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KATA PENGANTAR  

ًِ اىرَّحِمَهِ  اىرَّحِيمِبِسِمِ اىيَّ  

Assalamu Alaikum Wr.Wb 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akuntabilitas 

Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif 

Amanah (Desa Mattongang-Tongang, Kabupaten Pinrang)”. Shalawat dan 

taslim semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita kepada segala aspek 

kehidupan yakni Rasulullah Muhammad SAW. 
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Ketekunan dan keseriusan senantiasa diiringi dengan doa telah mengantar 
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dapat memungkiri bahwa apa yang diperoleh selama ini adalah perjuangan 

bersama. Dukungan, semangat dan perhatian yang tulus menjadi semangat baru 

dalam mengiringi perjalanan penulis.  

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada kedua orang tua tercinta dan terlebih ayahanda Takdir dan Ibunda Nasria 
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Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, penulis 

mempersembahkan Skripsi ini sebagai upaya pemenuhan salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar, dan 

semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Kesempurnaan 

hanyalah milik Allah dan kekurangan tentunya datang dari penulis. Kiranya 

dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin 

menyadari bahwa Allah SWT. Adalah sumber ilmu pengetahuan dan alam 
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ABSTRAK 

Nama  : Miftahul Jannah 

Nim   : 90400118012 

Judul  : Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)            

Berdasarkan Perspektif Amanah (Desa Mattongang-Tongang, 

Kabupaten Pinrang) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi bagaiamana akuntabilitas 

pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan perspektif amanah. 

BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa serta 

pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan 

interpretif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang 

diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Selanjutnya, uji keabsahan data yang digunakan yang digunakan 

meliputi kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) belum menerapakan prinsip akuntabilitas dalam 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan  pengelola BUMDes belum amanah 

dikarenakan terdapat dua program kerja yang tidak terlaksana serta adanya 

masalah yang belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Program kerja 

pengelola BUMDes sampai saat ini belum terlaksana secara keseluruhan, 

sehingga pengelola belum menerapkan prinsip akuntabilitas berdasarkan 

perspektif amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan. 

Implikasi yang diharapkan dari peneliti yakni Pihak pengelola BUMDes di 

Mattongang-Tongang sebaiknya menerapkan prinsip akuntabilitas disertai dengan 

konsep amanah dalam kinerjanya sehingga program kerja yang telah disepakati 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian dapat membantu 

perekonomian Desa sera perekonomian masyarakat. Pengelola BUMDes pada 

Desa Mattongang-Tongang, dibutuhkan pendampingan, pelatihan serta 

pengawasan yang cukup pada setiap usaha sehingga dapat mengontrol jalannya 

usaha serta memberikan pelatihan atau solusi terkait permasalahan yang ada.  

Kata Kunci: Amanah, Akuntabilitas, Pengelola BUMDes 
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ABSTRACK 

Nama  : Miftahul Jannah 

Nim   : 90400118012 

Judul  : Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)            

Berdasarkan Perspektif Amanah (Desa Mattongang-Tongang, 

Kabupaten Pinrang) 

This study aims to determine the accountability of Village-Owned 

Enterprises (BUMDes) managers based on a mandate perspective. BUMDes 

was established with the aim of improving the village economy and managing 

village potential in accordance with community needs.   

This research is a qualitative research using an interpretive approach. 

Sources of data in this study are primary data sources obtained from several 

informants and the results of field observations. Methods of data collection is 

done by interview, observation and documentation. Furthermore, the validity 

test of the data used includes trust, transferability, dependence and certainty.   

The results of this study indicate that Village Owned Enterprises 

(BUMDes) have not implemented the principle of accountability in 

accountability for their performance and BUMDes managers have not been 

trusted because there are two work programs that have not been implemented 

and there are problems that have not been published to the public. The work 

program of the BUMDes manager has not yet been implemented in its 

entirety, so that the manager has not applied the principle of accountability 

based on the perspective of trust in carrying out the responsibilities given.   

The expected implication of the researcher is that the BUMDes 

management in Mattongang-Tonga should apply the principle of 

accountability accompanied by the concept of trust in their performance so 

that the agreed work program can run effectively and efficiently. Thus it can 

help the village economy as well as the community's economy. BUMDes 

managers in Mattongang-Tonga Village, adequate assistance, training and 

supervision are needed for each business so that they can control the running 

of the business and provide training or solutions related to existing problems.   

Keywords: Trust, Accountability, BUMDes Manager 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Desa merupakan pemerintah terkecil di daerah yang mempunyai peran 

strategis dalam proses pembangunan di Indonesia. Desa telah menjadi sistem 

pemerintahan yang bersentuhan langsung masyarakat dan fokus utamanya adalah 

pembangunan pemerintahan (Majid, et.al. 2022). Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah negara 

kesatuan republik Indonesia (Ardieansyah, 2014). Menurut Kartika, (2012) 

Pembangunan desa adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik 

secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, 

berkemakmuran dan sejahtera.  Pembangunan harus diarahkan dengan sedemikian 

rupa agar semakin mendekati tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk 

Indonesia, di karenakan lebih dari 80 % penduduk Indonesia berada di desa-desa 

seluruh Indonesia yang mana desa merupakan bagian integral dari Negara 

Republik Indonesia (Astuti et al., 2022). 

Perekonomian di pedesaan tengah mulai dikembangkan oleh pemerintah 

sejak lama melalui berbagai program yang mendukung. Salah satu program yang 

telah dibentuk oleh pemerintah desa adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dengan tujuan meningkatkan perekonomian Desa. Namun upaya yang 
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di lakukan pemerintah masih belum menunjukkan pencapaian pengembangan 

ekonomi yang optimal sesuai dengan keinginan bersama (Sulaksana et al., 2019). 

Seperti kondisi BUMDes yang ada di  Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan 

Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini BUMDes 

yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa belum berjalan secara efektif. 

Efektifitas system dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak 

berjalan dengan baik. Suatu lembaga ekonomi dipedesaan membutuhkan 

pengelolaan yang ramah lingkungan dari dan untuk masyarakat setempat dengan 

harapan mampu memenuhi perekonomian desanya. Intruksi pemerintah bukan 

lagi menjadi dukungan utama untuk pendirian lembaga ekonomi melainkan 

didasarkan pada keinginan masyarakat desa untuk mengoptimatlkan potensi 

masyarakat desa dalam pencapaian perekonomian yang diharapkan (Ardieansyah, 

2014). 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana 

desa yang diambil dari 10% dana APBD dipergunakan untuk pembangunan desa. 

hal ini merupakan jumlah yang tidak sedit untuk sebuah desa, dimana desa harus 

bisa mengelola dengan baik. Namun sesuai dengan Permendes yangt 

menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. dengan adanya dana desa 

maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa. terutama dalam bidang 

pengembangan potensi ekonomi lokal.  

Bentuk kelembagaan yang didasari oleh pengembangan potensi desa di 

namakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebijakan yang 
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tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa 

merupakan suatu ujung tombak dalam pembangunan indonesia, oleh karena itu 

pemerintah harus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran dana 

desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Untuk itu 

pendirian BUMdes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa 

dan masyarakat). Dengan adanya program BUMdes dapat meningkatkan 

pendapatan desa dan masyarakat (R. S. Kartika, 2012). Dalam PP Nomor 72 

Tahun 2005 pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa, dalam peningkatan 

pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes)  karena desa perlu suatu lembaga untuk mengelola 

potensinya dalam meningkatkan perekenomian, kemandirian, dan kesejahteraan 

masyarakat (Endang, 2021). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan 

program pemerintah yang dikelola langsung oleh masyarakat desa setempat untuk 

mengoptimalkan pemberdayaan potensi desa.  

Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam 

pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

yang disebut BUMDes,” dan ayat (3) yang berbunyi “ BUMDes dapat 

menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perudang-undangan”. Lembaga usaha ini bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha dibidang 

ekonomi (Darwita & Redana, 2018). Pemerintah Desa menginginkan adanya 

pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat 

mencapai tujuan dengan kegiatan dan usaha yang di kelolanya (Ibrahim et al., 
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2020). Melihat dari tujuan pendirian BUMdes, tentunya keberhasilan BUMdes 

dilihat apabila keberadaannya bisa mencapai target yaitu memberikan sumbangan 

terhadap pendapatan asli desa lainnya. BUMdes dapat dikatakan mencapai target 

apabila adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat (Widyawati 

et al., 2019).  

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh 

pemerintah melalui berbagai program dari BUMDes dan diharapkan dapat 

mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, akan tetapi, upaya 

itu tidak  membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama 

(Sulaksana et al., 2019). Saat ini yang menjadi fenomena banyak  BUMDes  yang  

telah  terbentuk namun program-program dari pengelola tidak berjalan secara 

efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dari pengelola.  

Pemerintah desa menginginkan dengan pembentukan dan pengelolaan BUMDes 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rindi et al., 2017). Namun, peran 

pengelola BUMDes kinerjanya masih tergolong lemah karena kurangnya 

partisipasi dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan dana 

BUMDes untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya, tetapi 

masyarakat terkendala dengan adanya jaminan yang harus diberikan untuk 

mendapatkan pinjaman tersebut. Menurut Abdurrohman et al., (2020) pengelola 

BUMDes membutuhkan akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan 

kinerjanya kepada public dan juga kepada pemerintah desa sehingga pengelola 

dapat mencapai tujuan dari keberadaan BUMDes. Menurut Sayuti et al., (2018) 

Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja 
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yang baik. Penerapan akuntabilitas yang baik oleh pengelola BUMDes diharapkan 

dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi.  

Dalam sudut pandang islam, amanah merupakan sesuatu yang dititipkan 

sebagai tanggung jawab. Amanah adalah konsep dari sebuah akuntabilitas yang 

berlaku secara keseluruhan diberbagai bidang dalam kehidupan. Akuntabilitas 

diterapkan dalam pekerjaan yang menyangkut dengan kepentingan pribadi atau 

kepentingan ummat dalam proses maupun hasilnya. Sikap yang terencana dari 

tingkat pemahaman pada dasarnya merupakan bentuk dari implementasi dari diri 

seorang manusia yang bisa tercapai dengan harmonisasi. Dengan demikian 

amanah akan menjadi suatu acuan dalam tingkah laku (Hermawan et al., 2020). 

Konsep amanah dalam hal ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas. 

Pengelola yang baik dapat bertanggung jawab pada tujuannya dengan 

memegang erat konsep amanah sebagai pertanggung jawabannya kepada Allah 

SWT, serta kepada public agar senantiasa mendapatkan keyakinan dalam 

meningkatkan perekonomian desa secara akuntabilitas. Sifat amanah wajib 

dimiliki oleh setiap orang, terlebih kepada pemimpin dan manajemen pengelola 

suatu organisasi yang kepadanya diberikan keyakinan jika dapat menjalankan 

sebagaimana yang dituntun tanpa mengabaikannya. Jika tanggung jawab tersebut 

diterima serta keyakinan yang diberikan dapat dihargai sehingga seseorang yang 

menjalankannya merasa menemukan cara terbaik dalam membangun konsistensi 

dalam setiap tindakan  (Latifah, 2020).  

Beberapa penelitian terkait akuntabilitas dalam pengembangan BUMdes 

telah dilakukan. Menurut Rindi et al., (2017) dalam penelitiannya mengatakan 
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bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengembangan BUMDes sangat 

dibutuhkan, namun bukan hanya itu melainkan terhadap segala aspek kegiatan 

yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional  baik secara eksternal 

maupun internal . Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Sahala Purba et al., 

2021) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa akuntabilitas di  BUMDes 

banyak yang belum dapat mempertanggung jawabkan terhadap pihak-pihak yang 

membutuhkan seperti masyarakat dan beberapa pihak lainnya. Hal ini sejalan 

dengan  penelitian (Endang, 2021) yang mengatakan bahwa dalam  pertanggung 

jawaban  ditinjau dari aspek akuntabilitas, namun tidak sedikit BUMDes yang 

belum dapat mempertanggung jawabkan kinerja-kinerjanya sehingga belum bisa 

mencapai tujuan utamanya yaitu meningktan perekonomian desa dan 

meningkatkan usaha masyarakat.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, melihat fenomena-fenomena yang terjadi 

maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akuntabilitas pengelola Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Mattongang-Tongang. Desa ini 

merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten 

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini  BUMDes yang telah di bentuk oleh 

Pemerintah Desa tidak berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya tanggung 

jawab dari manajemen pengelola. Kinerja dari pengelola BUMDes masih 

terbilang lemah di karenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Hal ini 

disebabkan pengelola belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola 

BUMDes.  
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Apa yang telah diuraikan variabel-variabel sebelumnya sejalan dengan yang 

di jelaskan Sharia Enterprise Theory yang dikombinasikan dengan konsep 

amanah. Teori ini dikembangkan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 1999 yang 

mengatakan bahwa Allah sebagai sumber utama. Sumber daya yang dimiliki 

stakeholder pada dasarnya adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya 

melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan 

ditetapkan oleh sang pemberi amanah (Triyuwono, 2003). Teori ini mengajar 

bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah SWT, sementara 

manusia hanya diberikan hak untuk mengelola (khalifa fil ardhi).  

Penelitian terkait Akuntabilitas pengelola BUMDes banyak dilakukan tetapi 

masih jarang yang mengaitkan dengan konsep Amanah.  Merujuk pada uraian 

tersebut, dapat diketahui bahwasanya terdapat hubungan antara akuntanbilitas 

pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan  pespektif amanah ini 

bisa dikatakan masih relative baru dan perlu di lakukan pengembangan. 

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan 

Perspektif Amanah”.  

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini dibuat agar ruang lingkup peneliti tidak terlalu luas dan 

lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang akan diteliti serta dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Fokus penelitian dan deskripsi fokus terdiri dari indikator yang 

menjadi pedoman alur penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan 
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akuntabilitas yang merupakan salah satu bentuk atau cara yang digunakan dalam 

pengembangn BUMdes. Demi menunjang fokus penelitian ini, peneliti 

menggunakan konsep amanah, yang nantinya akan di ketahui apakah manajemen 

pengelola bisa menerapkan akuntabilitas berdasarkan konsep amanah tersebut. 

Konsep amanah ini merupakan sesuatu hal yang diamanahkan atau sesuatu yang 

dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk menjawab, dan 

menerangkan tindakan yang telah dilakukan kepada badan hukum atau pihak yang 

berkepentingan untuk dimintai keterangan (Pramita, 2018).  Menurut Rambu Ana 

& Ga, (2021) Akuntabilitas menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban 

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang dalam  

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk di 

memintai keterangan atau pertanggung jawaban.  

Kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja pengelolaan merupakan konsep dari akuntabilitas. Seperti 

dalam pegelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fungsi dari pengelola 

BUMDes dapat didasarkan pada program, pengelolaan, dan pentapan tujuan. 

Pengelolaan dikatakan berjalan dengan efektif jika  fungsinya di jalankan (Susanti 

et al., 2021). Menurut Subaidi et al., (2019) Suatu organisasi tentunya dapat 

memperkirakan segala sesuatu yang akan terjadi sebelum pengelolaan 

dilaksanakan.  

Pengelola berperan penting dalam pengembangan BUMDes. Menurut  

Abdurrohman et al., (2020) Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar 
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berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai 

jika di kelola secara terarah dan professional. Dalam pengembangan BUMDes 

dapat memberikan kontribusi positif sebagai penunjang ekonomi di pedesaan 

dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. BUMDes dapat berjalan 

secara efektif jika prosedur dalam melaksanakan suatu program terarah. Hal 

tersebut sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program 

sehingga diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di 

pedesaan (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Pengelola BUMDes dapat mendorong 

akuntabilitas kinerja sehingga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan 

masyarakat. 

Pengelola dalam pengembangan BUMDes meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk mencapai tujuan dari tersebut hal ini 

sangat penting untuk diperhatikan. Dalam bingkai ajaran islam konsep amanah di 

pandang urgent dalam menunjang terselenggaranya tujuan yang akan dicapai agar 

berjalan dengan efektif dan efisien. Konsep amanah terkandung didalamnya nilai-

nilai yang akan dicapai yaitu tanggung jawab dan kepercayaan. Penggunaan 

konsep amanah ini diharapkan dapat mewujudkan pengelola BUMDes yang 

akuntabilitas (Sri Ujiana Putri, 2020).  

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1.  Akuntabilitas  a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan 

c. PertanggungJawaban 
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2.  Pengelola BUMDes a. Program 

b. Penetapan tujuan  

c. Pengendalian   

3.  Amanah a. Tanggung Jawab  

b. Kejujuran 

c. Keterbukaan 

 

C. Rumusan Masalah 

Pemerintah desa menginginkan adanya pembentukan dan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat meningkatkan pendapatan desa 

dan masyarakat. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan 

dengan kegiatan dan usaha yang dikelolanya dapat berkembang. Keberhasilan 

BUMdes dapat di lihat apabila keberadaannya mencapai target . BUMDes 

dikatakan mencapai target apabila adanya kerja sama antara pengelola dengan 

masyarakat.  

Namun, saat ini banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah 

terbentuk tetapi program-program yang dibuat oleh pengelola tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini di karenakan kurangnya tanggung jawab dari 

pengelola. Padahal pemerintah desa menginginkan adanya BUMDes ini agar 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja dari pengelola masih 

terbilang lemah, dikarena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Banyak 

program-program yang telah di sepakati oleh pengelola , namun program-program 

tersebut tidak berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pengelola BUMDes 

membutuhkan akuntabilitas dalam mengelola selain itu dengan menerapkan 

konsep amanah sehingga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

publik dan juga pemerintah desa agar dapat mencapai tujuan didirikannya 
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BUMDes. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Bagaimana akuntabilitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? 

2. Bagaimana akuntabilitas pengelola Badan Usaha Milik Desa berdasarkan 

persfektif amanah ?   

D. Penelitian Terdahulu  

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu  

 

NO Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul penelitian Metode/ 

Pendekatan 

Peneliti 

Hasil 

Penelitian 

1.  Pramita, 

(2018) 

 

Analisis 

Pemahaman 

Permendesa No.4 

Tahun 2005 dan 

Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

pada 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

BUMDes  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode yang 

bersifat 

kuantitatif 

 

 

Pengelolaan 

BUMDes 

menunjukkan 

hubungan yang 

positif 

signifikan, hal 

ini 

membuktkan 

pengelola 

BUMDes 

menyadari 

bahwasanya 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

tentang 

permendesa 

No.4 tahun 

2015 harus 

mutlak mereka 

kuasai dalam 

rangka 

pelaksanaan 

manajemen 

BUMDes. 

2.  Ibrahim et al., 

(2020) 

 

Pengaruh 

Manajemen 

Pengelola Badan 

Penelitin ini 

menggunakan 

metode 

Pengaruh 

manajemen 

pengelola 
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Usaha Milik Desa 

(BUMDes) 

Terhadap 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat di 

Desa Bila Riase 

Kecamatan Pitu 

Riase Kabupaten 

Sidrap  

 

kuantitatif 

dengan 

mengacu pada 

pembuktian 

konsep yang 

digunakan 

 

 

BUMDes 

terhadap 

peningkatan 

partisipasi 

masyarakat di 

Desa Bila 

Riase 

Kecamatan 

Pitu Riase 

berpengaruh 

dikarena 

sumber daya 

manusia perlu 

untuk 

ditingkatkan 

kedepannya.  

3.  Nugroho & 

Kawedar, 

(2021) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Badan Usaha 

Milik Desa 

(BUMDes)  Studi 

Fenomenologi 

pada BUMDes 

Gerbang Lentera 

di Desa Lerep, 

Kecamatan 

Ungaran Barat, 

Kabupaten 

Semarang, Jawa 

Tengah 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode yang 

bersifat 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenologi 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

BUMDes 

Gerbang 

Lentera pada  

Desa Lerep, 

Kecamatan 

Ungaran 

Barat,. 

Perencanaan 

telah sesuai 

dengan 

regulasi yang 

diatur. 

Pengawasan 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

yang di 

lakukan 

merupakan 

salah satu 

cerminan 

terhadap 

pelaksanaan 

akuntabilitas. 

4.  Endang, 

(2021) 

 

 

Aspek 

Akuntabilitas 

dalam 

PertanggungJawa

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kulitatif 

dengan 

Dalam 

pertanggungja

waban 

keuangan di 
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ban Keuangan 

Badan Usaha 

Milik Desa (Studi 

Kasus Badan 

Usaha Milik Desa 

Mukti Bersama 

Desa Sidomukti 

Kecamatan Plakat 

Tinggi Kabupaten 

Musi Banyuasin) 

 

 

pendekatan 

studi kasus  

 

 

tinjau dari 

aspek 

akuntabilitas 

bahwa dalam 

menyusun 

perencanaan 

keuangan, 

pengelola 

keuangan telah 

menggunakan 

system 

akuntansi desa 

walaupun 

pencatatan 

masih belum  

dilakukan 

secara manual. 

5.  Susanti et al., 

(2021) 

 

Analisis Sistem 

Manajemen 

Dalam 

Pengelolaan 

BUMDes di Desa 

Bluluk 

 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan 

penelitian 

deskriptif 

 

Modal usaha, 

sector usaha, 

dan teknologi 

secara individu 

dan secara 

bersama-sama 

memiliki peran 

dalam 

mengembangk

an BUMDes. 

6.  Astuti et al., 

(2022) 

Tantangan dan 

Peluang 

Percepatan 

Pengembangan 

BUMDes Menuju 

Status 

Berkembang dan 

Maju Kabupaten 

Cilacap 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

kualitatif 

dengan 

fenomena yang 

terjadi dalam 

BUMDes  

Sebagian besar 

BUMDes yang 

ada 

dikabupaten 

Cilacap 

mempunyai 

berbagai 

kendala yang 

berpotensi 

menjadi 

sebuah 

hambatan 

dalam 

pengelolaan 

BUMDes.  

Sehingga 

pengembangan 

BUMDes 

belum 
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dikatakan 

efektif. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukanan 

sebeumnya maka penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) berdasarkan persfektif amanah.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana penerapan akuntabilitas 

pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Merujuk dari tujuan tersebut 

maka manfaat teoritis yang ingin dicapai adalah bagaimana akuntabilitas 

pengelola BUMDes berdasarkan Sharia enterprise theory ( SET) yang 

dikombinasikan dengan Konsep Amanah. Sharia enterprise theory yang di 

kembangkan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 1999 mengatakan bahwa Allah 

sebagai sumber utama. Sumber daya yang dimiliki para stakeholder pada dasarnya 

adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggungjawab 

untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang 

pemberi amanah (Latifah, 2020). Sharia Enterprise Theory di sandari dengan 

konsep amanah. Menurut Widyantii et al., (2021) Amanah merupakan 

kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik 

mungkin. Konsep amanah di gunakan untuk mendesain dan mengoperasikan suatu 
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organisasi sehingga seseorang yang memegang amanah dengan benar dapat 

mencapai tujuan dari organisasinya. Namun amanah yang di maksudkan disini 

aakan lebih terarah pada konsep tanggungjawab pengelola BUMDes.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pengelola agar dapat 

bertanggungjawab dalam pengelolaan BUMDes. Tanggung jawab yang dimaksud 

adalah bagaimana mereka berperilaku secara benar dalam mengelola Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes).  Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin 

merestorasi pengelola dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep amanah 

dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Amanah  

Amanah merupakan sesuatu yang di percayakan kepada orang lain untuk 

digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan keinginan yang 

mengamanahkan. Menurut Widyantii et al., (2021)  Amanah dalam konteks 

ekonomi menyatakan bahwa segala sumber daya milik Allah dan manusia adalah 

seorang yang diberi amanah untuk menyebar misi sakral yang ditugaskan 

kepadanya. Manusia mempunyai tugas untuk menciptakan dan mendistribusikan 

kesejahteraan untuk manusia dan alam semesta. Untuk memudahkan tugas ini, 

manusia dapat membuat organisasi yang digunakan secara instrumental dalam 

melakukan tugas tersebut. Oleh sebab itu, sangat normal jika konsep amanah ini 

digunakan guna mendesain wujud, struktur, serta management organisasi dalam 

rangka menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan.  

Organisasi yang mempraktikkan konsep amanah ini tidak saja memiliki 

kepedulian terhadap kesejahteraan manusia (stakeholder) tetapi juga terhadap 

kesejahteraan.  Konsep ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia berperan 

sebagai khalifatullah fil Ardh (wakil Tuhan di Bumi). Manusia dalam 

merefleksikan misinya ini bukannya tanpa aturan, karena penerima amanah terkait 

pada tata aturan yang dikehandaki oleh pemberi amanah (Rustam, et. al 2021). 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Sad/38:26.  

 يىدَاودُ اِوَّب جَعَيْىىلَ خَيِيِفَتً فًِ اىْبَرِضِ فَبحِنُمِ بَيِهَ اىىَّبسِ بِبىْحَقِّ وَىَب حَخَّبِو ِ  اىْهَوىىي  
  فَيُضِيَّلَ عَهِ سَبِيِو اىي ىً (۶۲)



 

17 
 

Terjemahannya:  

“Sesunggungnya Kami jadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, 

maka serilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 

dari jalan Allah”. (Kementrian Agama RI, 2021). 

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah ayat ini bermaksud menjelaskan bahwa Allah 

SWT mengangkat nabi Daud sebagai khalifah yakni penguasa di muka bumi yaitu 

di Bait Al-Maqdis, maka putuskanlah semua persoalan yang engkau hadapi di 

antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu antara 

lain dengan tergesa-gesa menjatuhkan putusan sebelum mendengarkan semua 

pihak sebagaimana yang engkau lakuakan. Apabila engaku mengikuti nafsu , 

apapun yang bersumber dari siapapun, baik dirimu maupun mengikuti nafsu orang 

lain maka ia yakin nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya 

orang-orang yang terus menerus hingga tiba ajalnya, sesat dari jalan Allah akan 

mendapat sisksa yang berat akibat kesesatan mereka itu. Seseorang yang diberi 

tanggungjawab harus mampu menyesuaikan semua tindakannya dengan apa yang 

di amanahkan oleh pemberi amanah (Shihab, 2002). 

Tuhan menghendaki bahwa organisasi yang dikelola manusia harus 

dilakukan dengan cara yang adil-adil. Pemberi amanah adalah Allah itu sendiri 

yang menghendaki manusia dalam mengelola organisasinya melakukan dengan 

cara adil, sedangkan manusia sebagai penerima amanah yang disebut dalam 

Alqur’an sebagai Khalifa fil Ardh untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan 

oleh Allah,  dengan potensi internalnya, yaitu akal dan hati nurani. Dalam 

menunaikan amanah itu, harus dilakukan dalam rangka penyembahan ataupun 

pengabdian kedapa pemberi amanah (Latifah, 2020).  
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Memaknai amanah secara subtansi Al-Qur’an serta Hadist Implementasi 

yang sebetulnya bisa tercapai dengan harmonis. Sikap yang terencana dari tingkat 

pemahaman kebutuhan pada dasarnya merupakan bentuk dari hadirnya amanah 

dalam diri seseorang insan. Dengan demikian amanah hendak jadi suatu acuan 

dalam tingkah laku (Husain & Abdullah 2015). Menurut (Rustam, et.al, 2021) 

Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab serta 

berbuat baik dalam seluruh perihal tercantum pada kala melaksanakan tanggung 

jawab pada suatu organisasi guna untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut 

Ama nah merujuk pada kalangan manusia yang termasuk para pemimpin. 

Bagaimanapun, kita semua adalah pemimpin, paling tidak untuk diri kita sendiri 

serta keluarga. Sehingga, nanti kita semua hendak ditanya serta dimintai 

pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Dalam islam konsep amanh  

sangat berarti serta mempunyai kosekuensi yang besar buat orang-orang yang 

mengabaikan amanah. Menurut Hermawan et al., (2020) dalam konsep amanah 

ada tiga hal penting yang harus diperhatikn, yaitu pemberi amanah, penerima 

amanah, dan amanah itu sendiri.  

B. Sharia Enterprise Theory  

Sharia Enterprise Theory (SET) dicetuskan oleh Triyuwono pada tahun 

1999 untuk mengembangkan akuntansi syariah di mana merujuk pada 

akuntabilitas yang kebih luas, dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah 

Tuhan, manusia, dan alam (Latifah, 2020).  Sharia Enterprise Theory (SET)  

merupakan teori yang paling tepat digunakan dalam mengungkapkan akuntabilitas 

atau tanggungjawab suatu entitas, dalam hal ini pengelola BUMDes adalah Sharia 
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Enterprise Theory (SET). Hal ini karena dalam Sharia Enterprise Theory, Allah 

SWT adalah sumber amanah utama. Menurut Muchtamarini & Jalaluddin, (2020) 

Sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder  pada dasarnya adalah amanah 

dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk 

menggunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi 

amanah. Teori ini mengajarkan bahwa pada hakekat kepemilikan utama berada 

pada kuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola. 

Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah 

secara vertical, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban 

secara horizontal kepada ummat manusia serta pada liingkungan alam. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra / 17:36.  

اِنَّ اىسَّمَِ  وَا ىْبَصَرَ وَا ىْفُؤَادَ مُوُّ اُوىىئِلَ مَب نَ   وَىَب حَقْفُ مَب ىَويِسَ ىَولَ بًِ عِيْمْ
ًُ مَسِئُىِىًب (۶۲)   عَىِ

Terjemahannya :  

“Dan janganlah kamu mengukiti apa ya  vng kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. (Kementrian Agama 

RI, 2021). 

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah ayat ini bermaksud menjelaskan mengenai 

tuntutan universal. Nurani manusia, dimana dan kapan pun pasti menilainya baik 

dan menilai lawannya merupakan sesuatu yang buruk, sehingga enggan diterima 

oleh siapa pun. Ayat ini memerintahkan untuk melakukan apa yang telah Allah 

perintahkan dan hindari apa yang tidak sejalan dengannya. Dan janganlah 

mengikuti apa-apa yang tidak ada bagimu pengetahuan tentangnya. Dari satu sisi 

ayat ini mencegah sekian banyak keburukan, seperti tuduhan, sangka buruk, 
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kebohongan dan kesaksian palsu. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia 

dituntut untuk amanah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya (Shihab, 

2002). 

Sharia Enterprise Theory (SET)  teori yang telah diinternalisasikan kedalam 

nilai-nilai agama guna untuk menjadikan teori yang transcendental serta lebih 

humanis. Teori ini merupakan teori yang mengaku adanya sifat 

pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan itu sendiri namun 

juga kepada pihak stakeholder yang lebih luas lagi (Indriyanthi et al., 2021).  

Sharia Enterprise Theory merupakan pemangku kepentingan mencakun Allah, 

manusia, dan alam. Allah merupakan pemangku kepentingan yang pertama karena 

memiliki kedudukan yang tinggi dan mutlak. Sedangkan manusia merupakan 

pemangku kepentingan kedua. Manusia dikelompokkan menjadi dua antara lain 

direct-stakeholder yaitu yang memberikan kontribusi financial maupun 

nonfinancial langsung kepada perusahaan dan indirect- stakeholder yaitu pihak 

yang berhak atas dukungan sosial dari perusahaan walaupun mereka tidak 

memberikan kontribusi apapun terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan 

terakhir yaitu alam. Alam memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup 

perusahaan sama seperti Allah dan manusia (Kusumadewi & Muhammad, 2022). 

C. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan 

pemerintah yang baik (good governance), adanya pengelola yang baik sangat 

penting bagi kelangsungan dan perkembangn suatu organisasi karena erat 

kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti et al., 2018). 
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Akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk menjawab, dan 

menerangkan tindakan yang telah dilakukan kepada badan hukum atau pihak yang 

berkepentingan untuk meminta keterangan. Prinsi-prinsip akuntabilitas seperti 

memiliki komitmen, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, 

menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan 

misi dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif  (Fauzani, et. al 2018). 

Akuntabilitas menjadi bentuk penyimpanan pertanggungjawaban atau untuk 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum 

atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan atau peretanggungjawaban (Nafida & 

Annisa, 2015). Akuntabilitas dalam pandangan islam sebagaimana di jelaskan 

tentang tanggungjawab seseorang yang terdapat dalam Q.S Az-Zalzalah / 88:7-8 

yang berbunyi :  

    وَمَهِ يَّعِمَوْ مِثْقَب هَ ذَرَّةٍ شَرِّا يَّرَي(۷) فَمَهِ يَّعِمَوْ مِثْقَب هَ ذَرَّةٍ خَيِرّا يَّرَي(۸) 
Terjemahannya : 

“Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat bi dzarrah, niscaya 

dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat 

Dzarrah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula”. (Kementrian Agama 

RI, 2021). 

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah ayat ini bermaksud menjelaskan perlakuan 

secara adil. Dari sinilah kita menyadari bahwa semua diperlakukan secara adil, 

maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji Dzarrah, kapan pun 

dan dimana pun niscaya ia akan melihatna, begitupun sebaliknya barang siapa 

yang mengerjakan kejahatan seberat biji Dzarrah niscaya dia akan melihatnya 

pula. Memahami makna kata Dzarrah yang artinya semut kecil merupakan suatu 
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gambaran bahwa sekecil apapun perbuatan yang dilakukan manusia adil maupun 

tidak adil semuanya akan dipertanggung jawabkan (Shihab, 2002).  

Akuntabilitas yaitu sebuah kegiatan untuk mencari jawaban terhadap 

pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik 

siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang harus mendapatkan jawaban 

tersebut antara lain, apa yang harus di pertanggung jawabkan, mengapa 

pertanggung jawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap 

berbagai kegiatan masyarakat, apakah pertanggung jawaban sudah berjalan seiring 

dengan kewenangan yang dimiliki (Rindi et al., 2017). Akuntabilitas dapat pula 

diartikan sebagai prinsip pertanggung jawaban public yang menunjukkan 

bagaimana pejabat public menggunakan sumber daya public dan tanggung jawab 

ketika mereka. Akuntabilitas public dapat diwujudkan kedala dua bentuk yaitu, 

pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas 

dan pertanggung jawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat. Segala 

perbuatan yang akan berujung pada sebuah pertanggungjawaban, maka dari itu 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban sangat penting. Sebab aktivitas atau 

kinerja para manajemen pengelola harus di laksanakan dalam wujud 

pertanggungjawaban kepada Allah sebagai orientasi yang paling tinggi, sebagai 

pemberi amanah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Wahyuni & Ismail, 

2021).  

D. Pengelola BUMDes   

Bentuk kelembagaan yang didasari oleh pengembangan potensi desa di 

namakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebijakan yang 
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tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa 

merupakan suatu ujung tombak dalam pembangunan indonesia, oleh karena itu 

pemerintah harus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran dana 

desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) (Febryani 

et al., 2018). BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada 

umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan 

lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan 

pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu 

usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat (Ubi Laru & Suprojo, 2019). 

 Ubi Laru & Suprojo, (2019) mengatakan bahwa pendirian dan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari 

pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, parsitifatif, 

transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk 

menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Pengelola berperan penting dalam suatu organisasi agar berjalan sesuai 

dengan tujuannya. Menurut (Zul Azfi, 2017) manajemen pengelola dalam 

pengembangan suatu organisasi merupakan salah satu tahapan yang harus di 

perhatikan dikarenakan dalam proses pengelolaan pengembangan organisasi suatu 

organisasi akan lebih terstruktur secara sistematis, sehingga dalam menjalankan 
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kinerja dapat meningkatkan keefekifan dan keefisienan didalam pengembangan 

suatu organisasi.  

E. Akuntabilitas Pengelola BUMDes dalam Perspekif Amanah  

Akuntabilitas di butuhkan dalam pengelolaan pada suatu organisasi. 

Akuntabilitas merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola 

sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pihak pemberi 

(principal). Dalam suatu organisasi akuntabilitas pengelola sangat di harapkan 

karena dengan itu dapat memudahkan dalam mewujudkan tujuan yang ingin 

dicapai (Agustinawati, 2019). Menurut Widyantii et al., (2021) Terlaksananya 

pengelolaan secara efektif dan efisien dapat dilihat bagaiamana tingkat  

akuntabilitas dari pengelola. Akuntabilitas yang dimaksud adalah bagaiamana 

pelayanan dan pertanggungjawaban kepada public. Akuntabilitas manajemen 

pengelola dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan tanggungjawab 

dan menerangkan terkait dengan kinerja dan tindakankepada pihak yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut.  

Latifah, (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk mewujudkan 

suatu tujuan yang ingin dicapai hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan. 

Dalam bingkai ajaran islam konsep amanah terkandung dalam nilai-nilai spiritual 

yang meliputi tanggung jawab dan kepercayaan. Penggunaan konsep amanah ini 

diharapkan apat mewujudkan terselenggaranya pengelolaan yang akuntabilitas, 

dimana akuntabilitas terbagi atas dua bentuk, yaitu secara vertical dan horizontal 

yaitu pertanggungjawaban kepada manusia atau masyarakat dan juga alam 
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semesta. Konsep akuntabilitas dalam islam berlaku secara keseluruhan dalam 

berbagai bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik 

dalam pekerjaan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan 

ummat, dalam proses maupun hasilnya (Sholehah, 2019). 

F. Pengelolaan BUMDes dalam Penerapan Akuntabilitas  

Desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya 

untuk mengatur segala urusan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah 

masing-masing dengan tujuan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteran 

masyarakat sehingga di perlukan pembangunan desa guna untuk agar desa tidak 

hanya bergantung terhadap pemerintah pusat tetapi desa tumbuh menjadi kekuatan 

yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. 

Salah satu inovasinya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan desa (Senjani, 2019). Menurut Sulaksana 

et al., (2019) BUMDes menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus 

berinovasi dalam meningkatkan pendapatan Desa. Sebuah pendekatan baru 

BUMDes memiliki sistema kerja dimana dapat menfasilitasi segala bentuk usaha 

dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam mengelola BUMDes diperlukannya 

partisipasi keseluruhan komponen sehingga mampu bekerja sama dengan baik 

selain itu keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes 

diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi seara sukarela atau tanpa 

diminta dapat mengembangkan BUMDes tersebut (Febryani et al., 2018).  

Telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan namun setelah 

didirikan kegiatan operasional BUMDes tersebut tidak berjalan di karenakan 
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kurangnya tanggung jawab dari pengelola, namun pemerintah desa menginginkan 

dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Jumaiyah et al., (2019) pengelola berperan 

penting dalam pengelolaan BUMDes, karena proses pengelolaan dan 

pengembangannya akan lebih terstruktur secara sistematis sehingga dalam 

menjalankan program-program yang telah ditetapkan dapat meningkatkan 

keefektifan dan kefisienan dalam pengelolaan BUMDes. Tujuan dari 

Pengembangan BUMDes agar dapat  meningkatkan perekonomian desa melalui 

pengembangan usaha dibidang ekonomi. Pengelola dalam pembangunan 

BUMDes dapat mendorong akuntabilitas kinerja sehingga mampu memperbaiki 

tingkat kepercayaan masyarakat (Nugroho & Kawedar, 2021). 

G. Rerangka Pikir  

Dalam penelitian ini, ada model pemikiran yang harus di kembangkan agar 

nantinya penelitian ini dapat dilakukan secara sistemati dan hasilnya dapat 

dipahami secara mudah. Banyak model pemikiran yang dapat digunakan, dan 

peneliti memilih untuk menggunakan model sesuai dengan judul yang diangkat 

“Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan 

Persfektif Amanah”. Pembahasan dimulai dari konsep Amanah dimana amanah 

yang dimaksud adalah tanggung jawab manajemen pengelola yang ditawarkan 

sebagai peninjau sekaligus solusi lalu diperkuat dengan teori penunjang. Setelah 

itu, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan pokok permasalahan. Penelitian 

pada dasarnya bertujuan untuk meninjau pentingnya Akuntabilitas pada suatu 
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organisasi atau perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas secara sederhana 

rerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:  

 

 

        

        

 

            

           

           

            

       

 

Gambar 2.1  

Rerangka Pikir  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 

mendalam. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian 

misalnya, pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan 

dengan cara deskrisi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Atmadja, 

2013). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 

memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, 

dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013). Alasan yang utama dari 

pemilihan jenis penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana meninjau 

perilaku manajemen pengelola dalam penerapan akuntabilitas. Berdasarkan 

konsep amanah yang ditunjang oleh shariah enterprise theory. Dan pendekatan 

penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, sebagaimana ilmu 

pengetahuan dikelola dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah, solusi, 

kriteria pembuktian.  

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.  
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C. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif, Menurut Darmayasa & 

Aneswari, (2016) mendefiniskan interpretif sebagai salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif yang berusaha mengekspor ralitas sosial 

suatu masyarakat. Interpretif memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan 

peneliti secara penuh, mengekspor realitas sosial. Secara umum pendekatan 

interpretif adalah tentang bagaimana peneliti melakukan riset dengan terjun 

langsung kelapangan dan berbaur dengan masyarakat dalam rangka mendapatkan 

informasi sosial secara menyeluruh (Wahyuni,2015). Penelitian ini akan menyorot 

fenomena terkait dengan perilaku pengelola Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) 

sehigga interpretif dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.  

D.  Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

subjek yang diperoleh dari wawancara melalui informan. Subjek penelitian 

merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang yang berupa opini, 

sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang 

yang menjadi subjek penelitian (Indriantoro & Supomo, 2014). Subjek 

penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait 

dengan permasalahan peneliti yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah 

orang-orang yang di anggap mampu memberikan informasi mengenai latar 

belakang dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian yang diteliti 

sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Subjek penelitian yang peneliti 
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dapatkan yaitu berjumlah 3 orang informan yang berasal dari aparat desa dan 

mayarakat Desa Mattongang-Tongang.  

2. Sumber Data   

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya tidak melalui media perantara. Data primer yang didapatkan oleh 

peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah hasil wawancara dari 3 orang 

informan yaitu aparat desa dan Masyarakat Desa Mattongang-Tongang. 

Wawancara diperoleh dari mengajukan beberapa pertanyaan yang disusun 

secara struktural agar memudahkan informan untuk memahami maksud dari 

pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, sehingga peneliti 

memperoleh data langsung dari hasil pengamatan. Berdasarkan penjelasan 

diatas peneliti mendapatkan informan terkait penelitian di Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) pada Desa Mattongang-Tongang, Kabupaten Pinrang yang 

disediakan pada tabel berikut :  

Tabel 3.1  

  Jumlah Informan 

No Nama Informan Jabatan Informan 

1.  Muh. Yunus Kepala Desa Mattongang-Tongang 

2.  Sunaryo  Sekertaris BUMDes Desa Mattongang-

Tongang  

3.  Bulkis Bendahara BUMDes Desa Mattongang-

Tongang 

4.  Anti  Masyarakat Desa Mattongang-Tongang  
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E. Metode Pengumpulan Data  

Agar dapat diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan 

lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokementasi 

pada entitas yang akan dijadikan objek penelitian untuk mendapatan data-data 

yang lengkap dan akurat yang berguna dalam penelitian. Dalam mengadakan 

pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

satu topik tertentu (Sugiyono, 2014). Wawancara yaitu teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung 

dengan narasumber atau personal yang terkait seputar pokok permasalahan 

penelitian. 

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, meminta agar 

informan memberikan informasi sesuai dengan yang dialami, diperbuat, atau 

dirasakan pada pengelolaan BUMDes Desa Mattongang-Tongang. Proses 

wawancara dilakukan peneliti yaitu dengan metode peneliti mengajukan 

satu pertanyaan kemudian informan menjawab sesuai dengan pertanyaan 

dan fakta yang memang informan rasakan atau ketahui terkait pertanyaan 

yang diberikan oleh peneliti. Kemudian peneliti menanyakan lalu merekam 
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jawaban dari pertanyaan peneliti, sehingga terjadilah proses wawancara 

antara peneliti dan informan. 

2. Observasi  

Observasi/pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

mengamati aktivitas dan kondisi pada objek penelitian. peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai BUMDes yang ada di Desa 

Mattongang-Tongang. Sehingga, penelitian mulai mencatat, menganalisis 

dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang pelaksanaan dan hasil dari apa 

yang diteliti. Hasil observasi, peneliti melihat bahwa BUMDes yang ada di 

Desa Mattongang-Tongang belum berjalan dengan efektif dan efisien.  

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan peneliti,yaitu 

dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berbentuk rekaman dan 

foto (Sugiyono, 2014). Peneliti pada saat proses wawancara menggunakan 

handphone sebagai alat untuk mengambil dokumentasi pada saat melakukan 

wawancara di Desa Mattongang-Tongang.  

F. Instrumen Penelitian  

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

interperif dalam menganalisi data. Data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan interpretif yaitu tentang bagaimana peneliti melakukan riset dengan 

terjun langsung kelapangan dan berbaur dengan masyarakat dalam rangka 
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mendapatkan informasi sosial secara menyeluruh. Untuk memperoleh data dan 

informasi yang akurat makan dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi 

secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. 

Alat yang digunakan dalam instrumen penelitian ini adalah : 

1. Handphone  

Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik dua arah, praktis 

dan bisa dibawa kemana-mana. Handphone digunakan dalam penelitian ini 

sebagai alat komunikasi dengan informan untuk keperluan penelitian. 

sebagai alat komunikasi. Hnadphone  juga fipakai untuk mengambil gambar 

dalam penelitian serta digunakan sebagai perekam, yang diguanakan peneliti 

saat wawancara atau tanya jawab dimulai dengan informan, sehingga hasil 

wawancara yang telah dilakukan akan menjadi data yang dapat digunakan 

oleh peneliti.  

2. Alat Tulis Menulis  

Alat tulis menulis adalah alat yang dapat digunakan dalam menulis 

ataua menprehkan tanda atau bentuk diatas suatu permukaan. Alat tulis 

digunakan dalama penelitian untuk membantu penelitian dalam mencatat 

hal-hal yang penting dan informasi yang diperoleh selama penelitian 

dilaksanakan. Misalnya, mencatat poin-poin yang diperoleh penting dari 

informasi yang diberikan serta mencatat poin-poin penting dari dokumen 

yang diamati, hal ini dapat memudahkan peneliti untuk mengingat dan 

memahami hasil dari data yang telah dikumpulkan.  

3. Laptop  
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Laptop adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ringan. 

Laptop digunakan dalam penelitian ini sebagai media dalam mengumpulkan 

semua data yang yang telah diperoleh kemudian mengelola data. Laptop 

juga digunakan da;am penulisan hasil-hasil peneliti serta sebagai media 

untuk mengakses beberapa referensi yang terkait dengan masalah yang 

diteliti dan digunakan untuk hal-hal tertentu lainnya, guna memberikan 

kelancaran penyelesaian penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.  

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisis data yang telah terkumpul. Tujuan utama analisis data adalah 

menyediakan informasi untuk memecahkan masalah (Putri, 2019). Penelitian ini 

menggunakan tiga langkah dalam proses analisis data yaitu (1) Reduksi data (data 

reduction) adalah data yang dikumpulkan dengan cara memfokuskan perhatian dan 

pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan 

pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Proses ini dilakukan 

dengan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan yang dilakukan; (2) Penyajian data (data 

display), merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; (3) Penarikan 

kesimpulan (conclusion drawing), merupakan pengumpulan data dan analisa yang 

telah dilakukan peneliti untuk mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya 

dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, 

dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. 

H. Uji Keabsahan Data  
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Pengujian keabsahan data merupakan hal yang perlu dilakukan dalam suatu 

penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang sah/valid. Upaya pemeriksaan 

keabsahan data merupakan salah satu cara untuk menanggulangi perasaan kurang 

yakni tentang kebenaran dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Agar 

hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang 

sesungguhnya yang ada dilapangan perlu dilakukan upaya standarisasi kredibiltas 

data atau hasil informasi yang didapat oleh peneliti. Uji keabsahan data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunana dalam penelitian, triangulasi 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan memberchek. 

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga  

menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber dan metode. Triangulasi 

sumber berarti teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014:241). Triangulasi metode 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama dengan cara observasi partisipatif, 

wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama (Hadi, 2017). Hal ini jika dikaitkan dalam penelitian yang berjudul 

akuntabilitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDe) berdasarkan 

perspektif amanah dimana dalam memperoleh hasilnya perlu mewawancarai para 

informan seperti aparat desa dan masyarakat yang amati tersebut. Keabsahan data 

kualitatif harus memenuhi 4 kriteria : 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 
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Peneliti melihat bahwa credibility dari hasil wawancara itu 

menunjukkan derajat kepercayaan yang bisa dipercaya dari hasil-hasil 

penelitian. peneliti melihat dari pengamatan dan bukti wawancara antara 

peneliti dan informan terkait hal yang sedang di teliti. 

 

2. Keteralihan (Transferability) 

Kesamaan konteks yang ada untuk melihat keabsahan data pada 

transfeerability yaitu peneliti melihat bahwa hasil wawancara dan fenomena 

yang ada memiliki konteks kesamaan.  

3. Kebergantungan (Dependability) 

Sebagai subtitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif 

kelemahannya sulit mencari kondisi yang benar-benar sama, instrumen 

utama (manusia) rentan terhadap ketidakpercayaan.pada dasarnya tidak bisa 

membaca pikiran sesama manusia jadi tingkat kebergantungtan terkait 

ketidakpercayaan dengan hasil wawancara melalui informan sulit ditemukan 

kelemahannya.  

4. Kepastian (Confirmability) 

Sebagai subtitusi istilah objektivitas. Objektif dalam penelitian 

kualitatif tidak tergantung pada banyaknya jumlah subjek yang menyatakan, 

tetapi pada kualitas data/informasi yang ditemukan oleh subjek penelitian 

(informan). Jadi, tidak tergantung pada orangnya, tetapi pada informasinya 

karena informasi yang dikumpulkan harus dapat dijamin keandalannya. 

Peneliti melihat tingkat kepastian dari hasil wawancara informan di Desa 
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Mattongang-Tongang itu sudah baik karena didukung dari 3 informan dan 

peneliti mendapatkan informasi terkait BUMDes di Desa Mattongang-

Tongang.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Wilayah Desa 

Mattongang-Tongang yang terletak di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten 

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah desa Mattongang-Tongang 

1.520 Ha/Km yang terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Labolong Selatan  dan 

Bonne-Bonne dengan luas potensi pertambakan 460 Ha dan persawahan 1090 Ha. 

Desa ini beriklim sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia yaitu beriklim 

tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan. Desa Mattongang-Tongang 

merupakan salah satu desa yang umumnya berprofesi sebagai petani.  Sebagian 

kecil masyarakat berdagang dari hasil pertanian dan perkebunan.  

2. Sejarah Berdirinya Desa Mattongang-Tongang 

Desa Mattongang-Tongang terletak di Kecamatan Mattiro Sompe 

Kabupaten Pinrang. Desa Mattongang-Tongang didirikan oleh para sesepuh dan 

toko masyarakat pada tahun 1960. Pada tahun 1960-1967 Desa ini bernama Desa 

Siwolong Polong yang terbagi menjadi 8 wilayah yaitu Labolong Selatan, 

Labolong Utara, Kapa, Bonne-Bonne, Ammani, Pappareang, Katteong, dan 

Cappakala. Namun, nama Desa Siwolong Polong tidak berlangsung lama karena 

pada tahun 1967- 1989 di ganti menjadi Desa Mattongang-Tongang. Pada tahun 

1989 Desa Mattongang-Tongang dimekarkan menjadi 3 desa yakni Desa 

Matrtongang-Tongang yang mempunyai 4 Dusun yaitu, Bonne-Bonne, Labolong 
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Utara, Labolong Selatan, dan Kapa , Desa Samaenre yang mempunyai 2 Dusun 

yaitu, Cappakala dan Katteong, dan Desa Mattiro Tasi yang juga mempunyai 2 

Dusun yaitu, Ammani dan Pappareang.  Pada tahun 2003 Desa Mattongang-

Tongang dimekarkan lagi, yakni Desa Mattongang-Tongang yang mempunyai 2 

Dusun yakni, Labolong Selatan dan Bonne-Bonne, dan Desa Siwolong Polong 

mempunyai 2 Dusun yakni, Labolong Utara dan Kapa. 

3. Kondisi Sosial  Ekonomi Desa Mattongang-Tongang  

Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari keadaan sosial ekonomi yang 

terjadi dalam kehidupan. Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu kedudukan 

yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam 

masyarakat, terhadap posisi itu yang disertai pula dengan seperangkat hak dan 

kewajiban yang harus di mainkan pada pembawa status. Tinjauan sosial ekonomi 

penduduk meliputi aspek sosial dan aspek budaya. Mengenai kondisi sosial 

ekonomi, hal erat kaitannya dengan status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari 

yang telah membudaya bagi individu atau kelompok di mana kebiasaan hidup 

yang membudaya, ini biasa disebut dengan culture activity. Semua masyarakat, 

baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup 

antara individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat status kriteria 

dalam membedakan status pada masyarakat.  

Jumlah penduduk masyarakat Desa Mattongang-Tongang terdiri dari 704 

Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 2.532 orang. Berikut jumlah penduduk 

perempuan dan laki-laki :  
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Tabel 4.1 Jumlah PendudukDesa Mattongang-Tongang 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1.245 1.287 2.532 

Aspek sosial ekonomi Desa dan peluang kerja berkaitan dengan masalah 

kesejahteraan masyarakat Desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi 

masyarakat terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi 

keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha. Berikut perbandingan julah 

Kartu Keluarga (KK) Sejahtera dan Pra Sejahtera di Desa Mattongang-Tongang.  

Tabel 4.2 Tingkat Kesejahteraan Penduduk 
Desa Mattongang-Tongang 

Pra Sejahtera Sejahtera Jumlah 

93 KK 611 KK 704 KK 

 Desa Mattongang-Tongang merupakan salah satu Desa yang umumnya 

bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian kecil, masyarakat berdagang hasil 

pertanian dan perkebunan dan sebagian masyarakat Desa ini terlibat dalam dunia 

pemerintah (PNS). Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian 

masyarakat.  

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk 
 Desa Mattongang-Tongang 

 

Mata Pencaharian Persentase 

Petani 95,82 % 

PNS 01,18 % 

Pedagang 0,8 % 

Buruh 0,5 % 
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Lain-lain 0, 1% 

4. Struktur Organisasi Pengelola BUMDes Desa Mattongang-Tongang 

Struktur organisasi merupakan suatu komponen atau unit kerja dalam suatu 

organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Struktur 

organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja antara satu dengan yang lain dan 

juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Suatu organisasi 

dapat berjalan dengan baik apabila dapat memenuhi salah satu syarat yaitu 

memiliki struktur organisasi yang baik. Suatu perusahaan yang memiliki kerja 

sama antara karyawan akan mencapai prestasi kerja yang efektif, dimana fungsi-

fungsinya didalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang 

dan tanggungjawab yang telah diuraikan dengan jelas distruktur. 

  

          

           

           

           

           

           

           

           

           

   Gambar 4.1 Struktur Organisasi    

  

PENASEHAT  

     Muh. Yunus, S.Pd. 

PENGAWAS 

Ruslan Maru 

KETUA 

Anwar S 

BENDAHARA  

Bulkis 

SEKRETARIS 

Sunaryo Rahim  
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B. Hasil dan Pembahasan  

1. Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) 

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas pengelola BUMDes 

sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu instansi karena erat 

kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti et al., 2018). 

Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk 

menjawab dan menerangkan tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang 

berkepentingan untuk dimintai keterangan. Prinsip-prinsip akuntabilitas seperti 

memiliki komitmen, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, dan berorientasi 

pada pencapaian visi dan misi serta harus jujur objektif dan transparan (Abdullah 

& Nugraha, 2020). Mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk 

menjalankan serta memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan etis, 

dan bertangungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun akan datang demi 

terwujudnya pemerintahan yang accountable, apalagi menyangkut pengelolaan 

BUMDes. 

Dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mattongang-Tongang memilik peran 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan, sebab strategi yang  memberikan 

arah, tindakan dan bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. BUMDes merupakan instrumen pemberdayaan 

ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pendirian BUMDes ini 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian dipedesaan dan 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembembangan usaha 

ekonomi. Selain itu BUMDes juga memberikan efek atas meningkatnya 

pendapatan asli desa yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan 

pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat (Mokoagow 

et al., 2020). 

BUMDes yang ada di Desa Mattongang-Tongang dikelola langsung oleh 

Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaaan ini 

mengikut sertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. 

Keberadaan BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang 

ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Hal ini sejalan 

dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh. Yunus Selaku Kepala Desa 

Mattongang-Tongang : 

“BUMDes didirikan karena ada aturan diatasnya yang mengharuskan 

BUMDes didirikan. Program ini adalah program  yang penting karena 

tujuannya untuk membantu perekonomian desa ta’ sama 

perekonomian masyarakat.” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan oleh sekretaris BUMDes 

Desa Mattongang-Tongang yakni Bapak Sunaryo Rahim :  

 “BUMDes ini memang sangat penting karena dapat meningkatkan 

perekonomian desa dan perekonomian masyarakat. De’ na terlaksana 

program-programnya desa yakko de’ na meningkat perekonomiannya 

Desa e.” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Merujuk dari pernyataan diatas bahwa keberadaan BUMDes memanglah 

penting, karena BUMDes diprioritaskan manfaatnya untuk mengoptimalkan 

potensi desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pentingnya 

pendirian BUMDes yang disampaikan oleh kepala desa dan sekretaris BUMDes, 
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dapat diketahui bahwa ini harus dikelola dengan akuntabel. Akuntabilitas adalah 

sebuah kewajiban dalam melaporkan dan pertanggungjawaban yang dikerjakan 

secara berskala (Prasetio, 2017).  

Akuntabilitas merupakan poin utama berdasarkan pada setiap kepentingan. 

Akuntabilitas sering kali di gunakan dalam konsep atau pemahaman yang luas 

untuk mempresentasikan transparansi, kepercayaan dan efektivitas bagi yang 

diberikan kepercayaan untuk menjalankan sebuah tanggungjawab. Hasil 

wawancara dari Bapak Muh. Yunus, selaku Kepala Desa Mattongang-Tongang 

mengatakan bahwa : 

“Akuntabilitas itu sangat dibutuhkan dalam suatu instansi karena 

akuntabilitas ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari kinerja 

pengelola...” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Berpacu pada ungakapan tersebut dapat di maknai bahwa nilai akuntabilitas 

sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut 

Abdullah & Nugraha, (2020) individu dan instansi harus mempunyai nilai 

akuntabilitas sebab individu dalam sebuah instansi memegang peranan penting 

dalam menentukan sejauh mana sebuah instansi bisa menyandang predikat 

akuntabel. Secara garis besar, mengenai akuntabilitas dapat diambil kesimpulan 

bahwa suatu pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam 

mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes harus di 

laksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa. Akuntabilitas menjadi 

bentuk penyampaian pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan 

kinerja suatu instansi. Akuntabilitasadalah sebuah kewajiban melaporkan dan 

bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi suatu 

organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil 
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wawancara dari Ibu Bulkis selaku bendahara BUMDes pada Desa Mattongang-

Tongang mengatakan bahwa :  

“ begini e kalau bentuk pertanggungjawaban biasa dikatakan LPJ, tapi 

kita ini pengelolanya BUMDes belum pernah melakukan LPJ jadi 

kalau dilihat-lihat belum ada pertanggungjawabannya pengelola atas 

program kerja yang dilakukan..” (Wawancara 7 September 2022). 

Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk 

menjawab dan menerangkan tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang 

berkepentingan untuk dimintai keterangan. Salah bentuk pertanggungjawaban 

yang dilakukan suatu organisasi atau instansi adalah laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) program. Tujuan di lakukan LPJ adalah sebagai bahan evaluasi terhadap 

seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Namun, berdasarkan 

pernyataan ibu Bulkis pengelola BUMDes pada Desa Mattongang-Tongang ini 

belum pernah melakukan Laporan Pertanggungjawaban Program. Hal ini di 

karenakan konsep akuntabilitas masih sulit diterapkan pada suatu instansi. Ibu 

Bulkis Memgatakan Bahwa : 

“ pengelolanya ini BUMDes belum pernah melakukan LPJ nasaba eee 

nappai seddi program kerjana terlaksana apana angka to je masalah 

jadi mawatang ki sadding jalankan i program-program selanjutnya.” 

(Wawancara 7 September 2022). 

Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan oleh Bapak Muh. Yunus, 

mengatakan bahwa :  

“...terkait akuntabilitas pengelola BUMDes yakko ikitai polei kinerja 

pangngurusu’na de’pa naterapkan i  prinsip akuntabilitas  dalam 

mempertanggungjawabkan kinerjanya. Karena pengelola na inne 

BUMDes e angka mopa programna  de’ najalankan i.” (Wawancara 

21 Juli 2022).  

Merujuk dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengelola BUMDes 

Desa Mattongang-Tongang ini belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 



 

46 
 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dikarenakan pengelola BUMDes 

programnya belum berjalan sepenuhnya. Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, 

dapat diperhatikan pada prinsip-prinsip bahwa harus ada komitmen dari pimpinan 

dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan yang pelaksanaan misi agar 

akuntabel, harus dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dapat menunjukkan 

tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh harus jujur, objektif, transparan dan inovatif. 

Akuntabilitas publik dapat diwujudkan kedalam dua bentuk yaitu 

pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas 

dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.  

Pertanggungjawaban dalam islam mengajarkan ummatnya untuk melakukan 

kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Az-Zalzalah/88:7-8 yang berbunyi :  

    وَمَهِ يَّعِمَوْ مِثْقَب هَ ذَرَّةٍ شَرِّا يَّرَي(۷) فَمَهِ يَّعِمَوْ مِثْقَب هَ ذَرَّةٍ خَيِرّا يَّرَي(۸) 
Terjemahannya : 

“Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, 

niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan 

seberat dzarrah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula”. (Kementrian 

Agama RI, 2021). 

Dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa barang siapa yang berbuat 

kebaikan, walaupun sebesar biji dzarrah  maka ia akan melihat dalam lembaran 

catatan amal perbuatannya dan mendapatkan balasannya. Ayat ini menjelaskan 

bahwa segala perbuatan yang berujung pada sebuah pertanggungjawaban, maka 

dari itu akuntabilitas atau pertanggungjawaban dianggap penting. Aktivitas atau 

kinerja pengelola harus dilaporkan dalam wujud pertanggungjawaban kepada 
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Allah SWT sebagai orientasi yang paling tinggi, sebagai pemberi amanah dan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat desa (Shihab, 2002).  

Penerapan prinsip akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam sebuah instansi 

agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance). Namun 

prinsip akuntabilitas ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pengelola BUMDes 

sehingga perlu pengembangan guna untuk mencapai tujuan dari pendirian 

BUMDes. Dari hasil wawancara mengenai hal tersebut Bapak Sunaryo Rahim 

mengatakan :  

“Kami pengelola BUMDes belum sepenuhnya menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan kinerja kami. Kami 

pengelola BUMDes sadar ji kalau prinsip akuntabilitas ini belumpi 

diterapkan nasaba’ angka mopa program-progam pura i kabbua 

de’pa na terlaksana nasaba’ angka masalah yang tidak boleh 

dipulikasikan.” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengelola BUMDes belum 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya 

dan pengelola BUMDes akan sadar hal itu, dikarenakan masih ada program-

program yang telah disepakati yang belum dilaksanakan akibat adanya problem 

yang tidak dibisa dipublikasikan. Menurut Rindi et al (2017) setiap BUMDes 

memiliki permasalahan yang berbeda-beda tergantung permasalahan dari desa itu 

sendiri dan strategi penyelesaian yang sesuai pula dengan permasalahan desa. 

Telah banyak BUMDes yang didirikan namun setelah kegiatan 

operasionalnya tidak berjalan dikarenakan berbagai faktor. Pengelolaan BUMDes 

harus dilakukan secara efekktif dan akuntabel. Pendirian BUMDes diharapkan 

dapat mendorong dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Menurut 
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Irfan et al., (2021) pendirian dan perekonomian BUMdes merupakan perwujudan 

dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, 

partisipatif, transparansi dan akuntabel. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Desa Mattongang-Tongang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat, 

pengelolaan BUMDes mengikutsertakan  masyarakat yang diinginkan mampu 

bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga keuangan yang mana 

tujuan utamanya untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang 

membutuhkan dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya dan juga bisa 

mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah 

satu program yang dijalankan oleh Pengelola BUMDes di Desa Mattongang-

Tongang yaitu Bisnis Keuangan. Bisinis keuangan BUMdes merupakan dengan 

membangun lembaga keuangan untuk membantu masyarakat mendapatkan modal 

dengan bunga yang telah ditentukan serta adanya persyaratan yang diberikan. 

Menurut (Majid, et.al. 2022) partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor 

keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan program 

kerja ini diharapkan partisipasi dari masyarakat desa agar program tersebut 

terlaksana. Ibu Anti merupakan masyarakat Desa Mattongang-Tongang 

mengatakan :  

“Begitu memang, masyarakat harus berpartisipasi dalam program-

program BUMDes, karena kalau tidak ada masyarakat ikut serta tidak 

berjalan i programnya pengelola BUMDes. Tapi  Tidak ikut serta ka 

saya dalam program bisnis keuangan yang dibuat oleh BUMDes, 

awalnya mauka juga ambil modal di dana BUMDes tapi ternyata 

orang yang bisa ambil dana tersebut harus pi punya usaha sedangkan 
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saya ini rencananya mau buka usaha kalau sudah ka ambil dana di 

BUMDes. Bukan cuma saya yang mau ambil modal di BUMDes 

banyak masyarakat juga mau ambil, tapi itu ji tadi haruspi ada usaha 

baru bisa orang ambil modal di BUMDes.” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat memang harus 

berpartisipasi dalam program-program yang telah disepakati oleh pengelola. Akan 

tetapi banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam program BUMDes  yang 

terlaksana dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan tidak sedikit 

masyarakat yang ingin mengambil modal di Bisnis keuangan BUMDes karena 

banyak masyarakat baru ingin memulai usaha. Menurut Irfan et al., (2021) 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes melalui 

keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk menunjang 

pelaksanaan program.  

Merujuk dengan pentingnya pengelolaan BUMDes, dapat diketahui bahwa 

BUMDes harus diokelola dengan akuntabel. Akuntabulitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan tanggungjawab yang dilakukan 

pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sejauh mana 

pemerintah desa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kepentingan 

masyarakat. Hasil wawancara dengan Ibu Anti mengatakan bahwa :  

“Kinerjanya ini pengelola BUMDes bisa dibilang masih lemah karena 

kurangnya partisipasi dari masyarakat dan belum memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Eeee... mengenai akuntabilitas pengelola 

BUMDes bisa dibilang belum pi naterapkan prinsip akuntabilitas 

dalam kinerjanya kerena pengelolanya belum 

mempertanggungjawabkan dan menjalankan beberapa programnya 

yang sudah na sepakati sebelumnya .” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Berdasarkan pernyataan informan dapat diketahui bahwa pengelola 

BUMDes belum merapkan prinsip akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan 
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kinerjanya sehingga kinerjanya masih tergolong lemah dikarenakan kurang 

partisipasi dari masyarakat dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pengelola BUMDes belum mempertanggungjawabkan dan belum menjalankan 

beberapa program yang telah disepakati dalam musyawarah. Akuntabilitas 

menjadi sebuah pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi suatu organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. 

Akuntabilitas dapat diwujudkan kedalam dua bentuk pertanggungjawaban yaitu, 

pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Segala perbuatan yang berujung dalam sebuah pertanggungjawaban. 

Maka dari itu akuntabilitas atau pertanggungjawaban sangat penting. Pengelolaan 

BUMDes harus dilaksanakan dalam wujud pertanggungjawaban kepada Allah 

SWT serta kepada pihak publik agar senantiasa mendapatkan keyakinan dalam 

meningkatkan pengelolaan BUMDes. Allah SWT berfirman dalam Q.S  Al-

Azhab/33:72. 

 وَاَ يَّحِمِيْىَهَوب  اَنْ بَويِهَ  فَبَ هِ ىْجِبَب وَا رِضِ ىْبَ وَا اىسَّمىىىثِ عَيًَ وَتَ مَب اىْبَ عَرَضِىَب اِوَّب
(۲۶) جَهُىِىًب ظَيُىِمّب نَ مَب اِوًَّ  نُ وِسَب اىْبِ حَمَيَهَب وَ مِىِهَب شِفَقْهَ   

Terjemahannya :  

”Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat pada langit, bumi dan 

gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu pikullah amanat 

itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” 

(Kementrian Agama RI, 2021). 

Pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama yaitu 

pemerintah dan masyarakat. Untuk itu adanya program dari pengelola BUMDes 

dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Akuntabilitas pengelola 
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BUMDes sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu instansi 

karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat. Akuntabilitas 

menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan tindakan 

yang telah dilakukan kepada pihak yang berkepentingan untuk meminta 

keterangan. Namun,  penerapan prinsip akuntabilitas belum diterapkan oleh 

pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dalam mempertanggungjawabkan 

kinerjanya, sehingga belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelola 

BUMDes membutuhkan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan 

kinerjanya kepada publik dan juga kepada pemerintah desa agar pengelola dapat 

mencapai tujuan dari keberadaan BUMDes.  

2. Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Berdasarkan Perspektif Amanah 

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang selaku pimpinan suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban merupakan prinsip akuntabilitas. Menurut Rindi et al., 

(2017) dalam suatu instansi akuntabilitas pengelola sangat diharapkan karena 

dengan itu dapat memudahkan dalam mewujudkan apa yang ingin dicapai. 

Akuntabilitas dapat mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan 

dengan penggunaan sumber daya publik kepada principal. Akuntabilitas 

pengelola dapat diartikan sebagai kewajiban pengurus dalam memberikan 

pertanggungjawaban yang terkait dengan kinerja dan tindakan kepada pihak yang 

memiliki hak dan kewenangan dalam memperoleh pertanggungjawaban tersebut.    
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Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara akuntabilitas 

tentunya sangat diharapkan agar terlaksana dengan baik.  Segala perbuatan yang 

terkait pada sebuah pertanggungjawaban, dengan itu aktivitas atau kinerja para 

pengelola harus dilaksanakan dalam wujud pertanggungjawaban kepada Allah 

sebagai orientasi yang paling tinggi, sebagai pemberi amanah dan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Konsep akuntabilitas dalam islam 

menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang 

kuasa penuh dalam mengatur. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban 

pihak pemegang amanah (principel) yang memiliki hak dan kewenangan dalam  

meminta pertanggungjawaban. Hal ini sejalan denga hasil wawancara dengan Ibu 

Bulkis selaku Bendahara BUMDes pada Desa Mattongang-Tongang mengatakan 

bahwa: 

“Amanah itu adalah tanggungjawab yang dititipkan, berbicara tentang 

amanah itu berhubungan tentang kepercayaan dan tanggungjawab. 

Parallu ladda inne sikap amanah e di dalam pengelolaan BUMDes.” 

(Wawancara 7  September  2022). 

Pernyataan diatas kurang lebih sama yang disampaikan oleh sekretaris 

BUMDes Desa Mattongang-Tongang yaitu Bapak Sunaryo Rahim :  

“Setahuku, amanah itu tanggungjawab yang dipercayakan kepada 

seseorang, pengelolaan BUMDes sendiri itu merupakan amanah yang 

harus dipertanggungjawabkan terhadap eee apa yang dikerjakan. 

Parallu ladda inne amanah e di dalam suatu instansi nasaba yakko 

amanah mi pengelola na suatu instansi e Insya Allah berjalan lancar 

mi itu kinerjana.” (Wawancara 21 Juli 2022) 

Amanah dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa sumber daya milik 

Allah dan manusia adalah seseorang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas 

yang diberikan. Pada dasarnya amanah merupakan sebuah konsep yang 

diturunkan dari sebuah asumsi yang menyatakan bahwa manusia diturunkan ke 
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bumi sebagai khalifah fill ardh (wakil Allah dimuka bumi) sebagaimana Allah 

berfirman dalam Q.S Al-Baqarah / 2:30. 

 مَهِ فِيِهَب اَحَجِعَوُ ىُىِْۤا قَب  خَيِيِفَتً رِضِ اىْبَ فًِ عِوٌ جَب اِوِّيِ ىِيْمَيىئِنَتِ رَبُّلَ هَ قَب ذْ وَاِ
  اِوِّيِْۤ هَ قَب  ىَولَ وَوُقَدِّسُ بِحَمِدِكَ وُسَبِّحُ وَوَحِهُ  اىدِّمَبءَ وَيَسِفِلُ فِيِهَب يُّفْسِدُ

حَعِيَمُىِنَ ىَب مَب اَعِيَمُ (۶۳)            
Terjemahannya:  

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi maka. Maka berkata : apakah emgkau 

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia 

berfirman, sesungguhnya Aku mengetahuia apa yang kamu tidak ketahui”. 

(Kementrian Agama RI, 2021). 

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

menghidupkan manusia dan menempatkannya di muka bumi lalu Dia 

menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan kepadanya 

berupa pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah. Wahai Muhammad, 

nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. Nikmat itu adalah 

firman Allah kepada Malaikat-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan 

makhluk yang akan aku tempatkan dibumi sebagai penguasa dan ia adalah Adam 

beserta cucu-cucunya. Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk 

membangun bumi. Dan ingatlah perkataan malaikat, apakah engkau hendak 

menciptakan orang yang menumpahkan darah dengan permusuhan dan 

pembunuhan. Akibat nafsu yang merupakan tabiatnya? Padahal kami selalu 

menyicikan-Mu dari apa-apa yang tidak sesuai dengan keagungan-Mu. Dan 

Tuhan menjawab aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kandungan dari 

ayat diatas bertujuan untuk agar setiap muslim tidak melenceng dari jalur-jalur 
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yang telah diajarkan dalam syariat islam. Islam mengenal beberapa hal yang 

diharamkan dan diproses di dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan 

hendaknya tidak dilakukan dengan menghalalkan hal-hal tersebut. Kata Khalifah 

ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai 

khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus dilakukan sesuai dengan 

keinginan pengutusnya (Shihab, 2002) 

Prinsip amanah dapat dijadikan sebagai alat untuk mendesain akuntabilitas 

pengelola BUMDes. Hal ini erat kaitannya dengan Sharia Enterprise Theory 

(SET). Teori ini telah diinternalisasikan kedalam nilai-nilai agama guna untuk 

menjadikan teori yang transendental serta lebih humanis (Kalbarini & Suprayogi, 

2015). Teori ini mengaku adanya sifat pertanggungjawaban tidak hanya  kepada 

pemilik itu sendiri melainkan kepada pihak stakeholder yang lebih luas. Amanah 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban ketaatan manusia dalam 

menjalankan syariat islam yang melibatkan dimensi vertikal yaitu 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan dimensi horizontal yaitu 

pertanggungjawaban terhadap sesama manusia. Amanah adalah konsep dari 

sebuah akuntabilitas yang berlaku diberbagai bidang kehidupan. Akuntabilitas 

diterapkan pada sebuah pekerjaan yang menyangkut terhadap kepentingan pribadi 

atau ummat dalam proses maupun hasilnya. Hasil wawancara dengan ibu Bulkis 

mengatakan Bahwa :  

“Mengenai dengan pertanggungjawaban pengelola BUMDes sampai 

saat ini kami belum membuat laporan keuangan sehingga sampai saat 

ini belum ada laporan keuangan yang sampai kepemerintah desa” 

(Wawancara 7 September 2022). 
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Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini menekankkan pada pengelolaan 

BUMDes yang merupakan bentuk amanah dari Allah, yaitu dasar nilai spritual 

yang didukung oleh tiga nilai kejujuran yang dapat diterapkan agar tercapainya 

sebuah tugas dalam menjalankan sebuah amanah yaitu, kejujuran berniat, 

kejujuran lahiriah, dan kejujuran betiniah. Kejujuran berniat adalah kehendak 

yang lurus dan ikhlas melakukan sesuatu hal, yakni semata-mata karena 

mengaharap ridha Allah SWT. Kejujuran lahiriah adalah sikap atau perbuatan 

yang tidak menutup-nutupi kesalahan yang diperbuat serta sikap terbuka kepada 

orang lain atas perbuatan yang telah diperbuat. Kejujuran batiniah adalah sebuah 

bentuk sikap atau tindakan yang menyelaraskan perbuatan dengan isi hati, artinya 

dalam hal ini kita dituntut dapat melakukan sebuah kejujuran tanpa ada unsur 

paksaan atau kepasrahan dari dalam hati. Terkait dengan hal ini Bapak Muh. 

Yunus, selaku kepala Desa Mattongang-Tongang menjelaskan :  

“Begini dek, untuk program kerjanya yang nabuat itu ada tiga, tapi 

baru i satu terlaksana sedangkan yang duanya itu belumpi terlaksana 

sampai sekarang karena angka masalah. dari program yang terlaksana 

sekarang itu inne pengelola BUMDes e wadding ni iasang amanah i 

dalam melaksanakan programnya. Contohnya itu, kalau ada 

kesalahan-kesalahan dalam pengelolaannya itu pengurusnya BUMDes 

na sampaikan manang mui lao masyarakat e maksudnya tidak ada ji 

yang na tutup-tutupi.” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Berdasarkan pernyataan informan bahwa pengelola BUMDes telah amanah 

dalam konsep kejujuran. Hal ini dapat dilihat bahwa kewajiban dalam 

memberikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 

kinerja pengelola merupakan konsep dari sebuah akuntabilitas. Pengelolaan dapat 

dikatakan berhasil apabila fungsinya dijalankan serta tujuan dan sasarannya dapat 

tercapai jika dikelola secara terarah dan professional. Pengelolaan dalam 
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BUMDes pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan. Hal ini sangat 

penting dalam mencapai tujuan dari pendirian BUMDes. Hasil Wawancara Ibu 

Bulkis mengatakan bahwa : 

“yang disetujui dalam rapat kemarin program kerjanya itu photografi, 

penyewaan tenda dan pinjaman kredit, tapi sampai sekarang seddiki 

terlaksana program kerjanya ini pengelola, wadding ni kapang 

dikatakan de’ na amanah nasaba de’ na bertanggungjawab atas apa 

yang sudah di sepakati.” (Wawancara 7 September 2022).  

Berdasarkan Pernyataan informan diatas menunjukka bahwa pengelola BUMDes 

pada Desa Mattongang-Tongang belum amanah dalam menjalankan kinerjanya. 

Dalam bingkai ajaran islam amanah termuat dalam nilai-nilai spiritual yang 

meliputi tanggungjawab dan kepercayaan. Dengan demikian amanah merupakan 

suatu acuam dalam tingkah laku. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, 

kejujuran, dan tanggungjawab serta berbuat baik dalam seluruh perihal yang 

tercantum pada waktu melaksanakan tanggungjawab pada suatu instansi dengan 

tujuan untuk meningkatan kinerja instansi. Bapak Sunaryo Rahim selaku sekretari 

BUMDes di Desa Mattongang-Tongang menjelaskan bahwa: 

“...kan angka tallu program kerja na inne BUMDes e tapi nappai 

seddi i jalankan angka mopa dua de na terjalankan apana angka pura 

masalah. eeee innero program kerja yang terjalankan e saya rasa 

kami sudah  amanah mi dalam mengelola inne apa-apa e, nasaba 

kami pengelola e yakko angka masalah atau angka kesalahan i 

kabbua tatta i podang i masyarakat e dan sama-sama ki semua 

selesaikan i yakko angka masalah” ( Wawancara 21 Juli 2022). 

Berdasarkan penjelasan informan diatas dapat dikatakatakan bahwa 

pengelola BUMDes sudah bisa dikatakan amanah yang tercermin dari adanya satu 

program yang dijalankan, Namun, jika dilihat secara keseluruhan masih ada dua 

program kerja yang belum terlaksana yang disebabkan oleh beberapa masalah. 
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Masalah yang melatar belakangi tidak terlaksananya dua program ini belum bisa 

dipublikasikan atau dijelaskan oleh pengelola BUMDes. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka secara keseluruhan pengelola BUMDes ini belum bisa dikatakan 

amanah dikarenakan adanya dua program kerja yang tidak terlaksana dan adanya 

masalah yang belum bisa di publikasikan kemasyarakat, karena semua program 

sampai saat ini belum terlaksana secara keseluruhan. 

Penggunaan konsep amanah ini diharapkan dapat mewujudkan 

terselenggaranya pengelolaan BUMdes yang akuntabilitas. Sifat amanah dalam 

akuntabilitas pengelolaan BUMDes merupakan sesuatu yang paling urgen 

diperhatikan dan diimplementasikan oleh para pengelola BUMDes. Banyak 

program-program pengelola BUMDes yang telah di sepakati sebelumnya dengan 

tujuan untuk membantu perekonomian desa mesti dijalankan karena hal tersebut 

merupakan sebuah amanah. Maka dari itu pemberian amanah haruslah tepat 

kepada seseorang yang dapat dipercaya dan mempertanggungjawabkan apa yang 

telah dikerjakan. Pemberian amanah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-

Nisa/4:58. 

ٌِيِهَب ًَ يَأْمُرُمُمِ اَنْ حُؤَدُّوا اىْبَ مىىىجِ اِىىًْۤ اَ وَاِ ذَا حَنَمِخُمِ بَيِهَ اىىَّب سِ اَنْ حَحِنُمُىِا بِب  اِنَّ اىي ى  
   (۸۵) ًَ وِعِمَّب يَعِظُنُمِ بًِ  ىْعَدِهِ ًَ مَب نَ سَمِيِعّب  ٖ  اِنَّ اىي ى ابَصِيِرّ ٖ  اِنَّ اىي ى    
Terjemahannya: 

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 

Maha Melihat.” (Kementerian Agama RI, 2021). 
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Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyampaikan segala 

amanah Allah atau amanah orang lain kepada yang berhak secara adil, jangan 

berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Hal ini merupakan 

pesan Tuhan-Mu,maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik 

yangdiberikan-Nya kepada kalian. Allah maha mendengar apa yang diucapkan 

dan Maha melihat apa yang kita lakukan. Dia mengetahui orang yang 

melaksanakan amanah dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang 

menentukan hukum secara adil atau zalim dan semuanya akan mendapatkan 

ganjarannya (Shihab, 2002). 

Pemahaman akuntabilitas dalam konteks amanah akan membawa manusia 

pada pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan adalah semata-mata 

untuk mencari ridha Allah. Konsep amanah merupakan tugas yang diberikan 

untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Muh. Yunus, 

bahwa :  

“ Iye betul, amanah itu tugas yang diberikan untuk dikerjakan, Tapi 

terkait amanah pengelola BUMDes dalam melaksanakan program 

kerjanya. pandangan saya belum amanah dalam 

mempertanggungjawabkan apa yang telah disepakati sebelumnya, 

karena angka mopa program kerja na iyyaro na sepakati di dalam 

musyawarah belum na jalankan tapi program tersebut tidak jalan 

karena suatu hal” (Wawancara 21 Juli 2022) 

Penjelasan diatas mengatakan bahwa pengelola BUMDes belum 

menerapkan konsep amanah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. 

Pengelola BUMDes belum sepenuhnya menjalankan program-program apa yang 
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telah disepakati sebelumnya. Hasil wawancara oleh Ibu Anti yang merupakan 

masyarakat Desa Mattongang-Tongang mengatakan bahwa : 

“...Program na  pengelola BUMDes e belumpi na jalankan semua baru 

satu program yang na laksanakan itupun menurutku tidak efektif i, 

karena begitu tadi ku bilang banyak masyarakat mau ambil modal di 

BUMDes tapi tidak bisa i karena adanya jaminan harus pi orang 

punya usaha. Jadi menurutku de’pa na amanah inne pangngurusu’ na 

BUMDes nasaba de’pa nulle i pertanggungjawabkan i program-

program yang na sepakati. Belum mampu pi menciptakan 

pemerintahan yang baik ” (Wawancara 21 Juli 2022). 

Merujuk pada pernyataan informan diatas bahwa pengelola BUMDes belum 

menerapkan konsep amanah dalam kinerjanya sehingga belum mampu 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendirian BUMDes tidak sesuai dengan 

tujuannya dikarenakan program dari pengelola tidak berjalan secara efektif. Hal 

ini disebabkan kurangnya tanggungjawab dari pengelola sehingga kinerjanya 

masih terbilang lemah dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Kinerja 

BUMDes dapat dikatakan mencapai target apabila adanya kerjasama antara 

pengelola dan masyarakat.  

Tabel 4.4  

Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Berdasarkan Perspektif Amanah. 

No Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Berdasarkan Perspektif 

Amanah 

1.  Elemen penting dalam 

mewujudkan pemerintahan 

yang baik (Good 

Governance). 

Pengelolaan yang  lebih terstruktur secara 

sistematis  sehingga dalam menjalankan 

kinerja dapat meningkatkan kefektifan dan 

keefisienan dalam pengelolaan BUMDes 

serta bertanggungjawab atas program 

kerjanya. Namun pada pengelolaan 

BUMDes pada Desa Mattongang-Tongang 

belum mampu menjalankan kinerjanya 

dengan efektif dan efisien sehingga belum 

pengelola BUMDes belum menciptakan 
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pemerintahan yang baik. 

2.  Pertanggungjawaban atas 

keberhasilan dalam 

melaksanakan sebuah misi 

organisasi serta adanya 

kewajiban untuk 

melaporkannya.  

Dalam suatu organisasi akuntabilitas 

pengelola sangat diharapkan karena 

dengan itu dapat memudahkan dalam 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. 

Dengan adanya akuntabilitas kinerja 

pengelola BUMDes dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja 

suatu organisasi dapat terlihat dari sisi 

pertanggungjawaban seperti dalam 

program kerja yang tersusun. Sebagaimana 

tiap-tiap diri akan bertanggungjawab atas 

apa yang diperbuatnya. Pengelola 

BUMDes pada Desa Mattongang-Tongang 

belum mampu mempertanggungjawabkan 

kinerjanya karena dapat diakatakan belum 

berhasil dalam melaksanakan sebuah 

misinya.  

3.  Bentuk kewajiban 

pertanggungjawaban kepada 

pihak yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk 

meminta keterangan terkait 

kinerja atau tindakan yang 

telah dilakukan dalam 

bentuk pelaporan  

Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan 

dalam bentuk dokumen maupun laporan, 

mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan hingga 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas 

seringkali digunakan pada pemahaman 

yang luas untuk mempresentasikan 

keterbukaan, kejujuran dan efektivitas bagi 

mereka yang diberikan kepercayaan untuk 

menjalankan tanggungjawabnya. Namun 

pengelola BUMDes pada Desa 

Mattongang-Tongang belum pernah 

melakukan laporan pertanggungjawaban 

atas apa yang telah dilakukan  dikarenakan  

program kerja yang belum terlaksana 

sebab adanya  masalah yang masih 

dirahasiakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat dan 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu : 

1. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  belum menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam kinerjanya. Program yang dijalankan oleh pengelola 

BUMDes belum berjalan dengan efektif sebab kurangnya partisipasi dari 

masyarakat. Pengelola BUMDes akan sadar hal itu dikarenakan masih ada 

program-program yang telah disepakati dalam musyawarah dan program 

tersebut belum dijalankan sebab adanya sebuah masalah. 

2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum menerapakan prinsip 

akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dan  pengelola 

BUMDes ini belum bisa dikatakan amanah dikarenakan adanya dua program 

kerja yang tidak terlaksana dan adanya masalah yang belum bisa di 

publikasikan kemasyarakat, karena semua program sampai saat ini belum 

terlaksana secara keseluruhan. Sehingga pengelola BUMDes belum merapkan 

prinsip akuntabilitas berdasarkan perspektif amanah  dalam menjalankan 

tanggungjawab yang diberikan. 

B. Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan pada pengamatan atau observasi langsung dilapangan peneliti 

dalam proses penelitian ini, memiliki beberapa keterbatasan yang dialami daan 

dapat menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh peneliti-peneliti lain 
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yang akan meneliti agar lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian 

ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam 

penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jumlah imforman yang masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya terlebih informan pada aparat desa. 

2.  Objek penelitian hanya berfokus pada BUMDes Desa Mattongang-Tongang 

saja tidak meneliti pada BUMDes yang ada di Desa lain.  

C. Implikasi Penelitian  

Implikasi yang diajukan peneliti sebagai bentuk saran-saran atas 

keterbatasan yang ada dapat di jadikan Pengelola Badan Usaha Milik Desa di 

masa mendatang.  

1. Bagi pihak Pengelola BUMDes Desa Mattongang-Tongang sebaiknya 

menerapkan prinsip akuntabilitas disertai dengan konsep amanah dalam 

kinerjanya sehingga program kerja dapat berjalan dengan efektif. Dengan 

demikian dapat membantu perekonomian masyaakat.  

2. Pengelolaan BUMDes pada Desa Mattongang-Tongang, dibutuhkan 

pendampingan, pelatihan serta pengawasan yang cukup pada setiap usaha 

dibawa naungan BUMDes sehingga dapat mengontrol jalannya usaha serta 

memberikan pelatihan atau solusi terkait permasalahan yang ada.  
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MANUSKRIP WAWANCARA 

Informan :  

1. Kepala Desa Mattongang-Tongang  

2. Sekretaris  BUMDes   

3. Bendahara BUMDes  

4. Masyarakat Desa Mattongang-Tongang 

Informan Kepala Desa Mattongang-Tongang  ( Bapak Muh. Yunus, S.Pd.) 

Dalam pengelolaan BUMDes tentunya prinsip akuntabilitas wajib diterapkan. 

Penerapan akuntabilitas merupakan sebuah amanah yang diberikan. Hal ini 

disebabkan karena pengelola akan memberikan pertanggung jawaban dengan 

tercapainya akuntabilitas dapat menjadi  pintu masuk bagi pemerintah desa dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat mempunyai 

hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah desa. 

1. Apakah prinsip akuntabilitas sudah di terapkan dalam pengelolaan 

BUMDes?  

Jawaban :  

Pengelola BUMDes Desa Mattongang-Tongang ini belum menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dikarenakan 

pengelola BUMDes ini programnya masih ada belum berjalan.  

2. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program BUMDes yang telah 

direncanakan ?  

Jawaban :   
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Pendirian BUMDes harus dikelola dengan akuntabel, namun program kerja 

pengelola BUMDes belum berjalan secara dengan efektif dan efisien. Pada 

musyawarah Desa ada tiga program kerja BUMDes Desa Mattongang-Tongang 

yaitu, penyewaan tenda, Fotografi, dan Bisnis keuangan. Namun sampai saat ini 

program kerja yang terlaksana hanya pada bisnis keuangan.  

3. Apakah bapak paham mengenai konsep amanah ?  

Jawaban :  

Amanah adalah suatu tangung jawab yang telah dititipkan. Amanah berkaitan 

dengan kejujuran dan tanggung jawab. 

4. Apakah pengelola BUMDes telah menerapkan konsep amanah dalam 

menjalankan kinerjanya ?  

Jawaban :  

Pengelola BUMDes bisa dibilang amanah dalam menjalankan program kerja 

yang telah terlaksana yaitu Bisnis keuangan. Di sisi lain dari tiga program kerja 

yang telah disepakati sebelumnya hanya satu yang dijalankan dan hal ini dapat 

dikatakan pengelola BUMDes belum mampu menjalankan tanggungjawab yang 

telah dititipkan sehingga belum bisa dikatakan amanah. 

5. Bagaimana pengelola BUMDes menjaga amanah sebagai bentuk dari 

nilai kejujuran dalam menjalankan kinerjanya?  

Jawaban :  

Pengelola BUMDes menjaga amanah dalam program kerjanya yang berjalan. 

Bentuk dari nilai kejujuran dalam menjalankan program yang terlaksana yaitu 
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bisnis keuangan adalah sikap atau perbuatan yang tidak menutup-nutupi kesalahan 

yang ia perbuat serta terbuka kepada masyarakat.  

Informan : Sekretaris pengelola BUMDes  (Bapak Sunaryo Rahim) 

Telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan namun setelah 

didirikan kegiatan operasional BUMDes tersebut tidak berjalan di karenakan 

kurangnya tanggung jawab dari pengelola, namun pemerintah desa menginginkan 

dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

secara akuntabilitas tentunya sangat diharapkan agar terlaksana dengan baik.  

Segala perbuatan yang terkait pada sebuah pertanggungjawaban, dengan itu 

aktivitas atau kinerja para pengelola harus dilaksanakan dalam wujud 

pertanggungjawaban kepada Allah sebagai orientasi yang paling tinggi, sebagai 

pemberi amanah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

1. Apakah bapak mengerti mengenai prinsip akuntabilitas ?  

Jawaban :  

Prinsip akuntabilitas adalah sesuatu yang menunjukkan tingkat pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memegang erat nilai kejujuran serta 

tanggungjawab.  

2. Apakah prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes sudah 

diterapkan oleh pengelola pengelola ? 

Jawaban :  

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya 

diterapkan oleh pengelola. Hal ini dikarenakan program kerja yang telah 
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disepakati bersama masih ada belum terlaksana. Dan pengelola BUMDes sadar 

bahwa dalam pengelolaan BUMDes belum menerapkan prinsip akuntabilitas 

dalam kinerjanya.  

3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program BUMDes yang telah 

direncanakan ?  

Jawaban :  

Pelaksanaan program BUMDes yang telah direncanakan hanya satu yang 

terlaksana, hal ini disebabkan adanya suatu masalah sehingga program selanjutnya 

tidak dapat dijalankan. 

4. Apa yang bapak pahami mengenai konsep amanah ? 

Jawaban :  

Menurut saya amanah adalah tanggungjawab yang dipercayakan kepada 

seseorang, pengelolaan BUMDes sendiri itu merupakan amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dikerjakan. 

5. Apakah pengelola telah menerapkan konsep amanah dalam 

menjalankan program yang terlaksana ?  

Jawaban :  

Pengelola BUMDes telah menerapkan konsep  amanah dalam program kerja 

yang telah terlaksana yaitu program bisnis keuangan. Jika ada suatu masalah pada 

pengelolaan BUMDes, pengelola berusaha untuk jujur dan terbuka maksudnya 

tidak menutup-nutupi terhadap masalah yang ada kepada masyarakat yang telah 

meminjamkan modal serta pengelola bertanggungjawab terhadap kesalahan yang 

telah diperbuat.  
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6. Bagaimana menurut bapak apakah konsep amanah ini relevan untuk 

menjadi solusi dalam meningkatkan tanggungjawab pengelola BUMDes? 

Jawaban :  

Memegang amanah merupakan tugas yang diberikan untuk dilaksanakan. 

Konsep ini dapat dijadiakan sebagai bentuk kejujuran dan tanggung jawab dalam 

pengelolaan. Konsep amanah sangat menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja 

pengelola BUMDes.  

Informan : Bendahara BUMDes (Ibu Bulkis) 

Menurut Rindi et al., (2017) dalam suatu instansi akuntabilitas pengelola 

sangat diharapkan karena dengan itu dapat memudahkan dalam mewujudkan apa 

yang ingin dicapai. Akuntabilitas dapat mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada 

principal. Akuntabilitas pengelola dapat diartikan sebagai kewajiban pengurus 

dalam memberikan pertanggungjawaban yang terkait dengan kinerja dan tindakan 

kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan dalam memperoleh 

pertanggungjawaban tersebut.    

1. Apakah ibu paham mengenaik akuntabilitas ? 

Jawaban :  

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban  

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dalam 

pengelolaan BUMDes ?  

Jawaban :  
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Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sampai saat ini belum pernah 

melakukukan laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah di lakukan. 

Dikarenakan masih ada program kami yang belum terlaksana  

3. Sebagai bendahara BUMDes apakah sudah ada laporan-laporan yang 

telah ibu buat mengenai program kerja yang sedang berjalan?  

Jawaban :  

 Sampai saat ini kami belum membuat laporan keuangan sehingga belum 

ada laporan keuangan yang sampai kepada pemerintah desa.  

4. Apakah ibu paham mengenai Amanah ?  

Jawab :  

Amanah mrupakan tanggungjawab yang dititipkan seseorang kepada kita 

5. Apakah Pengelola BUMDes sudah bisa dikatakan amanah dalam 

pengelolaannya ?  

Jawaban: 

Dalam rapat program kerja ada 3 yang disepakati yaitu potografi, penyewaan 

tenda dan pinjaman kredit. Namun sampai sekarang hanya satu yang terlaksana 

yaitu pinjaman kredit. Hal ini dapat dikatakan belum amanah dalam menjalankan 

program kerjanya.  

Informan : Masyarakat (Ibu Anti)  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Saat ini 

banyak BUMDes yang tidak berjalan sebagai mana mestinya. Salah satu solusi 
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untuk mengatasi masalah tersebut yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas. 

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen terpenting dalam mewujudkan 

pemerintah yang baik. Akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil 

yang telah ditetapkan. BUMDes menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk 

terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan Desa. Sebuah pendekatan baru 

BUMDes memiliki sistema kerja dimana dapat menfasilitasi segala bentuk usaha 

dan kegiatan ekonomi masyarakat. 

1. Apa saja program yang ibu ketahui terkait dengan penggunaan Dana 

BUMDes ?  

Jawaban :  

Salah satu program kerja pengelola BUMDes yaitu Bisnis keuangan. Bisnis 

keuangan adalah lembaga keuangan untuk membantu masyarakat mendapatkan 

modal utnuk mengembangkan usahanya dengan adanya bunga yang telah 

ditentukan.  

2. Apakah ibu ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-

program BUMDes ? 

Jawaban :  

Mengenai partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program 

BUMDes, sejauh ini belum terlibat dalam hal tersebut dikarenakan tidak 

memenuhi syarat yang telah diberikan. 

3. Bagaimana menurut ibu, apakah program-program BUMDes telah 

sesuai dengan hasil pelaksanaan yang telah direncanakan ?  
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Jawaban :  

Dari hasil musyawarah, pengelola BUMDes telah membuat tiga program kerja 

yaitu, penyewaan tenda, fotografi dan bisnis keuangan. Namun jika diliahat dari 

program yang  telah disepakati hanya satu yang terlaksana saat ini, yaitu bisnis 

keuangan.  

4. Apakah ibu paham mengenai prinsip akuntabilitas ?  

Jawab :  

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban  

5. Apakah prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dalam pengelolaan 

BUMDes ?  

Jawaban :  

Pengelola BUMDes belum merapkan prinsip akuntabilitas dalam 

mempertanggngjawabkan kinerjanya sehingga kinerjanya masih tergolong lemah 

dikarenakan kurang partisipasi dari masyarakat dan belum memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Pengelola BUMDes belum mempertanggungjawabkan dan belum 

menjalankan beberapa program yang telah disepakati dalam musyawarah. 

6. Apakah ibu mengetahui konsep amanah?  

Jawaban :  

Amanah merupakan sebuah tanggungjawab yang telah dititipkan. Amanah 

juga berkaitan dengan kejujuran.  

7. Menurut ibu apakah pengelola BUMDes telah menerapkan konsep 

amanah tersebut ? 

Jawaban :  
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Pengelola BUMDes belum menerapkan konsep amanah dalam kinerjanya 

sehingga belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendirian 

BUMDes tidak sesuai dengan tujuannya dikarenakan program dari pengelola tidak 

berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan kurangnya tanggungjawab dari 

pengelola sehingga kinerjanya masih terbilang lemah dikarenakan kurangnya 

partisipasi dari masyarakat. Namun berbicara mengenai kejujuran, pada program 

BUMDes yang telah terlaksana pengelola BUMDes sudah transparan mengenai 

dana kepada masyarakat, pengelola menjelaskan misalnya sekian banyak dana 

BUMDes yang cair serta jika terjadi suatu masalah pada program yang berjalan 

pengelola BUMDes tidak menutup-nutupi akan hal tersebut.  
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