduduk Kecamatan Bontonompo berprofesi sebagai petani, PNS, 

dan sebagian lagi lainnya wiraswasta. Berikut peta administrasi Kecamatan 

Bontonompo: 

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Bontonompo 

 
Sumber: Kecamatan Bontonompo Dalam Angka 2020 

Kecamatan Bontonompo terdiri dari 11 Desa dan 3 Kelurahan. Yakni 

Desa Barembeng, Desa Bategulung, Desa Bontobiraeng, Desa Bontobiraeng 
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Selatan, Desa Bontolangkasa Utara, Desa Bontolangkasa Selatan, Desa 

Bulogading, Desa Kalebarembeng, Desa Katangka, Desa Manjapai, Desa 

Romanglasa, dan Kelurahan Bontonompo, Kelurahan Kalaserena, serta 

Kelurahan Tamallayang. Visi dari Kecamatan Bontonompo 

“Terwujudnya Kualitas hidup masyarakat dengan pelayanan Prima 

profesional dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan ” dan 

misi dari Kecamatan Bontonompo adalah “Meningkatkan kualitas 

pelayanan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, 

perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban 

serta kesekretariatan”. Berikut disajikan secara spesifik terkait dengan luas 

wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Bontonompo dalam tabel 4.1 

berikut ini:  

Tabel 4.1 Gambaran Geografis dan Demografis Umum Kec. 

Bontonompo 

Desa/Kelurahan Luas Wilayah       Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Manjapai  2.42 3.404 

Barembeng  2.72 3.600 

Kalebarembeng  3.06 3.547 

Bontolangkasa 

Selatan 
2.00 3.532 

Bategulung 2.68 1.802 

Bontolangkasa Utara 2.38 2.768 

Katangka 2.12 1.997 

Kalase’rena 2.34 3.082 

Tamallayang 1.85 5.419 
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Bontonompo 1.42 4.238 

Bontobiraeng 

Selatan 
1.45 3.100 

Bontobiraeng Utara 2.45 1.853 

Romanglasa 2.00 2.482 

Bulogading 1.50 1.622 

Total 30.39 42.154 

Sumber: Kecamatan Bontonompo Dalam Angka (2020) 

 

B. Hasil Uji Analisis Deskriptif 

1. Deskriptif Instrumen 

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan kuisioner sebagai 

instrument penelitian utama. Kuisioner tersebut dibagikan ke responden untuk 

diisi, dalam hal ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan 

Bontonompo. 

Adapun deskripsi kuisioner yang telah dibagikan dan diterima kembali 

oleh peneliti, yaitu: 

Tabel 4.2  

Analisis Deskriptif 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuisioner yang di sebar 150 100% 

Kuisioner yang tidak dikembaikan 0 0% 

Kuisioner yang tidak terisi 0 0% 

Kuisioner yang dapat diolah 150 100% 

Sumber: Data Diolah (2022) 

 

2. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini, responden yang mengisi kuisioner ada 150 orang 

perangkat desa yang ada di Kecamatan Bontonompo. Dari 150 kuisioner yang 

disebar, semua kuisioner kembali dengan sempurna dan akan diolah lebih 
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lanjut. Karakteristik responden di kelompokkan menurut jenis kelamin, usia, 

dan tingkat pendidikan. Adapun karakteristik responden yang dimaksud akan 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 

Persentase Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase % 

1 Laki-Laki 111 74.0% 

2 Perempuan 39 26.0% 

 Jumlah 150 100.0% 

      Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa yang paling 

banyak mengisi kuisioner adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 111 

orang dengan persentase 74.0%. Sedangkan, berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 39 orang  dengan persentase 26.0%. 

b. Karekteristik Berdasarkan Usia Responden 

Tabel 4.4 

Persentase Usia Responden 

No Usia Frekuensi (Orang) Persentase % 

1 < 25 3 2.0% 

2 26-30 23 15.3% 

3 31-40 48 32.0% 

4 41-50 57 38.0% 

5 51-60 19 12.7% 

 Jumlah 150 100.0% 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan usia, tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden 

dengan frekuensi terbanyak adalah responden yang memiliki usia 41-50 

tahun sebanyak 57 orang dengan persentase 38.0%. Sedangkan jumlah 
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responden dengan jumlah terendah adalah responden yang memiliki usia < 

25 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 2.0%. 

c. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 4.5 

Persentase Tingkat Pendidikan Responden 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi (Orang) Persentase % 

1 SD - - 

2 SMP - - 

3 SMA/SMK 119 79.3% 

4 D3 - - 

5 S1 31 20.7% 

6 S2 -  

 Jumlah 150 100.0% 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan data tingkat pendidikan responden pada tabel 4.5 

menunjukkan bahwa jumlah responden dengan frekuensi terbanyak 

terdapat pada tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 119 orang dengan 

persentase 79.3%. Sedangkan jumlah responden dengan frekuensi terendah 

adalah responden dengan tingkat pendidikan Strata satu (S1) sebanyak 31 

orang dengan persentase 20.7%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa perangkat desa di Kecamatan Bontonompo kebanyakan memiliki 

tingkat pendidikan SMA/SMK. 
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2. Uji Analisis Deskriptif 

a. Hasil Uji Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Akuntabilitas (X1) 150 22 36 29.10 3.466 

Transparansi (X2) 150 16 32 25.09 3.274 

Pengelolaan BLT-DD (Y) 150 22 40 31.70 3.870 

Sistem Pengendalian 

Internal (M) 
150 16 28 22.69 2.677 

Valid N (listwise) 150     

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada tabel 4.6 menunjukkan statistik dari variabel-variabel 

penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, hasil analisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif terhadap akuntabilitas menyatakan nilai terendah 

sebesar 22, nilai tertinggi sebesar 36, mean (rata-rata) sebesar 29.10 

dengan standar deviasi sebesar 3.466. Selanjutnya hasil analisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif terhadap transparansi menyatakan nilai 

terendah sebesar 16, nilai tertinggi sebesar 32, mean (rata-rata) sebesar 

25.09 dengan standar deviasi sebesar 3.274. Kemudian variabel 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa menyatakan bahwa nilai 

terendah sebesar 22, nilai tertinggi sebesar 40, mean (rata-rata) sebesar 

31.70 dengan standar deviasi sebesar 3.870. Selanjutnya hasil analisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap sistem pengendalian 
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internal menyatakan nilai terendah sebesar 16, nilai tertinggi sebesar 28, 

mean (rata-rata) sebesar 22.69 dengan standar deviasi sebesar 2.677. 

b. Hasil Uji Analisis Deskriptif Pertanyaan 

1. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas (X1) 

Analisis deskriptif responden mengenai variabel akuntabilitas 

didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan yang terdapat dalam 

kuisioner yang telah disebar. Variabel jawaban responden untuk variabel 

akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Akuntabilitas (X1) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
N Skor Mean 

STS TS S SS 

X1.1 0 10 92 48 
150 488 3,25 

0,0% 6,7% 61,3% 32,0% 

X1.2 0 6 100 44 
150 488 3,25 

0,0% 4,0% 66,7% 29,3% 

X1.3 0 13 92 45 
150 482 3,21 

0,0% 8,7% 61,3% 30,0% 

X1.4 1 5 107 37 
150 480 3,20 

0,7% 3,3% 71,3% 24,7% 

X1.5 1 18 83 48 
150 478 3,19 

0,7% 12,0% 55,3% 32,0% 

X1.6 1 17 88 44 
150 475 3,17 

0,7% 11,3% 58,7% 29,3% 

X1.7 0 9 97 44 
150 485 3,23 

0,0% 6,0% 64,7% 29,3% 

X1.8 0 6 100 44 
150 488 3,25 

0,0% 4,0% 66,7% 29,3% 

X1.9 0 7 85 58 
150 501 3,34 

0,0% 4,7% 56,7% 38,7% 

Rata-Rata Keseluruhan 3,23 

Sumber: Data Diolah (2022) 



65 
 

 

Pada data di atas, skor mean tertinggi terdapat pada pertanyaan 

kesembilan (3,34) dan terendah pada pernyataan keenam (3,17). Skor 

keseluruhan nilai mean 3,32 mempresentasikan bahwasanya responden 

sangat setuju bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

2. Analisis Deskriptif Variabel Transparansi (X2) 

Analisis deskriptif responden mengenai variabel transparansi 

didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan yang terdapat dalam 

kuisioner yang telah disebar. Variabel jawaban responden untuk variabel 

transparansi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Transparansi (X1) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
N Skor Mean 

STS TS S SS 

X1.1 
0 16 85 49 

150 483 3,22 
0,0% 10,7% 56,7% 32,7% 

X1.2 
0 27 89 34 

150 457 3,05 
0,0% 18,0% 59,3% 22,7% 

X1.3 
1 23 90 36 

150 461 3,07 
0,7% 15,3% 60,0% 24,0% 

X1.4 
0 23 89 38 

150 465 3,10 
0,0% 15,3% 59,3% 25,3% 

X1.5 
0 15 94 41 

150 476 3,17 
0,0% 10,0% 62,7% 27,3% 

X1.6 
3 22 90 35 

150 457 3,05 
2,0% 14,7% 60,0% 23,3% 

X1.7 
1 8 98 43 

150 483 3,22 
0,7% 5,3% 65,3% 28,7% 

X1.8 
0 10 98 42 

150 482 3,21 
0,0% 6,7% 65,3% 28,0% 

Rata-Rata Keseluruhan 3,14 

Sumber: Data Diolah (2022) 
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Pada data di atas, skor mean tertinggi terdapat pada pertanyaan 

kesatu dan ketujuh (3,22) dan terendah pada pernyataan kedua dan keenam 

(3,05). Skor keseluruhan nilai mean 3,14 mempresentasikan bahwasanya 

responden sangat setuju bahwa transparansi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

3. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (Y) 

Analisis deskriptif responden mengenai variabel pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa didasarkan pada jawaban responden atas 

pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner yang telah disebar. Variabel 

jawaban responden untuk variabel pengelolaan bantuan langsung tunai 

dana desa dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Pengelolaan Bantuan Lansung 

Tunai Dana Desa (Y) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
N Skor Mean 

STS TS S SS 

Y1 
0 19 92 39 

150 470 3,13 
0,0% 12,7% 61,3% 26,0% 

Y2 
0 19 92 39 

150 470 3,13 
0,0% 12,7% 61,3% 26,0% 

Y3 
0 17 91 42 

150 475 3,17 
0,0% 11,3% 60,7% 28,0% 

Y4 
1 17 94 38 

150 469 3,13 
0,7% 11,3% 62,7% 25,3% 

Y5 
0 16 84 50 

150 484 3,23 
0,0% 10,7% 56,0% 33,3% 

Y6 
0 30 80 40 

150 460 3,07 
0,0% 20,0% 53,3% 26,7% 

Y7 
0 20 91 39 

150 469 3,13 
0,0% 13,3% 60,7% 26,0% 
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Y8 
1 17 96 36 

150 467 3,11 
0,7% 11,3% 64,0% 24,0% 

Y9 
0 8 96 46 

150 488 3,25 
0,0% 5,3% 64,0% 30,7% 

Y10 
0 6 85 59 

150 503 3,35 
0,0% 4,0% 56,7% 39,3% 

Rata-Rata Keseluruhan 3,17 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada data di atas, skor mean tertinggi terdapat pada pertanyaan 

kesepuluh (3,35) dan terendah pada pernyataan keenam (3,07). Skor 

keseluruhan nilai mean 3,17 mempresentasikan bahwasanya responden 

sangat setuju bahwa pengelolaan bantuan lansung tunai dana desa 

memiliki pengaruh yang sangat penting. 

4. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (M) 

Analisis deskriptif responden mengenai variabel sistem 

pengendalian internal yang didasarkan pada jawaban responden atas 

pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner yang telah disebarkan pada 

responden. Variabel jawaban responden untuk variabel sistem 

pengendalian internal dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 

Deskriptif Item Pertanyaan Variabel Sistem Pengendalian Internal 

(M) 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi dan Persentase 
N Skor Mean 

STS TS S SS 

M1 
1 13 88 48 

150 483 3,22 
0,7% 8,7% 58,7% 32,0% 

M2 
0 14 89 47 

150 483 3,22 
0,0% 9,3% 59,3% 31,3% 

M3 
2 16 84 48 

150 478 3,19 
1,3% 10,7% 56,0% 32,0% 

M4 2 14 85 49 150 481 3,21 
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1,3% 9,3% 56,7% 32,7% 

M5 
0 10 92 48 

150 488 3,25 
0,0% 6,7% 61,3% 32,0% 

M6 
0 8 84 58 

150 500 3,33 
0,0% 5,3% 56,0% 38,7% 

M7 
0 10 89 51 

150 491 3,27 
0,0% 6,7% 59,3% 34,0% 

Rata-Rata Keseluruhan 3,24 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada data tabel 4.10, skor mean tertinggi terdapat pada pertanyaan 

keenam (3,34) dan terendah pada pernyataan ketiga (3,19). Skor 

keseluruhan nilai mean 3,24 mempresentasikan bahwasanya responden 

sangat setuju bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

C. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar 

dari nilai r tabel. Adapun hasil dari uji validitas dari setiap instrument-

instrumen variabel, yaitu: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Akuntabilitas 

X1.1 0.657 

0.160 

Valid 

X1.2 0.704 Valid 

X1.3 0.740 Valid 

X1.4 0.643 Valid 

X1.5 0.723 Valid 

X1.6 0.690 Valid 

X1.7 0.690 Valid 

X1.8 0.592 Valid 

X1.9 0.626 Valid 
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Transparansi 

X2.1 0.622 

0.160 

Valid 

X2.2 0.673 Valid 

X2.3 0.730 Valid 

X2.4 0.706 Valid 

X2.5 0.658 Valid 

X2.6 0.747 Valid 

X2.7 0.619 Valid 

X2.8 0.536 Valid 

Pengelolaan 

Bantuan 

Langsung 

Tunai Dana 

Desa 

Y.1 0.780 

0.160 

Valid 

Y.2 0.771 Valid 

Y.3 0.790 Valid 

Y.4 0.728 Valid 

Y.5 0.757 Valid 

Y.6 0.653 Valid 

Y.7 0.697 Valid 

Y.8 0.756 Valid 

Y.9 0.163 Valid 

Y.10 0.177 Valid 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

M.1 0.705 

0.160 

Valid 

M.2 0.710 Valid 

M.3 0.796 Valid 

M.4 0.786 Valid 

M.5 0.434 Valid 

M.6 0.424 Valid 

M.7 0.467 Valid 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Hasil uji validitas pada tabel 4.11 memperlihatkan bahwa semua 

item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing 

pertanyaan memperoleh r hitung > r tabel, maka item soal angket tersebut 

valid dan masing-masing pertanyaan memiliki nilai signifikansi 0.000 atau 

0.05. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner sesuai 

dengan indikator dan variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila 

jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian 
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ini digunakan dengan teknik Cronbach Alpha dan instrument dalam 

kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila nilai koefisien Cronbach Alpha 

yang diperoleh > 0.60. Hasil Reliabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

No  Variabel  Cronbach’s Keterangan  

1 Akuntabilitas 0.849 Reliabel 

2 Transparansi 0.818 Reliabel 

3 Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa 

0.836 Reliabel 

4 Sistem Pengendalian Internal  0.740 Reliabel 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari 

semua variabel > 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang 

digunakan untuk menerapkan variabel akuntabilitas, transparansi, 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, dan sistem pengendalian 

internal yaitu meyakinkan atau dapat dipercaya sebagai tolak ukur 

variabel.   

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji data independen dan 

dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal 

atau tidak normal. Dalam pengujian ini menggunakan metode 

Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik. Ketika menggunakan 

pendekatan grafik dapat dilihat melalui pola pada kurva penyebaran di 
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grafik P.Plot. Dengan demikian, hasil pengujiannya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

2,96139329 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,041 

Positive ,032 

Negative -,041 

Kolmogorov-Smirnov Z ,504 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,961 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

       Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan pengujian normalitas diatas menunjukkan bahwa 

signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang diperlihatkan pada nilai 

asymp sig (2-tailed) sebesar 0.961 atau > 0.05. Hal ini menerangkan 

bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. Selain uji Kolmogorov-smirnov cara lain untuk menguji 

normalistis adalah dengan grafik P-Plot. 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik 

normal probability plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini dinyatakan 

bahwa data berasumsi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik jika tidak terjadi multikolinearitas. Untuk 

menguji ada atau tidak terjadinya multikolinearitas yaitu dengan melihat 

nilai tolerance value atau variance inflatioan faktor (VIF). Apabila nilai 
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VIF >10 dan nilai tolerance < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut.  

Tabel 4.14 

Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Akuntabilitas  0.510 1.962 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Transparansi 0.513 1.949 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sistem 

Pengendalian 

Internal  

0.859 1.165 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa 

nilai tolerance yang nilainya lebih besar dari 0,10 yaitu variabel 

akuntabilitas senilai 0,510, transparansi senilai 0,513, dan sistem 

pengendalian internal senilai 0,859. Adapun nilai VIF untuk semua 

variabel mempunyai nilai lebih kecil dari 10,00, dimana akuntabilitas 

senilai 1,962, transparansi senilai 1,949, dan sistem pengendalian internal 

senilai 1,165. Hal ini menerangkan bahwa tidak terdapat gelaja 

multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai tolerance > 

0,10 dan nilai dari VIF < 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena hasil dari 

semua nilai tolerance dari variabel besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 

dari 10,00.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regeresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini digunakan metode uji 

glejser dan grafik scatterplot dengan meregresikan masing-masing variabel 

bebas dengan nilai absolut residualnya. Kriteria pengambilan keputusan 

adalah signifikansi dari variabel bebas dan variabel moderasi > 0.05 (5%) 

yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian hasil 

pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2,111 1,520   1,38

9 

,167 

Akuntabilitas 

(X1) 

,002 ,059 ,004 ,037 ,971 

Transparansi 

(X2) 

,001 ,062 ,001 ,010 ,992 

Sistem 

Pengendalian 

Internal (M) 

,008 ,059 ,013 ,141 ,888 

a. Dependent Variable: ABRESID 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Hasil uji glejser pada tabel 4.15 diatas memperlihatkan bahwa 

semua variabel bebas memiliki nilai signifikan > 0.05. Hal ini 

membuktikan semua variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menyebar secara acak dan 

tersebar secara baik diatas maupun dibawa angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi dapat dipakai dalam menilai peningkatan 

kinerja auditor berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan sistem 

pengendalian internal. 

4. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

autokolerasi maka dapat dilihat dari hasil uji Run Test dengan output 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Autokolerasi – Uji Run Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.16 menerangkan bahwa tidak terjadi gejala 

autokolerasi. Hal ini dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 

0.625 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 (0.625 > 0.05). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokolerasi. 

E. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji H1 dan H2 

menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel 

independen dengan variabel dependen. Sedangkan untuk menguji H3 dan 

H4 menggunakan analisis moderasi absolud residual uji nilai selisih 

mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan SPSS 20. 

1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Hipotesis H1 dan H2 

Pengujian hipotesis    dan    dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 .09485 

Cases < Test Value 74 

Cases >= Test Value 76 

Total Cases 150 

Number of Runs 73 

Z -.489 

Asymp. Sig. (2-tailed) .625 

a. Median 
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transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Hasil 

pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut: 

a. Koefisien Determinan 

Uji ini digunakan untuk menguji seberapa besar kompetensi 

variabel terikat dapa dipengaruhi variabel bebas. Berikut ini hasil dari 

uji koefisien determinan (  ) pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinan (  ) 

Model Summary
b
 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .898
a
 .807 .805 .78163 

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1) 

b. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Hasil uji koefisien determinan pada tabel 4.17 menunjukkan 

bahwa nilai R square sebesar 0,807 atau sama dengan 80,7%. Hal ini 

menerangkan bahwa 80,7% , pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa dapat dipengaruhi variabel akuntabilitas dan transparansi. Sisanya 

sebesar 19,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

b. Uji Regresi Secara Persial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menentukan sejauh mana pengaruh dari 

satu variabel bebas secara individual dalam memengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas berpengaruh apabila nilai signifikan < 0,05. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Secara Persial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 17,873 ,566   31,562 ,000 

Akuntabilitas 

(X1) 

,231 ,026 ,453 9,063 ,000 

Transparansi 

(X2) 

,283 ,027 ,524 10,474 ,000 

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 

Sumber: Data Diolah (2022) 

Berdasarkan data tabel 4.18 di atas dapat dianalisis model 

estimasi sebagai berikut: 

Y = 17,873 + 0,231 + 0,283 + e 

Keterangan: 

Y   = Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

     = Konstanta 

        = Koefisien Regresi 

X1   = Akuntabilitas 

X2   = Transparansi 

e   = Eror yaitu nilai dari residu 

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa: 

1) Pada model regresi ini nilai konstanta 17,873 menunjukkan bahwa 

jika variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) 
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diasumsikan sama dengan nol, maka pengelolaan bantuan langsung 

tunai dana desa akan meningkat sebesar 17,873. 

2) Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,231. 

Pada penelitian dapat diartikan bahwa ketika variabel akuntabilitas 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,231. 

3) Nilai koefisien regresi variabel transparansi (X2) sebesar 0,283. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel transparansi 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa mengalami peningkatan sebesar 

0,283. 

Hasil interaksi hipotesis penelitian (   dan     yang diajukan 

dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa akuntabilitas 

memiliki nilai t hitung sebesar 9,063 > t tabel 1,976 (sig = 0,05 dan df 

= n – k – 1, yaitu 150 – 3 – 1 = 146) dengan koefisien beta 

unstandardized sebesar 0,231 dan tingkat signifikan 0,00 < 0,05 (5%), 

maka    ditolak dan    diterima. Hal ini berarti akuntabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana 
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desa terbukti dan dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

meningkatnya akuntabilitas, maka pengelolaan bantuan langsung tunai 

dana desa akan mengalami peningkatan. 

b. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa variabel 

transparansi memiliki t hitung sebesar 10,474 > t tabel sebesar 1,976 

(sig = 0,05 dan df = n – k – 1, yaitu 150 – 3 – 1 = 146) dengan 

koefisien beta unstandardized sebesar 0,283 dan tingkat signifikansi 

0,01 < 0,05, maka    ditolak dan    diterima. Hal ini berarti 

transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa. Dengan demikian, semakin tinggi 

transparansi maka pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa akan 

semakin meningkat. 

2. Hasil Uji Regresi Moderasi Berganda Hipotesis    Dan     

a. Uji Koefisien Determinan    

Tabel 4.19 

Hasil Uji Koefisien Determinan    

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R Square Std. Error of 

the Estimate 

1 .937
a
 .877 .873 .62985 

a. Predictors: (Constant), X2M, Akuntabilitas (X1), Sistem 

Pengendalian Internal (M), Transparansi (X2), X1M 

b. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 

Sumber: Data Diolah (2022) 
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Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai R square 

dari moderasi regresi, moderasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel bebas dan variabel terikat 

didukung dengan variabel moderasi. Dari tabel 4.20 di atas 

diketahui bahwa nilai R square 0,877 atau 87,7% pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas 

dan transparansi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian 

internal. Sisanya sebesar 12,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

b. Uji Regresi Secara Persial (Uji t) 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Regresi Secara Persial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 21,858 3,833   5,703 ,000 

Akuntabilitas 

(X1) 

,501 ,169 ,982 2,961 ,004 

Transparansi 

(X2) 

-,348 ,160 -,645 -2,184 ,031 

Sistem 

Pengendalian 

Internal (M) 

-,120 ,166 -,181 -,722 ,472 

X1M -,013 ,007 -,990 -1,865 ,064 

X2M ,027 ,007 1,778 3,845 ,000 

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 

Sumber: Data Diolah (2022) 
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Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat menunjukkan model 

estimasi sebagai berikut: 

Y = 21,858 + 0,501 – 0,348 – 0,013 + 0,027 + e 

Keterangan: 

Y  = Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

ZX1  = Standardized Akuntabilitas 

ZX2  = Standardized Transparansi 

ZM  = Sistem Pengendalian Internal 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

e  = Eror Term  

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

1) Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 21,858 

menunjukkan bahwa jika tanpa tidak adanya variabel 

akuntabilitas dan transparansi maka pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa mengalami penurunan. 

2) Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,501 

pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel 

akuntabilitas mengalami peningkatan, maka pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa juga akan mengalami 

peningkatan. 
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3) Nilai koefisien regresi variabel transparansi (X2) sebesar -

0,348, maka dapat diartikan bahwa ketika variabel transparansi 

mengalami penurunan dan pengelolaan bantuan langsung tunai 

dana desa  juga akan mengalami penurunan. 

4) Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal 

(M) sebesar -0,120  pada penelitian ini dapat diartikan bahwa 

variabel sistem pengendalian internal mengalami penurunan, 

maka pengelolaan bantuan langsung tunai juga akan mengalami 

penurunan. 

5) Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal 

(M) dengan akuntabilitas (X1) sebesar -0,013. Pada penelitian 

ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat interaksi antara sistem 

pengendalian internal (M) dengan akuntabilitas (X1), maka 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa akan mengalami 

penurunan. Hasil penelitian ini masuk pada kriteria moderasi 

homologiser moderasi dengan koefisien    (sistem 

pengendalian internal) tidak signifikan dengan nilai 

signifikannya 0,472 lebih besar dari 0,05  dan    (akuntabilitas 

terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa) tidak 

signifikan dengan nilai signifikannya 0,064 lebih besar dari 

0,05. 
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6) Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal 

(M) dengan transparansi (X2) sebesar 0,027. Pada penelitian ini 

diartikan bahwa terdapat interaksi antara sistem pengendalian 

internal (M) dengan transparansi (X2), maka pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa akan mengalami 

peningkatan. Hasil penelitian ini masuk pada kriteria moderasi 

yaitu pure moderasi dengan koefisien    (sistem pengendalian 

internal) tidak signifikan dengan nilai signifikannya 0,472 lebih 

besar dari 0,05 dan    (transparansi terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa) signifikan dengan nilai 

signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Hasil interaksi atas hipotesis penelitian (   dan   ) yang 

diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh 

Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (  ) 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada 

tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel X1M mempunyai t hitung 

sebesar -1,865 < t tabel 1,976 dengan koefisien beta 

unstandardized sebesar -0,013 dengan tingkat signifikan 0,064 

lebih besar dari 0,05 maka    tidak diterima. Hal ini berarti bahwa 

variabel sistem pengendalian internal merupakan variabel moderasi 
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yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

akuntabilitas dengan pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga menunjukkan bahwa 

variabel sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh 

akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa tidak terbukti atau ditolak. 

b) Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh 

Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Lagsung 

Tunai Dana Desa    

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada 

tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel memoderasi X2M 

mempunyai t hitung 3,845 > t tabel 1,976 dengan koefisien beta 

unstandardized sebesar 0,027 dengan tingkat signifikansi 0,000 

lebih kecil dari 0,05 maka    diterima. Hal ini berarti bahwa 

sistem pengendalian internal merupakan variabel yang dapat 

memoderasi hubungan antara variabel transparansi dengan 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Dengan demikian, 

hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel sistem 

pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 
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F. Pembahasan  

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa 

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa 

akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai 

dana desa. Artinya akuntabilitas sangat berperan penting dalam 

pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunan pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif 

dan efisien dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bantuan langsung 

tunai dana desa. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik 

pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi maka akan semakin baik 

kualitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, dengan demikan 

hipotesis pertama diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

(Franco Benony Limba, Shella Gilby Sapulatte, 2021) bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap terhadap akuntabilitas, 

norma subjektif dan self efficacy terhadap niat untuk berlaku akuntabel 

dalam pengelolaan dana desa. (Sutanto & Hardiningsih, 2021) menyatakan 

bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

BLT-Dana Desa. 
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Merujuk pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang 

dilakukan, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa. Pengelolaan bantuan langsung tunai 

dana desa memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan megacu pada 

standar akuntansi pemerintahan maka diharapkan pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat 

berguna untuk penilaian kinerja pemerintah Kecamatan Bontonompo. 

Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa merupakan komponen 

penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan 

salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 

2006). 

Akuntabilitas merupakan tujuan penting dari reformasi sektor 

publik mengingat secara definitif kualitas kepemerintahan yang baik 

(Good governance) ditentukan oleh hal tersebut ditambah dengan peran 

serta masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Akuntabilitas 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa akan memberikan informasi 

dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa pemerintah Kecamatan Bontonompo 

kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga hak-hak 

publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi 

(right to be kept informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be 

heard and to be listened to), dapat dipenuhi. Oleh karena itu, transparansi 
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atas aktivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dirasakan 

menjadi kewajiban Pemerintah Kecamatan Bontonompo kepada pihak-

pihak yang membutuhkan informasi agar masyarakat dan pihak terkait 

lainnya dapat mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa.  

Pemerintah Kecamatan Bontonompo sebagai pelaku utama 

pelaksanaan good governance telah memberikan pertanggungjawaban 

yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan standar akuntansi untuk 

menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas 

keuangan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa sehubungan dengan 

akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan dapat melihat kinerja 

aparatur kecamatan dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan 

mewujudkan good governance. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

agensi (agency theory) yang dikemukakan oleh (Meckling, 1976), 

akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
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menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (pricinpal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. 

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa 

Bedasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi 

berpengaruh posistif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa. Transparansi merupakan prinsip good governance, sehingga semakin 

transparan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa maka semakin 

meningkat kualitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, dengan 

demikian hipotesis diterima. 

Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa merupakan hak 

publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa menjadi prioritas utama 

pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah harus dapat meningkatkan 

pengungkapan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa mengenai 

informasi tentang pos-pos laporan keuangan bantuan langsung tunai dana 

desa sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak 

publik. Dalam pelaporan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, 

pemerintah yang bertindak sebagai agent mempunyai kewajiban 
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menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi 

keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, 

maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui 

wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara 

pemerintah dan para pengguna informasi pengelolaan bantuan langsung 

tunai dana desa dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, 

sehingga masyarakat/agent mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa, (Faristina, 2011).  

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. Selain menyajikan laporan keuangan pemerintah juga dalam 

meningkatkan transparansi kebijakan publik atau sebagai bentuk 

pertangungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah memberikan 

kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan bantuan 

langsung tuna dana desa. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah 

terhadap masyarakat (public) dengan mengakses laporan keuangan ke 

media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan 

forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong 
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pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Garung & Ga, 2020) bahwa 

akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, 

terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan 

transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka. 

3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai 

Variabel Moderasi 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem 

pengendalian internal tidak bisa dijadikan variabel moderasi dan termasuk 

pada kriteria homologiser moderasi. Homologiser moderasi merupakan 

variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi 

kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung. 

Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor dan tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung. 

Artinya, sistem pengendalian internal mempengaruhi kekuatan hubungan 

variabel independen dan variabel dependen, tetapi sistem pengendalian 

internal tidak berinteraksi dengan akuntabilitas dan tidak mempunyai 
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hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas maupun pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa. Nilai deskriptif jawaban responden  

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh 

aparat desa namun perlu peningkatan dalam mengidentifikasi resiko dalam 

pengelolaan batuan langsung tunai dana desa. Hal  ini  menjadi  salah  satu 

penyebab sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan 

akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan dana desa. Pemerintah 

Kecamatan Bontonompo belum optimal menilai dan menganalisis seluruh 

resiko kerugian yang terjadi dari pengelolaan dana desa. Sistem 

pengendalian internal yang belum optimal terutama pada 

pengidentifikasian resiko tidak mampu memoderasi hubungan suatu 

variabel terhadap kinerja organisasi. Penelitian (Oktaviani & Sari, 2020) 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki hubungan yang 

berlawanan dengan akuntabilitas pelaporan, sehingga sistem pengendalian 

internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. 

Penelitian (Khasanah, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam 

mengelola alokasi dana desa. Artinya yang menyebabkan hasil ini tidak 

positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengeloala alokasi dana 

desa karena ada jawaban dari responden yang tidak setuju mengenai 

sistem pengendalian internal. Maka dibutuhkan sistem pengendalian yang 

baik untuk meningkatkan akutabilitas. 
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Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, melalui suatu 

media dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik. Namun 

kenyataannya yang terjadi pada pemeritah desa Kecamatan Bontonompo 

dilapangan tidak selalu masyarakat bertanggungjawab dalam proses 

penyelengaraan pemerintahan khususnya pada saat pengambilan suatu 

kebijakan yang akan diterapkan oleh organisasi itu sendiri. Menyadari 

pentingnya pertanggujawaban, maka diperlukan langkah strategis agar 

akuntabilitas berjalan secara kondusif. Dikarenakan dimanika sektor 

pemerintahan tidak diakomodasi oleh sistem pengendalian internal dan 

tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik/masyarakat, sehingga tidak 

ada hubungan moderasi antara sistem pengendalian internal dengan 

akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

4. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai 

Variabel Moderasi 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh 

transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa 

menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pada 

Kecamatan Bontonompo. Dapat diartikan bahwa sistem pengendalian 

internal mampu memperkuat hubungan transparansi terhadap pengelolaan 
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bantuan langsung tunai dana desa yang dimilikinya. Berdasarkan hasil 

tersebut, hipotesis keempat yang menduga bahwa sistem pengendalian 

internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa diterima. Sistem pengendalian internal untuk 

mengarahkan dan mengawasi sumber daya pemerintah dalam mencapai 

tujuan serta berperan penting didalam pencegahan dan pendeteksian 

penggelapan. Maka dari itu, dengan adanya sistem pengendalian internal 

diterapkan dengan efektif, maka pemerintah mampu membuat transparansi 

yang lebih baik untuk mewujudkan pengelolaan bantuan langsung tunai 

dana desa, dengan adanya data penerimaan bantuan langsung tunai dana 

desa tertinggi dari Kecamatan Bontonompo maka akan menciptakan 

transparansi yang baik dan didukung dengan adanya sistem pengendalian 

internal pemerintah yang baik pula maka akan memperkuat meningkatkan 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

Dengan adanya sistem pengendalian internal maka transparansi 

akan terlaksana dengan baik, selain menyajikan laporan keuangan 

pemerintah juga dalam meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa atau sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah memberikan 

kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah 

terhadap masyarakat (public) dengan mengakses laporan keuangan ke 
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media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan 

forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong 

pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat (Hamsinar, 2017). 

Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa merupakan hak publik yang 

harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan 

masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam 

rangka mewujudkan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa, pemerintah harus dapat meningkatkan pengungkapan pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa mengenai informasi tentang pos-pos 

laporan keuangan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa sehingga 

dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Dalam 

pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agent mempunyai 

kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 

informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam 

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung 

melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan 

antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah 

dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga 

masyarakat/agent mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan 

pemerintah daerah, (Faristina, 2011). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan (Hamsinar, 2017), bahwa 

laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan 

oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan 

transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi 

prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan 

transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat 

meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi 

tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan 

transparansi dalam memenuhi hak publik. 

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, 

seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang 

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau. Pemerintah 

dikatakan transparansi jika pemerintah melakukan pertanggungjawaban 

secara rutin kepada rakyat mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, 

pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin 

mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun 

masalah keuangannya dan pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan 

dialog dengan rakyatnya secara rutin mengenai seluruh produk kebijakan 

yang telah dibuat dan dilaksanakannya, sehingga ada hubungan moderasi 

antara sistem pengendalian internal dengan transparansi terhadap 
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pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, sehingga hipotesis 

diterima.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh akuntabilitas dan 

transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan 

sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, maka dapat 

disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa. Pengaruh positif dan signifikan 

menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang 

signifikan/penting dalam meningkatkan pengelolaan bantuan langsung 

tunai dana desa.  

2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

bantuan langsung tunai dana desa. Pengaruh positif dan signifikan 

menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang 

signifikan/penting dalam meningkatkan pengelolaan bantuan langsung 

tunai dana desa. 

3. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas 

terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan termasuk 

kriteria homologiser moderasi. Artinya, sistem pengendalian internal 

mempengaruhi kekuatan hubungan variabel independen dan variabel 

dependen, tetapi sistem pengendalian internal tidak berinteraksi dengan 
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akuntabilitas dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

akuntabilitas maupun pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

4. Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Interaksi sistem 

pengendalian internal dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan 

langsung tunai dana desa merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah 

memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi 

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. 

B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagi pemerintah desa setempat agar dapat meningkatkan akuntabilitas 

dalam pengelolaan BLT dana desa, mengingat dana desa merupakan dana 

publik yang dipakai untuk kepentingan bersama. Selain itu, kompetensi 

dan komitmen organisasi para aparat desa juga perlu ditingkatkan agar 

pengelolaan BLT dana desa berjalan akuntabel. 

2. Masyarakat desa diharapkan agar proaktif berpartisipasi mengawal 

pengelolaan BLT dana desa agar tidak terjadi kecurangan yang tidak 

diinginkan 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah desa 

yang lain.  



100 
 

 

2. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi 

jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila 

persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas. 
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LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN 

Identitas Responden 

Nama    : ………………………………………. (Boleh tidak diisi) 

Jenis Kelamin   : Laki-laki/Perempuan 

Usia    :……………………………………….. Tahun 

Tingkat Pendidikan  :  SD     SMP 

SMA/SMK    D3 

S1     S2 

Lain-lain……………………… 

Jabatan   :………………………………………. 

 

Petunjuk Pengisian 

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan yang 

sebenarnya dirasakan atau dialami dengan cara mengisi pada kolom yang telah 

disediakan dan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia di antara 

nomor 1 sampai 5, dengan petunjuk sebagai berikut: 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (ST) 

3. Setuju (S) 

4. Sangat Setuju (SS) 
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PERTANYAAN 

1. Akuntabilitas (X1) 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1 Tahapan pengelolaan keuangan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

melibatkan unsur-unsur masyarakat. 

    

2 Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa disusun secara jujur, 

terhindar dari penyalahgunaan jabatan 

dan sesuai dengan hukum. 

    

3 Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa disajikan secara terbuka, 

cepat dan tepat kepada seluruh 

masyarakat. 

    

4 Pertimbangan tujuan dan hasil 

yang tercapai optimal dengan biaya 

yang minimal. 

    

5 Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai  

Dana Desa dipertanggungjawabkan 

kepada otoritas yang lebih tinggi 

(vertical) dan kepada masyarakat luas 

(horizontal). 

    

6 Penyajian Bantuan Langsung Tunai  

Dana Desa telah menyertakan informasi 

masa lalu. 

    

7 Proses dan pertanggungjawabanbantuan 

langsung tunai dana desa dilaporkan 

secara priodik dan terus-menerus. 

    

8 Infomrasi disebarluaskan dalam bentuk 

pengumuman dalam pemanfaatan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

    

9 Dalam mengevaluasi Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa, hanya 

membandingkan target dengan 

realisasi/sesungguhnya. 

    

Sumber : (Hamsinar, 2017) dan Diolah 

  



112 
 

 

2. Transparansi (X2) 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1 Adanya peraturan yang mengatur 

pengelolaan Bantuan Langsung Tunai  

Dana Desa. 

    

2 Adanya pembagian peran dan tanggung 

jawab yang dari pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. 

    

3 Adanya kemudahan masyarakat dalam 

mengakses rencana dan pengalokasian 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

    

4 Adanya sarana publikasi rencana dan 

pengalokasian Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa. 

    

5 Masyarakat dapat memberikan kritik 

dan saran terhadap rencana dan anggran 

pengalokasian Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa. 

    

6 Adanya satuan pengawasan yang 

melakukan pengawasan secara 

independent terhadap rencana dan 

anggran pengalokasian Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. 

    

7 Masyarkat dilibatkan dalam rencana 

dan penganggran pengalokasian 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

    

8 Adanya peran masyarakat yang 

dilibatkan dalam penyusunan laporan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

    

Sumber : (Dewi, 2018) dan Diolah 

 

3. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y) 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1 Pemerintah desa mewujudkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam 

proses perencanaan pengelolaan 

Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa. 

    

2 Masyarakat berpartisipasi dalam proses 

perencanaan Pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. 

    

3 Pemerintah desa dan masyarakat hadir 

dalam musyawarah desa dalam rangka 
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perencanaan pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. 

4 Pemerintah desa berperan dalam 

mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi kepada 

masyarakat dalam pelaksanaan program 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

    

5 Pemerintah desa melaksanakan prinsip 

transparansi dalam pelaksanaan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

    

6 Pemerintah desa melaksanakan prinsip 

akuntabilitas dalam pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan  

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

    

7 Pemerintah desa tidak mengalami 

kesulitan dalam membuat 

pertanggungjawaban Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. 

    

8 Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa sesuai dengan yang 

direncanakan. 

    

9 Penatausahaan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa memenuhi standar 

dalam peraturan undang-undang 

tentang desa. 

    

10 Adanya laporan mengenai rincian 

penggunaan Bantuan Langsug Tunai 

Dana Desa kepada masyarakat. 

    

Sumber : (Dewi, 2018) dan Diolah 

 

4. Sistem Pengendalian Internal (M) 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1 Pengelola kegiatan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa selalu melakukan 

pemeriksaan terhadap catatan 

keuangan, kas, dan barang. 

    

2 Pemerintah desa memiliki struktur 

organisasi yang jelas. 

    

3 Ada kejelasan tentang tugas dan 

wewenang dalam Pemerintah desa. 

    

4 Pengelola kegiatan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa memiliki rencana 

pengelolaan untuk mengurangi resiko 
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pelanggaran. 

5 Pengeluaran uang pada Pemerintah 

Desa selalu di dokumentasikan pada 

bukti pengeluaran kas. 

    

6 Komunikasi telah dilaksanakan 

secara terbuka dan efektif diantara 

pelaksana kegiatan dan pemerintah 

desa. 

    

7 Selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil 

temuan/review dan saran yang 

diberikan oleh Inspekstorat. 

    

Sumber : (Hamsinar, 2017) dan Diolah 
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LAMPIRAN II 

No 

Akuntabilitas (X1) Tot

al 

X1 

Transparansi (X2) Tot

al 

X2 
X1.

1 

X1.

2 

X1.

3 

X1.

4 

X1.

5 

X1.

6 

X1.

7 

X1.

8 

X1.

9 

X2.

1 

X2.

2 

X2.

3 

X2.

4 

X2.

5 

X2.

6 

X2.

7 

X2.

8 

1 4 4 4 4 4 2 2 4 3 31 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 28 3 3 3 3 3 3 4 2 24 

3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 30 4 3 3 3 3 4 3 3 26 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 3 3 4 3 2 27 

7 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30 4 3 3 4 3 3 3 2 25 

8 4 3 3 4 2 4 3 3 4 30 3 3 3 3 3 2 4 4 25 

9 2 3 3 3 2 3 2 4 2 24 3 2 2 2 3 2 4 3 21 

10 3 2 3 3 2 2 2 3 3 23 3 2 2 2 2 2 3 2 18 

11 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 2 2 3 3 22 

12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 4 3 3 3 3 2 3 3 24 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 3 3 3 3 3 23 

14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 2 2 3 3 3 3 3 3 22 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

16 4 4 3 3 3 2 4 3 3 29 4 3 2 2 3 3 3 3 23 

17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 2 4 3 3 3 3 4 25 

18 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 4 3 4 4 27 

19 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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20 3 3 2 1 3 2 3 3 3 23 3 2 2 2 2 3 3 3 20 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 3 3 2 2 3 3 21 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 4 3 4 4 3 3 3 3 27 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

25 4 4 3 2 3 4 2 3 4 29 3 2 3 3 4 3 4 4 26 

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 4 4 4 3 4 4 30 

28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3 4 4 3 4 4 4 3 29 

29 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

30 3 3 2 4 3 2 2 3 4 26 2 2 2 3 3 1 3 3 19 

31 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 4 4 4 3 4 27 

33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

34 4 4 3 3 2 2 3 2 2 25 3 3 4 4 3 3 2 2 24 

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

39 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 4 3 3 3 2 3 3 3 24 

40 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

41 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32 4 3 3 4 3 4 3 4 28 

42 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 3 2 3 3 3 4 4 3 25 

43 3 3 2 3 3 2 2 3 3 24 3 3 2 3 3 2 3 4 23 
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44 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 4 3 3 3 3 3 4 3 26 

45 2 3 3 2 4 4 2 3 4 27 3 3 2 2 2 3 3 3 21 

46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

50 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 4 3 4 3 4 3 3 3 27 

51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

52 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 4 4 3 4 4 4 30 

53 4 4 4 3 3 3 3 3 4 31 4 3 3 3 3 3 3 4 26 

54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

55 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 4 4 3 3 3 4 4 4 29 

56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

58 3 3 4 3 2 3 3 3 3 27 4 3 4 2 3 1 2 3 22 

59 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 4 4 4 3 3 3 4 3 28 

60 3 2 2 4 3 1 3 2 2 22 3 3 1 4 4 1 1 3 20 

61 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 3 2 3 3 3 2 3 3 22 

62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

63 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 3 3 4 4 3 2 2 3 24 

64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

65 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 4 3 3 3 3 3 4 3 26 

66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

67 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31 3 4 4 3 4 4 4 3 29 
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68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

70 2 3 2 4 4 3 3 3 3 27 3 3 4 2 2 3 2 3 22 

71 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 2 2 3 2 3 3 3 3 21 

72 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 4 4 3 3 2 3 3 3 25 

73 2 3 3 3 3 3 3 4 3 27 4 4 3 3 2 3 3 3 25 

74 3 4 3 3 2 3 3 3 4 28 3 2 3 3 3 2 4 3 23 

75 3 3 4 3 4 4 3 2 3 29 4 4 3 3 3 3 3 2 25 

76 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30 2 2 3 3 4 3 4 3 24 

77 2 2 2 3 2 3 2 4 3 23 2 2 3 3 2 2 2 3 19 

78 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31 3 3 3 4 3 4 4 4 28 

79 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31 3 3 3 4 3 4 4 4 28 

80 3 3 4 4 2 3 3 2 4 28 4 3 4 4 3 4 3 4 29 

81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 2 2 2 3 3 3 19 

82 4 3 3 3 4 3 4 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

84 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29 2 2 3 2 3 2 4 3 21 

85 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31 4 4 2 2 4 2 4 4 26 

86 2 3 3 3 3 4 3 3 3 27 4 3 2 2 2 2 2 4 21 

87 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 3 4 3 2 4 4 4 4 28 

88 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33 3 4 3 3 4 4 3 4 28 

89 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 3 3 3 4 3 3 4 3 26 

90 2 3 3 3 3 3 3 3 4 27 3 3 2 2 3 2 3 3 21 

91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
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92 3 2 3 3 2 2 3 3 3 24 3 3 2 2 2 2 3 4 21 

93 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 3 4 3 3 4 2 3 3 25 

94 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 3 2 2 2 3 2 4 4 22 

95 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

96 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 2 2 2 3 3 3 3 3 21 

97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 3 3 2 3 3 22 

98 3 4 2 3 2 3 3 3 4 27 2 4 3 3 3 3 3 3 24 

99 3 3 3 3 2 3 3 3 4 27 3 2 3 3 3 3 3 3 23 

100 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 3 2 2 2 3 2 3 3 20 

101 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 2 3 2 3 3 3 3 3 22 

102 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

103 4 3 4 3 3 4 3 3 4 31 3 2 3 4 4 3 3 3 25 

104 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 2 2 2 2 3 3 3 3 20 

105 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

107 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 3 3 4 3 3 4 4 28 

108 3 3 2 2 3 2 3 4 4 26 4 4 2 2 3 3 3 3 24 

109 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 4 3 3 4 4 4 3 3 28 

110 3 3 4 4 4 3 4 4 4 33 4 3 3 3 4 4 4 4 29 

111 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

112 3 3 3 3 1 3 3 2 3 24 2 2 3 3 3 3 3 3 22 

113 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

115 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29 3 3 3 3 4 3 4 4 27 
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116 3 4 3 3 4 4 3 3 4 31 4 3 3 3 4 3 4 3 27 

117 4 4 4 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 3 4 3 4 3 4 4 28 

119 3 3 3 3 4 4 3 4 3 30 3 4 3 4 3 4 3 4 28 

120 3 3 3 3 4 4 3 4 3 30 3 4 3 4 3 4 3 4 28 

121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

122 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

124 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 3 4 4 4 3 3 3 27 

125 3 3 3 3 3 3 4 4 2 28 3 3 2 2 3 3 3 3 22 

126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

130 3 3 3 3 3 4 3 3 4 29 3 3 4 4 4 3 3 3 27 

131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 2 2 3 3 3 3 22 

132 2 3 2 3 3 4 3 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

135 4 3 2 3 4 2 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

136 3 3 3 3 3 3 4 3 2 27 3 3 4 4 3 4 3 3 27 

137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

138 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

139 3 3 3 3 4 4 3 4 3 30 3 3 3 4 3 3 3 4 26 
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140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 3 3 4 3 3 4 27 

141 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 4 3 4 3 3 3 4 3 27 

142 4 3 4 3 4 3 4 4 3 32 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

143 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 3 4 3 4 3 4 3 4 28 

144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

145 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 4 3 4 3 4 3 4 3 28 

146 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 4 3 4 3 4 3 3 3 27 

147 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32 4 4 4 4 3 4 4 3 30 

148 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32 4 4 4 4 3 4 4 3 30 

149 2 2 3 3 2 3 4 4 4 27 4 4 3 3 4 4 3 2 27 

150 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 2 4 3 3 4 4 3 2 25 

 

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (Y) 
Tota

l Y 

Sistem Pengendalian Internal (M) 
Tota

l M Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 
Y.1

0 
M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 

4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 4 3 4 4 4 4 4 27 

3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 33 3 4 4 3 4 3 3 24 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 32 3 4 4 4 3 3 3 24 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3 3 3 4 4 4 3 24 

4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 4 3 3 22 

4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 34 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 3 4 4 4 4 3 4 26 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 4 3 3 3 2 2 2 19 
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3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 26 3 2 2 2 3 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 1 3 2 3 3 4 3 19 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 4 4 4 3 24 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 30 4 3 4 3 3 4 3 24 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 3 4 4 3 23 

2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 27 3 3 3 3 2 2 2 18 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 37 4 4 4 4 3 3 3 25 

4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 33 4 4 4 4 4 3 3 26 

3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 30 3 3 3 3 4 3 3 22 

3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 33 3 3 3 3 4 3 3 22 

4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 4 4 3 3 4 3 3 24 

3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 31 3 3 3 3 3 2 2 19 

2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 28 2 2 2 2 3 3 2 16 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 3 3 26 

3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 31 4 4 4 4 2 4 3 25 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 4 3 4 23 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 4 4 3 4 2 3 4 24 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 3 3 3 3 4 3 3 22 

3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 32 3 3 3 3 3 4 4 23 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 2 2 3 19 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 3 3 3 25 

3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 29 3 3 2 3 3 3 3 20 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 4 4 4 4 4 2 2 24 

4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 31 3 4 4 3 3 3 3 23 
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 4 4 3 23 

3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 31 3 3 4 4 4 4 4 26 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 4 22 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 30 3 3 3 3 3 3 4 22 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 3 4 3 26 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 36 4 4 4 4 3 4 4 27 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 4 23 

3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 4 23 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 3 3 3 3 4 3 23 

3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 3 27 

3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 30 3 3 2 2 3 4 3 20 

3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 30 3 2 3 3 3 4 3 21 

3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 32 4 4 3 3 4 2 3 23 

2 4 2 3 2 3 2 1 4 4 27 4 3 3 2 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 4 3 3 3 3 3 3 22 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 4 4 4 3 3 3 3 24 

3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 4 4 3 3 3 25 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 3 4 4 4 3 3 3 24 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 4 4 4 4 3 3 4 26 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 4 4 3 4 4 27 

4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 32 4 4 4 3 3 3 3 24 
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4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 4 4 4 4 3 3 3 25 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 4 4 4 24 

3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 27 2 2 1 1 3 4 4 17 

3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 33 2 4 4 1 3 4 2 20 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 4 3 3 3 22 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 3 3 3 4 4 4 24 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28 3 3 2 2 3 4 3 20 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 4 4 4 24 

4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 33 3 3 3 3 3 4 4 23 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 3 3 3 4 4 4 24 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 4 4 23 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 3 2 2 2 18 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 2 3 3 3 3 3 3 20 

3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 32 3 3 3 3 3 3 3 21 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 30 3 3 3 3 4 4 4 24 

2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 27 3 2 2 2 4 4 4 21 

3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 32 2 3 1 2 3 3 3 17 

4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 34 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 31 4 3 4 4 4 4 4 27 

2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 26 3 2 2 3 4 4 4 22 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 3 3 3 3 3 4 3 22 
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4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 2 4 3 3 3 4 4 23 

2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 27 3 2 2 2 3 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 4 4 3 4 3 3 3 24 

3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 25 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 30 3 4 3 3 4 3 4 24 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 3 3 4 3 4 4 4 25 

4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 3 4 3 3 3 3 4 23 

3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 35 3 4 4 4 3 4 4 26 

3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 3 3 3 3 4 4 4 24 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3 4 4 4 4 3 3 25 

3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3 3 3 3 4 4 4 24 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 3 3 23 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 2 20 

2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 29 2 2 2 2 3 4 3 18 

2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 31 3 2 3 3 2 2 4 19 

2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 23 3 3 3 3 3 3 4 22 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 21 

2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 24 2 2 2 2 3 3 3 17 

2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 24 2 2 2 2 3 3 4 18 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 21 

2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 27 3 2 3 3 3 3 4 21 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 4 4 4 4 3 3 3 25 
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3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 25 4 3 3 3 3 3 3 22 

2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 3 3 3 4 3 3 23 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 4 4 3 3 3 25 

3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 31 3 3 4 4 4 3 3 24 

2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 30 3 3 3 4 3 4 3 23 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 4 4 4 4 2 3 3 24 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 4 3 4 23 

3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 33 3 3 2 3 4 3 2 20 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 4 4 3 4 3 26 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 30 3 3 3 3 3 4 3 22 

3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 33 4 4 4 4 2 4 4 26 

4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 33 4 3 3 3 3 3 3 22 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 34 4 4 3 4 4 4 3 26 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 3 4 4 27 

3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 36 4 3 4 4 3 3 3 24 

3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 35 4 3 4 4 4 3 4 26 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 3 3 3 3 21 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 4 4 4 4 4 4 4 28 

3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 28 2 3 3 2 3 3 4 20 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 3 3 3 3 3 4 3 22 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 3 3 3 3 3 3 21 
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3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 3 22 

2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 27 2 2 2 2 3 3 3 17 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 2 2 2 2 3 3 3 17 

3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 3 3 3 3 3 4 3 22 

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 24 3 3 3 3 3 4 3 22 

3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 2 3 3 3 3 19 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 2 20 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 4 23 

3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 34 4 3 4 4 4 4 4 27 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 4 4 3 4 3 26 

4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 34 4 3 4 3 3 3 3 23 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 4 4 3 4 4 4 4 27 

3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 34 4 4 4 3 4 4 4 27 

4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 35 3 4 3 4 3 4 4 25 

4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 34 4 3 4 3 4 4 4 26 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 4 4 4 4 3 3 3 25 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 3 4 3 4 2 3 3 22 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 3 4 3 4 4 3 4 25 

4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 34 3 3 4 4 4 3 4 25 
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LAMPIRAN III 

HASIL OLAH DATA PRIMER (SPSS 20) 

A. Uji Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Akuntabilitas (X1) 150 22 36 29.10 3.466 

Transparansi (X2) 150 16 32 25.09 3.274 

Pengelolaan BLT-DD (Y) 150 22 40 31.70 3.870 

Sistem Pengendalian Internal 

(M) 
150 16 28 22.69 2.677 

Valid N (listwise) 150     

 

Statistics 

 X1.

1 

X1.

2 

X1.

3 

X1.

4 

X1.

5 

X1.

6 

X1.

7 

X1.

8 

X1.

9 

Akuntabilita

s (X1) 

N 

Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 
3.2

5 
3.25 3.21 3.20 3.19 3.17 3.23 3.25 3.34 29.10 

Std. Error of 

Mean 

.04

7 
.043 .048 .042 .054 .052 .045 .043 .046 .283 

Median 
3.0

0 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 28.00 

Mode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Std. 

Deviation 

.57

0 
.521 .586 .518 .659 .639 .549 .521 .566 3.466 

Variance 
.32

5 
.271 .343 .268 .435 .408 .301 .271 .320 12.010 

Range 2 2 2 3 3 3 2 2 2 14 

Minimum 2 2 2 1 1 1 2 2 2 22 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Sum 488 488 482 480 478 475 485 488 501 4365 
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Statistics 

 X2.

1 

X2.

2 

X2.

3 

X2.

4 

X2.

5 

X2.

6 

X2.

7 

X2.

8 

Transparansi (X2) 

N 

Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Missin

g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 
3.2

2 
3.05 3.07 3.10 3.17 3.05 3.22 3.21 25.09 

Std. Error of 

Mean 

.05

1 
.052 .053 .052 .048 .055 .046 .045 .267 

Median 
3.0

0 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 25.00 

Mode 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Std. 

Deviation 

.62

3 
.638 .646 .632 .588 .679 .566 .551 3.274 

Variance 
.38

8 
.407 .417 .399 .346 .461 .320 .303 10.716 

Range 2 2 3 2 2 3 3 2 16 

Minimum 2 2 1 2 2 1 1 2 16 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Sum 483 457 461 465 476 457 483 482 3764 

 

Statistics 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.1

0 

Pengel

olaan 

BLT-

DD 

(Y) 

N 

Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Missin

g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 
3.1

3 
3.13 3.17 3.13 3.23 3.07 3.13 3.11 

3.2

5 
3.35 31.70 

Std. Error of 

Mean 

.05

0 
.050 .050 .050 .051 .056 .050 .050 

.04

5 
.046 .316 

Median 
3.0

0 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

3.0

0 
3.00 31.00 

Mode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
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Std. 

Deviation 

.60

9 
.609 .607 .616 .625 .682 .616 .608 

.54

6 
.557 3.870 

Variance 
.37

1 
.371 .368 .380 .391 .465 .380 .370 

.29

8 
.311 14.977 

Range 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 18 

Minimum 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 22 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Sum 470 470 475 469 484 460 469 467 488 503 4755 

 

Statistics 

 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 Sistem 

Pengendalian 

Internal (M) 

N 
Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 
3.2

2 
3.22 3.19 3.21 3.25 3.33 3.27 22.69 

Std. Error of Mean 
.05

1 
.049 .055 .054 .047 .047 .047 .219 

Median 
3.0

0 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 23.00 

Mode 3 3 3 3 3 3 3 21 

Std. Deviation 
.62

3 
.601 .669 .658 .570 .575 .578 2.677 

Variance 
.38

8 
.361 .448 .434 .325 .331 .334 7.167 

Range 3 2 3 3 2 2 2 12 

Minimum 1 2 1 1 2 2 2 16 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 28 

Sum 483 483 478 481 488 500 491 3404 
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B. Uji Kualitas Data 

1. Validitas Data 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 Akuntabilitas (X1) 

X1.1 

Pearson 

Correlation 
1 .529

**
 .500

**
 .350

**
 .391

**
 .234

**
 .432

**
 .189

*
 .377

**
 .657

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .000 .000 .000 .004 .000 .020 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.2 

Pearson 

Correlation 
.529

**
 1 .460

**
 .383

**
 .389

**
 .377

**
 .450

**
 .356

**
 .389

**
 .704

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

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

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.3 

Pearson 

Correlation 
.500

**
 .460

**
 1 .477

**
 .435

**
 .514

**
 .450

**
 .284

**
 .347

**
 .740

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

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

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.4 

Pearson 

Correlation 
.350

**
 .383

**
 .477

**
 1 .381

**
 .345

**
 .401

**
 .333

**
 .293

**
 .643

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
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N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.5 

Pearson 

Correlation 
.391

**
 .389

**
 .435

**
 .381

**
 1 .515

**
 .417

**
 .448

**
 .315

**
 .723

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.6 

Pearson 

Correlation 
.234

**
 .377

**
 .514

**
 .345

**
 .515

**
 1 .329

**
 .356

**
 .418

**
 .690

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.004 .000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.7 

Pearson 

Correlation 
.432

**
 .450

**
 .450

**
 .401

**
 .417

**
 .329

**
 1 .379

**
 .370

**
 .690

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.8 

Pearson 

Correlation 
.189

*
 .356

**
 .284

**
 .333

**
 .448

**
 .356

**
 .379

**
 1 .298

**
 .592

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.020 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X1.9 
Pearson 

Correlation 
.377

**
 .389

**
 .347

**
 .293

**
 .315

**
 .418

**
 .370

**
 .298

**
 1 .626

**
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Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Akuntabilitas 

(X1) 

Pearson 

Correlation 
.657

**
 .704

**
 .740

**
 .643

**
 .723

**
 .690

**
 .690

**
 .592

**
 .626

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

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

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

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Transparansi 

(X2) 

X2.1 

Pearson 

Correlation 
1 .515

**
 .393

**
 .302

**
 .244

**
 .309

**
 .281

**
 .234

**
 .622

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .003 .000 .001 .004 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2.2 

Pearson 

Correlation 
.515

**
 1 .399

**
 .355

**
 .318

**
 .491

**
 .232

**
 .201

*
 .673

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .004 .014 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2.3 
Pearson 

Correlation 
.393

**
 .399

**
 1 .590

**
 .408

**
 .497

**
 .341

**
 .182

*
 .730

**
 



134 
 

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .026 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2.4 

Pearson 

Correlation 
.302

**
 .355

**
 .590

**
 1 .423

**
 .505

**
 .220

**
 .305

**
 .706

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .007 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2.5 

Pearson 

Correlation 
.244

**
 .318

**
 .408

**
 .423

**
 1 .383

**
 .429

**
 .320

**
 .658

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2.6 

Pearson 

Correlation 
.309

**
 .491

**
 .497

**
 .505

**
 .383

**
 1 .427

**
 .278

**
 .747

**
 

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

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2.7 

Pearson 

Correlation 
.281

**
 .232

**
 .341

**
 .220

**
 .429

**
 .427

**
 1 .430

**
 .619

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .004 .000 .007 .000 .000  .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2.8 

Pearson 

Correlation 
.234

**
 .201

*
 .182

*
 .305

**
 .320

**
 .278

**
 .430

**
 1 .536

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .014 .026 .000 .000 .001 .000  .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Transparansi 

(X2) 

Pearson 

Correlation 
.622

**
 .673

**
 .730

**
 .706

**
 .658

**
 .747

**
 .619

**
 .536

**
 1 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

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

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

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Pengelolaa

n BLT-DD 

(Y) 

Y.1 

Pearson 

Correlation 
1 .602

**
 .684

**
 .544

**
 .660

**
 .479

**
 .437

**
 .575

**
 -.042 -.080 .780

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .612 .328 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.2 

Pearson 

Correlation 
.602

**
 1 .611

**
 .598

**
 .536

**
 .447

**
 .473

**
 .466

**
 .059 .038 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .472 .643 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.3 

Pearson 

Correlation 
.684

**
 .611

**
 1 .625

**
 .643

**
 .378

**
 .500

**
 .549

**
 .014 -.056 .790

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .870 .494 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.4 

Pearson 

Correlation 
.544

**
 .598

**
 .625

**
 1 .552

**
 .395

**
 .382

**
 .463

**
 .004 -.014 .728

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .964 .866 .000 
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N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.5 

Pearson 

Correlation 
.660

**
 .536

**
 .643

**
 .552

**
 1 .405

**
 .482

**
 .567

**
 -.071 -.058 .757

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .388 .481 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.6 

Pearson 

Correlation 
.479

**
 .447

**
 .378

**
 .395

**
 .405

**
 1 .539

**
 .483

**
 -.100 -.027 .653

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .225 .742 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.7 

Pearson 

Correlation 
.437

**
 .473

**
 .500

**
 .382

**
 .482

**
 .539

**
 1 .570

**
 -.036 -.014 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .660 .866 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.8 

Pearson 

Correlation 
.575

**
 .466

**
 .549

**
 .463

**
 .567

**
 .483

**
 .570

**
 1 -.026 .079 .756

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .748 .336 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.9 

Pearson 

Correlation 
-.042 .059 .014 .004 -.071 -.100 -.036 -.026 1 .388

**
 .163

*
 

Sig. (2-tailed) .612 .472 .870 .964 .388 .225 .660 .748  .000 .046 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Y.10 

Pearson 

Correlation 
-.080 .038 -.056 -.014 -.058 -.027 -.014 .079 .388

**
 1 .177

*
 

Sig. (2-tailed) .328 .643 .494 .866 .481 .742 .866 .336 .000  .030 
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N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Pengelolaan 

BLT-DD (Y) 

Pearson 

Correlation 
.780

**
 .771

**
 .790

**
 .728

**
 .757

**
 .653

**
 .697

**
 .756

**
 .163

*
 .177

*
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .046 .030  

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

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

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

 

Correlations 

 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 Sistem 

Pengendalian 

Internal (M) 

M.1 

Pearson 

Correlation 
1 .552

**
 .658

**
 .609

**
 .088 .019 .056 .705

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .285 .820 .499 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

M.2 

Pearson 

Correlation 
.552

**
 1 .682

**
 .648

**
 .052 .039 .038 .710

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .529 .637 .642 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

M.3 

Pearson 

Correlation 
.658

**
 .682

**
 1 .719

**
 .122 .064 .110 .796

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .138 .437 .180 .000 
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N 150 150 150 150 150 150 150 150 

M.4 

Pearson 

Correlation 
.609

**
 .648

**
 .719

**
 1 .128 .065 .150 .786

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .119 .430 .066 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

M.5 

Pearson 

Correlation 
.088 .052 .122 .128 1 .293

**
 .298

**
 .434

**
 

Sig. (2-tailed) .285 .529 .138 .119  .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

M.6 

Pearson 

Correlation 
.019 .039 .064 .065 .293

**
 1 .471

**
 .424

**
 

Sig. (2-tailed) .820 .637 .437 .430 .000  .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

M.7 

Pearson 

Correlation 
.056 .038 .110 .150 .298

**
 .471

**
 1 .467

**
 

Sig. (2-tailed) .499 .642 .180 .066 .000 .000  .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

Sistem Pengendalian 

Internal (M) 

Pearson 

Correlation 
.705

**
 .710

**
 .796

**
 .786

**
 .434

**
 .424

**
 .467

**
 1 

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

N 150 150 150 150 150 150 150 150 

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

X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.849 9 

 

X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.818 8 

Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.836 10 

M 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.740 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
2.96139329 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .041 

Positive .032 

Negative -.041 

Kolmogorov-Smirnov Z .504 

Asymp. Sig. (2-tailed) .961 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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2. Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Akuntabilitas (X1) .510 1.962 

Transparansi (X2) .513 1.949 

Sistem Pengendalian 

Internal (M) 
.859 1.165 

a. Dependent Variable: Pengelolaan BLT-DD (Y) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 7.139 2.564  2.784 .006 

Akuntabilitas (X1) .101 .099 .090 1.015 .312 

Transparansi (X2) .163 .105 .137 1.555 .122 

Sistem Pengendalian 

Internal (M) 
.774 .099 .535 7.831 .000 

a. Dependent Variable: Pengelolaan BLT-DD (Y) 

4. Uji Autokolerasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 .09485 

Cases < Test Value 74 

Cases >= Test 

Value 
76 

Total Cases 150 

Number of Runs 73 

Z -.489 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.625 

a. Median 
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D. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Berganda 

Hasil Uji Koefisien Determinan (  ) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .898
a
 .807 .805 .78163 

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1) 

b. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 

 

Hasil Uji Secara Persial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 17,873 ,566   31,562 ,000 

Akuntabilitas (X1) ,231 ,026 ,453 9,063 ,000 

Transparansi (X2) ,283 ,027 ,524 10,474 ,000 

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 

 

2. Uji Regresi Moderasi 

Hasil Uji Koefisien Determinan (  ) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of 

the Estimate 

1 .937
a
 .877 .873 .62985 

a. Predictors: (Constant), X2M, Akuntabilitas (X1), Sistem Pengendalian 

Internal (M), Transparansi (X2), X1M 

b. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 
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Hasil Uji Regresi Secara Persial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,858 3,833   5,703 ,000 

Akuntabilitas 

(X1) 

,501 ,169 ,982 2,961 ,004 

Transparansi 

(X2) 

-,348 ,160 -,645 -2,184 ,031 

Sistem 

Pengendalian 

Internal (M) 

-,120 ,166 -,181 -,722 ,472 

X1M -,013 ,007 -,990 -1,865 ,064 

X2M ,027 ,007 1,778 3,845 ,000 

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 

 

Tanpa Interaksi 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13.141 5.256  2.500 .014 

Akuntabilitas (X1) .479 .183 .939 2.622 .010 

Sistem 

Pengendalian 

Internal (M) 

.352 .224 .533 1.569 .119 

X1M -.005 .008 -.374 -.657 .512 

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 32.901 3.729  8.823 .000 

Transparansi (X2) -.239 .149 -.443 -1.601 .111 

Sistem 

Pengendalian 

Internal (M) 

-.502 .167 -.760 -3.010 .003 

X2M .028 .007 1.845 4.284 .000 

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD 
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