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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب 

 ta t te ت 

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث 

 jim j je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س 

 syin sy es dan ya ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط
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 z} z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha هـ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

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

pun. Jika terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, 

transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا  
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 kasrah i i ا  

 d}ammah u u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah  dan ya>’ ai a dan i  ـى  

 fath}ah dan wau au i dan u  ـو  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

 haula : ه و ل   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis atas ...   ا | ...   ى

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis atas ى

 d}ammah dan wau u> u dan garis atas  ـو 

Contoh: 

 ma>ta : م ات  

 <rama : ر م ى
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 qi>la : ق ي ل   

 yamu>tu : يَ  و ت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ال  ر و ض ة  الأ ط ف    : raud}ah al-at}fa>l 

ل ة    al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا ل م د ي ـن ة  ا ل ف اض 

م ة    al-h}ikmah :  ا لْ  ك 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,( ــّ 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّنا  

 <najjaina : نَ َّي نا  
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 al-h}aqq : ا لْ  قّ 

 nu“ima : ن ـعّ م  

 aduwwun‘ : ع د و  

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــ ـــىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم س  

 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّل ز ل ة 

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة

 al-bila>du : ا ل بلا د  
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تَ  م ر و ن  

 ‘al-nau : ا لنـَّو ع  

ء    syai’un : ش ي 

 umirtu : أ م ر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

لل    di>nulla>h د ي ن  الل      billa>h بِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    ه م  فِ   ر حْ  ة  الل  

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, 

Contoh: 

B. Daftar singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. : subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw. : s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

Cet. : Cetakan 

t.p. : Tanpa penerbit 

t.t. : Tanpa tempat 

t.th. : Tanpa tahun 

H : Hijriah 

M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

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

w. : Wafat 

QS. …/…: 4 : QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. : Halaman 

HR : Hadis Riwayat 

 

 

 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama: Dinda Agus Putri 

Nim: 90400118088 

Judul: Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Sawaru 

Kabupaten Maros 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan akuntabilitas 

pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) selama 

pandemi Covid-19 di Desa Sawaru Kabupaten Maros. Pengelolaan keuangan 

sangat rentan akan penyalahgunaan pihak tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, 

efektivitas dan akuntabilitas sangat diperlukan Pemerintah Desa guna menunjang 

pekerjaan yang efektif dan bertanggung jawab.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperolah 

dari beberapa informan dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan buku. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah diri sendiri, kamera, tape record, 

handphone, dan alat tulis menulis. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan internet searching. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan tahap terakhir pemaknaan dibalik informasi yang 

mengidentifikasi fenomena agar dapat ditarik kesimpulan akhir.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLT-Dana Desa selama 

terjadinya pandemi Covid-19 telah berjalan dengan efektif dan memenuhi prinsip 

akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan hingga pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang dijalankan telah berdasar pada ketentan dan peraturan 

yang berlaku.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Akuntabilitas, Dana Desa. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Awal tahun 2020 seluruh dunia dilanda oleh sebuah wabah yang menjadi 

masalah kesehatan dunia yaitu Coronavirus Disease atau biasa disebut Covid-19. 

Kemunculan pertama wabah ini tepat di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. 

Wabah ini secara terus menerus berkembang sehingga ada laporan kematian dan 

terjadi pengimporan di luar China. Organisasi kesehatan dunia menetapkan pada 

tanggal 30 Januari 2020 Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Di Indonesia sendiri melaporkan 2 kasus 

warga yang terkonfirmasi terkena Covid-19. Sehingga tanggal 11 Maret 2020 

organisasi kesehatan dunia resmi menetapkan bahwa Covid-19 adalah pandemi 

(Maun, 2020). 

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang sangat luas, bukan hanya pada 

kesehatan melainkan juga pada seluruh aspek sosial dan ekonomi dunia. Covid-19 

mengakibatkan banyaknya sektor usaha yang terpaksa harus menutup usahanya 

sehingga mengakibatkan banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

(Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, 2021). Sehingga Covid-19 ini 

telah menyebabkan sebagian besar rumah tangga mengalami kesulitan ekonomi. 

Pemerintah Indonesia kemudian berupaya memberikan dukungan atas 

permasalahan yang terjadi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Yauri 

et al., 2021). Pemerintah pusat lalu memberikan kewenangannya kepada 

pemerintah daerah untuk menyalurkan salah satu program yang dilaksanakan yaitu 
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pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Bantuan langsung tunai 

dana desa ini diberikan kepada penduduk yang kurang mampu yang dananya 

berasal dari alokasi dana desa dan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) (Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, 2021). Yang layak 

mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa adalah masyarakat yang 

kurang mampu atau miskin yang terdampak akibat Covid-19, masyarakat 

mengalami penurunan pendapatan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan ada juga yang kehilangan mata pencariannya akibat PHK yang dilakukan 

oleh perusahaan yang terdampak Covid-19 (Wulandari, 2021). 

Banyak ayat al-Quran yang menjelaskan tentang perlunya memberi bantuan 

kepada orang miskin, sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Ar-Rum/30:38 

ه    ي ر ي د و ن    لّ لَّذ ي ن    خ ي     ذٰل ك    السَّب ي ل     و اب ن    و ال م س ك ي   ف اٰت  ذ ا ال ق ر بٰ ح قَّه   ك   ۖاللّٰ    و ج  ىِٕ
ٰۤ
 ه م    و ا ولٰ

 ٣٨ح و ن  ال م ف ل  
Terjemahnya: 

“Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang 

yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 

mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. 
 

Maka berikanlah (wahai orang-orang Mukimin) kerabatmu haknya berupa 

silaturahim, sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Berikanlah kepada orang fakir 

yang tidak memiliki apa yang mencukupi dan menutupi hajatnya dan orang yang 

membutuhkan yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dari zakat dan sedekah. 

Pemberian tersebut adalah lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan Wajah 

Allah dari amal perbuatannya. Dan orang-orang yang melakukan amal-amal 

kebaikan ini dan lainnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan 

pahala dari Allah dan selamat dari hukuman-Nya. 
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Memberikan bantuan kepada siapa saja sebagai wujud tolong menolong 

sangat dianjurkan oleh Allah swt. Sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. Al-

Maidah/5:2 

و ان  ۖو ت ـع او ن ـو ا ع ل ى ال ب ّ  و التـَّق وٰىۖ و لَ     ت ـع او ن ـو ا ع ل ى الَ  ثْ   و ال ع د   
 

Terjemahnya: 

 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (RI, 

2021)”. 

 

Dan tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum mukminin, dalam 

mengerjakan kebaiakan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling 

menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap 

batasan-batasan Allah, dan wasapadalah kalian dari melanggar perintah Allah, 

karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaanNya. 

 

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada 

manusia untuk berbuat baik kepada umat manusia dengan memberikan hak bagi 

mereka yang memerlukan. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa 

membantu saudara kita yang tidak mampu ataupun mereka yang sedang berada 

dalam perjalanan. Tak terkecuali dengan pemberian BLT-Dana Desa dimana 

Pemerintah dituntut untuk memberikan hak orang lain yang telah dititipkan 

kepadanya selaku yang diberi amanah oleh masyarakat.  

Dampak pandemi covid-19 mengganggu prioritas pengelolaan dana desa 

yang sebelumnya diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa kini beralih 

untuk fokus kepada penanganan covid-19, artinya sebagian besar dana desa akan 
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dirubah peruntukannya bagi percepatan penanganan covid-19. Banyak program 

pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas 

kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Begitupun 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat harus 

dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19.  

Dimasa pandemi saat ini juga terdapat adanya perbedaan dana desa pada 

masa pandemi Covid-19 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana seperti yang kita 

ketahui bahwa dana desa sebelumnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur 

untuk desa kini beralih menjadi bantuan untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam 

menyalurkan bantuan kepada masyarakat pemerintah harus melakukannya secara 

efektif agar penyaluran merata dan juga perlu adanya akuntabilitas agar masyarakat 

tidak mengeluarkan persepsi yang tidak baik kepada pemerintah mengenai 

penyalahgunaan dana desa (Nismawati, 2014). 

Pemerintah memberikan anggaran berupa BLT-Dana Desa sebesar Rp 31,8 

triliun dan dikatakan akan diterima oleh 11 juta keluarga penerima manfaat. Periode 

penyaluran BLT dibagi menjadi dua yaitu periode April-Juni 2020 sebesar Rp 

600.000/bulan dan periode Juli-Desember 2020 sebesar Rp 300.000/bulan. Tahun 

2021 dan 2022 setiap kepala keluarga mendapatkan Rp 300.000/bulan periode 

Januari-Desember. Namun pada kenyataannya, penyaluran BLT-Dana Desa belum 

terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan laporan triwulan II 2020 
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yang dibuat oleh Ombudsman RI tahun 2020 tentang penyaluran bantuan sosial 

menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, yakni 1.330 

laporan atau setara dengan 83% dari total pengaduan. Jenis bantuan sosial yang 

paling banyak diadukan adalah bantuan langsung tunai, yaitu sebanyak 402 

pengaduan. Dari keseluruhan pengaduan bansos, 22,28% di antaranya terkait 

penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu atau wilayah sasaran 

(Kompas, 2021). 

Indonesia merupakan negara berkembang di dunia, yang disebabkan oleh 

beberapa masalah. Juga kekurangan sumber daya manusia, salah satunya 

masyarakat. Beberapa persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia masih belum baik 

dari segi stabilitas sosial dan politik, seperti kemiskinan. Kemiskinan disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pendidikan, produktivitas tenaga kerja 

yang rendah, upah yang rendah, distribusi pendapatan yang tidak merata, kurangnya 

kesempatan kerja, dan kurangnya stabilitas politik. Menurut angka kemiskinan 

tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 hampir 

mencapai 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen dari jumlah penduduk. 

Fenomena mengenai efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sangat menarik perhatian terutama 

pada saat pandemi Covid-19 saat ini terkhususnya di Desa Sawaru. Dimana 

pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat sensitif dan menjadi sesuatu 

yang sangat rawan untuk disalahgunakan. Untuk itu, pada Desa Sawaru sendiri 

efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa sudah berjalan dengan 

sangat baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh 
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pemerintah. Pemerintah Desa Sawaru sangat berhati-hati terhadap penyaluran 

bantuan selama pandemi Covid-19.   

Efektivitas dikatakan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan 

sejauh mana target dapat dicapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari 

indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. 

Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan 

terlihat seberapa efektif bantuan tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap 

kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini masih ada (Zakiyah et al., 

2020). Efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa pada Desa Sawaru sudah berjalan 

dengan efektif sesuai dengan alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Sedangkan akuntabilitas merupakan konsep terkait mekanisme 

pertanggungjawaban satu pihak ke pihak lain. Akuntabilitas pemerintah juga sangat 

dibutuhkan untuk menunjang indenpendensi desa agar berjalan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan (Patel, 2022). Akuntabilitas pada aparatur desa 

bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan 

atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan 

kepada masyarakat (Michael, 2021). Akuntabilitas terkait keseluruhan kinerja 

Pemerintah Desa Sawaru sudah memenuhi pedoman penyaluran BLT-Dana Desa. 

Pemerintah Desa Sawaru juga sangat terbuka terkait dengan bentuk 

petanggungjawaban mereka kepada masyarakat. Informasi yang diberikan bukan 

hanya dalam bentuk pelaporan tapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. 

Hal ini bertujuan menciptakan pemerintah desa yang jujur dan bertanggungjawab. 
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Pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat berisiko, hal ini 

dikarenakan pengelolaan dana desa itu hampir sama dengan pengelolaan APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pada pengelolaan keuangan sudah 

semestinya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional guna perwujudan 

tata kelola pemerintah desa yang baik (Majid, 2019). 

Sejak terjadinya perubahan bentuk pemerintahan dari sistem sentralisasi 

menuju bentuk sistem desentralisasi, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota 

dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas 

bagi masyarakat, perubahan yang terjadi menyebabkan terjadinya banyak 

penyimpangan anggaran di sebuah instansi daerah atau perusahaan (Adiwirya, 

2015). Hal tersebut semakin rentan mengingat kondisi pengawasan yang sedang 

rapuh, potensi penyalahgunaan bisa terjadi bahkan pada alokasi dana yang sudah 

jelas perencanaannya, seperti penyalahgunaan bantuan sosial. Selain itu 

permasalahan lain adalah adanya subjektifitas pengambilan keputusan yang 

menyebabkan bantuan yang tidak tepat sasaran, permasalahan pada distribusi 

bantuan sosial adalah tidak meratanya distribusi bantuan kepada masyarakat miskin 

sehingga masih banyak bantuan yang belum tepat sasaran (Seprina, 2019).  

Fenomena efektitivitas dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa 

selama pandemi Covid-19 pada Desa Sawaru harus lebih diperhatikan. Oleh karena 

itu fenomena ini mengharuskan seluruh pihak termasuk pemerintah untuk mencoba 

mengatasi hal tersebut dengan melakukan perbaikan dari semua aspek baik 

pendidikan, pelayanan, kesehatan maupun ekonomi mengingat adanya faktor besar 

yaitu pandemi Covid-19 dimana kehidupan masyarakat menjadi terpuruk serta 
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harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibat 

kemiskinan berlangsung secara sistematis. 

Berikut adalah tabel anggaran alokasi dana desa tahun 2022 Desa Sawaru 

 

Sumber: Desa Sawaru 

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak meneliti tentang efektivitas 

bantuan langsung tunai dana desa terhadap perekonomian masyarakat selama 

pandemi Covid-19. Dalam penelitian Carly Efendy Fernando Maun (2020) 

mengungkapkan bahwa peranan bantuan langsung tunai dana desa pada 

perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Talaitad pemerintah pusat 

memberikan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa kemudian 

URAIAN ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI (Rp) LEBIH / 

(KURANG) (Rp) 

 PENDAPATAN   

Pendapatan Asli Daerah 9.362.000,00 9.362.000,00 - 

Pendapatan Transfer 2.033.771.000,00 1.161.432.812.000 872.338.188,00 

Dana Desa 1.129.276.000,00 767.340.800,00 351.935.200,00 

Alokasi Dana Desa 904.495.000,00 394.092.012,00 510.402.988,00 

Pendapatan Lain-Lain 4.5000.000,00 6.702.676,00 2.202.676,00 

JUMLAH PENDAPATAN 2.047.632.000,00 1.177.497.488,00 870.135.512,00 

    BELANJA   

Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

647.022.973,00 305.899.464,00 340.123.509,00 

Bidang Pembangunan Desa 581.095.938,00 262.999.000,00 318.097.938,00 

Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa 

153.492.600,00 58.917.500,00 94.575.100,00 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 301.039.349,00 81.450.000,00 219.589.349,00 

Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat, dan Mendesak 

Desa 

453.300.000,00 226.800.000,00 236.500.000,00 

JUMLAH BELANJA 2.145.951.850,00 937.065.964,00 1.205.585.896,00 

SURPLUS / (DEFISIT) (98.318.860,00) 240.431.524,00 (334.750.384,00) 

 PEMBIYAAN   

Penerimaan Pembiayaan 98.318.860,00 98.318.860,00 - 

PEMBIYAAN NETTO 98.318.860,00 98.318.860,00 - 

SILPA TAHUN BERJALAN - 338.750.384,00 (338.750.384,00) 

Tabel 1. 1 Anggaran Alokasi Dana Desa 
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disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian Dessy Laras Wati (2021) dimana bantuan 

langsung tunai dana desa sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa dan 

bantuan yang diberikan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan 

perekonomian masyarakat.  

 Marsel Mendome Dkk, (2021) mengungkapkan bahwa penerimaan bantuan 

langsung tunai dana desa sudah efektif dalam ketepatan waktu yang sudah di atur, 

kemudian seleksi pemilihan yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana 

desa dilihat dari kriteria yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi 

ada beberapa hal yang tidak tepat sasaran yang menerima bantuan langsung tunai 

dana desa, dimana yang berhak mendapatkan menjadi tidak mendapatkan 

begitupun sebaliknya yang tidak berhak mendapatkan menjadi mendapatkan 

bantuan langsung tunai dana desa. Hal seperti inilah yang harus dievaluasi guna 

untuk kelancaran kedepannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dalam program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) selama Covid-19, dapat diketahui agar program tersebut dapat bergerak 

secara optimal sesuai dengan tujuannya maka adanya pengukuran yang efektivitas 

dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul tentang kajian 

Efektivitas dan Akuntabilitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 

Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Sawaru Kabupaten 

Maros. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini dirangkai sesuai dengan rumusan masalah yang akan 

dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada 

efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa selama 

pandemi Covid-19 di Desa Sawaru Kabupaten Maros apakah penyalurannya telah 

efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada serta pembagian yang rata kepada 

seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan 

yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait dengan 

informasi yang dibutuhkan didukung dengan telaah literatur. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami pendapat, sikap dan 

tanggapan beberapa pelaku terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa.  

Tabel 1. 2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus penelitian Deskripsi Fokus 

1 Pengelolaan BLT-Dana 

Desa 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

2 Efektivitas 1. Ketepatan dalam menentukan 

pilihan 

2. Ketepatan sasaran  

3. Ketepatan waktu 

4. Ketepatan perhitungan biaya 

3 Akuntabilitas  1. Kualitas kerja 

2. Produktifitas 

3. Kedisiplinan 

4. Kepuasan pengguna dalam 

menggunakan layanan dari 

pemerintah 
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4 Pandemi Covid-19 1. Physical distancing 

2. Work from home 

3. Penurunan pendapatan 

4. Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) 

 

C. Rumusan Masalah 

BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh 

pemerintah desa. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, 

pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen 

untuk penyaluran. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT 

Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (Wati, 2021). 

Merujuk pada permasalahan di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa 

terhadap perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Sawaru? 

2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa 

terhadap perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Sawaru? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa terhadap perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di Desa 

Sawaru. 
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2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana 

desa terhadap perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di Desa 

Sawaru. 

E. Kajian Pustaka 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang melatar belakangi penelitian ini 

yaitu: 

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu 

1. Nama Peneliti: Dessy Laras Wati 

Tahun Penelitian: 2021 

Judul Penelitian: Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada 

 Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak 

Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan 

Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Di Tinjau Menurut 

Ekonomi Syariah 

Metode Penelitian: Kualitatif  

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan 

Bantuan Langsung Tunai di Nagari Simalanggang 

sudah di lakukan dengan baik oleh pemerintah desa, 

namun bantuan ini memang tidak secara langsung 

berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat 

miskin di masa pandemi Covid-19. 

2. Nama Peneliti: Carly Erfly Fernando Maun 

Tahun Penelitian: 2020 

Judul Penelitian: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi  

Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa 

Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten 

Minahasa Selatan 

Metode Penelitian: Kualitatif  

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas  

program ini khususnya bagi masyarakat miskin 

dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan 

sebagian besar masyarakat mendukung program 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. 

 

3. Nama Peneliti: Rahmayanti 

Tahun Penelitian: 2017 

Judul Penelitian: Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung  
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Tunai (BLT) dalam meningkatan kesejahteraan 

Masyarakat Miskin Dikelurahan Rimba Melintang 

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir 

Metode Penelitian: Kualitatif  

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian tersebut efektifitas penyaluran  

dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan 

Rimba Melintang kurang efektif dilihat pada data 

olahan hasil penelitian yaitu sebesar 2,9% untuk 

pilihan efektif, 53,70% untuk pilihan kurang efektif 

dan 33,33% untuk pilihan tidak efektif. 

 

 
4. Nama Peneliti: Marsel Mendome Dkk 

Tahun Penelitian: 2021 

Judul Penelitian: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi  

Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa 

Bambung Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan 

Talaud  

Metode Penelitian: Kualitatif  

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas  

ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan langsung 

tunia dana desa di Desa Bambung Kecamatan Gemeh 

sudah sesuai dengan jadwal yang telah diatur, 

kemudian dalam menentukan pilihan penerima 

bantuan juga melalui seleksi berdasarkan kriteria 

yang sesuai dengan perundang-undangan. 
 

5. Nama Peneliti: Eko Aji Sasono Putra 
Tahun Penelitian: 2022 

Judul Penelitian: Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan  

Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 

Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif  

Hasil Penelitian: Hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan  

oleh penulis adalah bahwa pelaksanaan penyaluran 

BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Bogor telah berjalan efektif. Kendala 

yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran 

BLT-Dana Desa yaitu adanya penggantian Data 

Keluarga Penerima Manfaat, kurangnya tingkat 

kesadaran masyarakat, dan masih terdapat 

masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis 

bantuan. Upaya yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala yang ada 

yaitu membuat regulasi yang lebih detail untuk 

mengatur mekanisme penetapan KPM, melakukan 
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monitoring dengan turun langsung ke lapangan serta 

meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan 

verifikasi data, dan melakukan sosialisasi untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

kepada masyarakat tentang jenis-jenis bantuan yang 

ada.  

6. Nama Peneliti: Muh Habibi Jaya  

Tahun Penelitian: 2022 

Judul Penelitian: Pengaruh Akuntabilitas Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Kepercayaan Publik 

di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa. 

Metode Penelitian: Kuantitatif 

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel bebas dan terikat pada 

penelitian ini, dilihat dari nilai t hitung 10,909 > t 

tabel 2,006, Hal ini berarti akuntabilitas bantuan 

langsung tunai dana desa (BLT-DD) berpengaruh 

terhadap kepercayaan publik di desa Bungaejaya 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Kemudian 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh akuntabilitas bantuan langsung tunai dana 

desa (BLT-DD) terhadap terhadap Kepercayaan 

publik di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa adalah 69.2%%, dan 30.8% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar atau yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

7. Nama Peneliti: Heri Sutanto dan Pancawati Hardiningsih 

Tahun Penelitian: 2021 

Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada 

   Masa Pandemi Covid-19 

Metode Penelitian: Kuantitatif 

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian 

   laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas 

   berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

   akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.  

 

8. Nama Peneliti: Sri Wahyuni 

Tahun Penelitian: 2021 

Judul Penelitian: Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi 

    Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

    Pembangunan Desa (Studi Kasus Kuta Bakti 

    Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh 

    Tenggara). 

Metode Penelitian: Kualitatif  
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Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam  

pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan 

desa di Desa Kuta Bakti secara keseluruhan mulai 

dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, 

akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan 

dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam 

pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah 

menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan 

melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan 

tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya 

dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan 

aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut.  
 

9. Nama Peneliti: Nur Iam Ri’a Dkk 

Tahun Penelitian: 2022 

Judul Penelitian: Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Terhadap 

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai 

Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Kasus 

di Kabupaten Ende). 

Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif  

Hasil Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan bantuan langsung tunai, prinsip 

akuntabilitas kebijakan pemerintah, serta strategi 

yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan bantuan 

tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 di desa-

desa di Kabupaten Ende. Hasil kajian 

mengungkapkan bahwa penyaluran BLT 

dilaksanakan pada bulan April hingga Desember 

2020 sebanyak sembilan penyaluran dengan total 

dana Rp. 3.600.000/KPM. Strategi yang efektif dan 

efisien dalam pelaksanaan BLT terdiri dari peraturan, 

perseorangan tugas, program, tujuan ideal yang telah 

dilaksanakan dengan cukup baik walaupun masih 

terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. 
 

10. Nama Peneliti: Kantirina Rachayu 

Tahun Penelitian: 2021 

Judul Penelitian: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi 

Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19: Studi 

Kasus di Desa Sirnajaya, Kecamatan Cibadak, 

Kabupaten Sukabumi.  

Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif 

Hasil Penelitian: Hasil dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan 
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memahami efektifitas penyaluran program 

pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai di 

Sirnajaya Wilayah desa dan pelaksanaan penyaluran 

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cibadak, 

Sukabumi, Jawa Barat. , serta menjelaskan 

permasalahan apa saja yang dapat menghambat 

penyaluran bantuan tersebut. Berbagai kebijakan 

telah dirumuskan untuk melindungi masyarakat 

rentan yang juga terdampak oleh Pandemi Covid-19  

melalui kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh 

pemerintah, yang diharapkan mampu membantu 

masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 

untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya dan 

dapat terserap dengan baik sesuai target yang telah 

ditetapkan. 

 

F. Kebaharuan Penelitian 

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini sudah pernah dilakukan, 

penelitian tersebut diambil dari beberapa referensi penelitian yang meskipun 

metodenya berbeda tetapi tujuan penelitiannya hampir sama. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

selain lokasi penelitian yang berbeda metode pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Tak hanya berbeda dari pendekatan penelitian, penelitian ini juga berbeda dengan 

penelitian terdahulu, dimana pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada 

efektivitas BLT-Dana Desa atau akuntabilitas BLT-Dana Desa namun pada 

penelitian ini peneliti menggabungkan efektivitas dan akuntabilitas BLT-Dana 

Desa untuk mengetahui lebih dalam keefektivisan dan juga tanggung jawab pada 

pengelolaan BLT-Dana Desa pada Desa Sawaru. Hasil dari penelitian ini juga 

mengungkapkan bahwa pengelolaan BLT-Dana Desa selama pandemi Covid-19 
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telah berjalan dengan efektif dan juga akuntabilitas pemerintah desa sudah 

dilaksanakan dengan baik. 

G. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan penelitian 

maka manfaat penelitian memiliki pengaruh yang kuat demi tercapainya tujuan 

penelitian. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis  

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan 

mengenai bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Desa Sawaru. 

b) Menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana keefektivitasan 

dan pertanggungjawaban yang diterapkan di Desa Sawaru. 

c) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dan 

sumbangan pemikiran yang luas bagi pihak yang berkepentingan dalam 

penelitian ini. 

2. Manfaat Teoritis 

a) Dapat memberikan informasi tambahan serta pengalaman untuk 

mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama di perguruan 

tinggi. 

b) Diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi pihak lain yang ingin 

menlaksanakan penelitian lebih lanjut tentang Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa. 
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c) Diharapkan kepada pemerintah atau pihak yang berwewenang dalam 

bantuan langsung tunai pada desa dapat mengambil kebijakan yang 

tepat. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Stewardship Theory 

Teori Stewardship merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai 

steward lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan 

pada keinginan pribadi (Jannah, 2016). Teori tersebut mengasumsikan bahwa 

adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori ini 

menggambarkan bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan serta kesuksesan 

organisasi, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat yang 

mewakili kepuasan serta pemerintah desa yang mewakili kesuksesan organisasi. 

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa menjadi landasan 

bahwasanya Stewardship Theory diimplementasikan dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa. Kesuksesan organisasi menggambarkan pemaksimalan utilitas 

kelompok principal dan manajemen.  

Maksimalisasi utilitas kelompok pada akhirnya akan memaksimumkan 

kepentingan individu yang terdapat dalam kelompok organisasi tersebut (Ika 

Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Stewardship theory menjelaskan bahwa 

kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat 

perbedaan kepentingan antar principal dan steward, maka steward akan berusaha 

bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan principal dan demi 

kepentingan bersama dapat menjadi tindakan yang rasional agar tercapainya tujuan 

bersama. 
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Hal penting dalam Stewardship Theory ialah, manajer menyelaraskan 

tujuannya sesuai dengan tujuan principal namun bukan berarti steward tidak 

mempunyai kebutuhan memiliki kebutuhan (Eko, 2017) sehingga dalam 

argumentasi Stewardship Theory agen maupun ataupun manajemen bakal berusaha 

mengedepankan kepentingan lembaga atau organisasi. Stewardship Theory pada 

penelitian ini digunakan guna menjustifikasi hubungan yang terjadi antara 

Masyarakat dan Pemerintah Desa, dimana pemerintah desa sebagai steward 

(pelayan publik) termotivasi oleh kepentingan bersama serta merasa mempunyai 

kewajiban guna memperlihatkan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai principal 

dalam hal pengelolaan dana desa sehingga tujuan utama dari dikucurkannya dana 

desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang dapat tercapai. 

Pemerintah Desa ialah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui serta dihormati pada sistem Pemerintahan NKRI (PPRI No. 72 Tahun 

2005 tentang Desa) (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Pemerintahan Desa 

diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari 

sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003) .Kepala Desa 

bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa terdiri dari 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 



21 

 

 

B. Efektivitas 

Efektif berasal dari bahasa Inggris, yang berarti dapat melakukan sesuatu 

dengan baik. Sedangkan Kamus Sains Populer mengartikan efektivitas sebagai 

penggunaan ataupun mendukung tujuan. Efektivitas merupakan faktor kunci untuk 

mencapai tujuan di setiap organisasi, acara atau program. Jika tujuan atau maksud 

tersebut tercapai sesuai dengan peraturan, maka itulah yang dikatakan dengan 

efektif (Rosalina, 2012). 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin 

besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program, atau kegiatan yang berlangsung (Mahmudi, 2015). Efektivitas 

itu sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi 

tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan 

jangkauan akibat dan dampak (Outcome) dari keluaran (Output) program dalam 

mencapai tujuan program. Keefektivisan suatu tujuan dapat dilihat dari 

kepemimpinan yang baik dari seorang Pemerintah Desa. Allah swt berfirman dalam 

Q.S Al Mu’minun/23:8-9 

د ه م  ر اع و ن  ۙ   ٩و الَّذ ي ن  ه م  ع لٰى ص ل وٰتِ  م  يُ  اف ظ و ن  ۘ  ٨و الَّذ ي ن  ه م  لَ  مٰنٰت ه م  و ع ه 
 

Terjemahnya: 

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan 

janji mereka. Orang-orang yang memelihara salat mereka (RI, 2021)”. 

 

Dan orang-orang yang menjaga semua apa yang dipercayakan kepada 

mereka, juga memenuhi setiap janji-janji mereka. Memelihara salat yang lima 

waktu. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat yang ketujuh, yaitu orang mukmin 
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yang berbahagia itu selalu memelihara dan memperhatikan salat lima waktu secara 

sempurna, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan dan rukun-rukun. 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia yang senantiasa menepati amanat 

dan juga janji yang telah diucapkan maka kehidupannya akan beruntung di dunia 

dan akhirat. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa memelihara ibadah 

yang kelak akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Untuk itu Pemerintah Desa 

harus efektif dalam menjalankan tugas mereka terutama pada penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa agar mereka menyalurkannya dengan amanah dan jujur 

sehingga mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah swt. 

Dalam konteks untuk mencapai tujuan, maka efektivitas dapat diartikan 

sebagai doing the right things atau melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas 

menunjuk akan keberhasilan atas pencapaian sasaran-sasaran dalam organisasional, 

sehingga efektivitas dijelaskan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan 

pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah 

organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah 

tentang doing everything you know to do and doing it well (Silalahi, 2015). 

C. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu atau 

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan 

yang bersangkutan, dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertangggungjawabannya. Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan 
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kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban secara periodik (Iznillah, M. L., Hasan, A., 2018). 

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan pemerintah 

publik guna menjalankan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan 

aturan etis yang ada, serta bertanggungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun 

yang akan datang demi terealisasinya pemerintahan yang accountable. Studi 

terdahulu menunjukkan bahwasanya organisasi pemerintah belum mampu 

merealisasikan akuntabilitas walau telah miliki mekanisme yang jelas, hal ini 

dikarenakan aparatur pemerintah belum memenuhi pelaksanaannya (Irfan et al., 

2021). Akuntabilitas dahulu menitikberatkan pada nilai-nilai secara internal bahwa 

sebuah laporan pertanggungjawaban hanya dibuat atas kepatuhan terhadap 

peraturan hukum. Sementara akuntabilitas sekarang lebih menitikberatkan pada 

nilai-nilai secara personal pada bagaimana pelayanan pihak terkait terhadap 

pembuatan laporan pertanggungjawaban yang harus memuat informasi secara jujur, 

transparan, dan objektif. 

Tanggung jawab publik mengacu pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, karena dilihat 

dari langkah-langkah internal yang dirumuskan oleh birokrasi publik atau 

pemerintah, tetapi juga dapat dilihat dari eksternal. Wahyudi Kumorotomo (2005) 

menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah ukuran aktivitas atau layanan birokrasi 

publik tindakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan norma dan nilai yang 

dianut oleh negara apakah masyarakat dan layanan publik dapat memenuhi 

permintaan masyarakat nyata. Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban 
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kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas adalah dasar dari semua proses tata 

kelola dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa 

menafsirkan cara mereka memenuhi tanggung jawab konstitusional dan hukum 

mereka. Akuntabilitas adalah persyaratan dasar untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan 

nasional yang lebih besar dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan 

kebijaksanaan tertinggi. 

Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, dapat diperhatikan pada prinsip-

prinsip berikut dimana mesti ada komitmen dari pimpinan serta seluruh staf instansi 

guna melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan 

sesuatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mesti dapat menunjukkan 

tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi 

pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, juga mesti 

jujur, objektif, transparan serta inovasi sebagai katalisator perubahan manajeman 

instansi pemerintah dalam bentuk proses pemuktahiran metode serta teknik 

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Irfan et al., 2021). 

Pelaksanaan pertanggungjawaban kepada sesama manusia diwujudkan 

dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, serta 

bentuk kecintaan kepada manusia untuk menilai kinerja seseorang terhadap orang 

lain, kejujuran dan keadilan. Demikian yang diperintahkan Allah SWT dalam Q.S. 

An-Nisa/4:58 
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ت م  ب ي   النَّاس  ا ن  تَ  ك م و ا ل ه اۙ و ا ذ ا ح ك م  نَّ اللّٰ  يَ  م ر ك م  ا ن  ت ـؤ دُّوا الَ  مٰنٰت  ا لٰىٰ ا ه 
ل    ا نَّ اللّٰ  ن ع مَّا    ۞ ا  ل ع د  بِ 

 ٥٨ ب ص ي  ا  ا  سَ  يـ ع   ك ان    اللّٰ   ا نَّ  ي ع ظ ك م  ب ه  
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat (RI, 2021)”. 

 

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang 

berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para 

pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia 

memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar 

keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan 

itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi 

petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan 

kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya. 

Pada surah An-Nisa di atas Allah swt memerintahkan kepada mereka yang 

mempunyai tugas untuk menyampaikan amanah kepada orang lain agar 

memberikan hak orang lain yang sudah sepatutnya diberikan. Dalam hal ini 

Pemerintah Desa dituntut untuk mempunyai sikap bertanggungjawab dalam 

menjalankan tugasnya. Pemerintah Desa diharapkan mampu untuk memberikan 

hak masyarakat yang dititipkan kepada mereka dengan adil, agar kelak Allah swt 

membalas segala perbuatan baik mereka dengan hal yang lebih baik.  

Akuntabilitas juga merupakan alat kegiatan pengendalian terutama dalam 

hal pencapaian hasil dalam pelayanan publik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi 

kinerja memahami sejauh mana hasil yang dicapai. Kontrol (control) sebagai 
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bagian penting dari manajemen yang baik adalah saling mendukung akuntabilitas. 

Dengan kata lain, pengendalian tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif tanpa 

akuntabilitas yang baik dan sebaliknya (Nasirah, 2016). Akuntabilitas bisa tumbuh 

dan berkembang di lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta 

adanya kebebasan untuk menyampaikan sebuah pendapat  

Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menimbun harta, akan tetapi 

harus dikelola di jalan yang halal, sebagaimana firman-Nya yang dinyatakan dalam 

Q.S. At-Taubah/9:34  

ب ان  ل ي   ب ار  و الرُّه  ل ب اط ل  و ي ص دُّو ن  ع ن  س ب ي ل   ۞ يٰىٰ يّـُه ا الَّذ ي ن  اٰم نـ و ىا ا نَّ ك ث ي  ا مّ ن  الَ  ح  أ ك ل و ن  ا م و ال  النَّاس  بِ 
ر ه م  ب ع ذ اب   ن ز و ن  الذَّه ب  و ال ف ضَّة  و لَ  ي ـن ف ق و نَ  ا فِ   س ب ي ل  اللّٰ  ۙف ـب شّ   ٣٤ ا ل ي مۙ  اللّٰ   و الَّذ ي ن  ي ك 

 

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan 

rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan 

(manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, 

tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ 

kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (RI, 

2021)”. 

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta melaksanakan 

syariatNya, mengapa kalian bila diserukan kepada kalian,” keluarlah kalian menuju 

jihad di jalan Allah untuk memerangi musuh-musuh kalian.” kalian bermalas-

malasan dan tetap berada di rumah-rumah kalian? apakah kalian lebih 

mengutamakan kesenangan-kesenangan duniawi daripada kenikmatan akhirat? 

Maka apa yang kalian bersenang-senang dengannya di dunia ini adalah sedikit lagi 

akan fana. Sedangkan kenikmatan akhirat yang disediakan Allah bagi kaum 

Mukminin yang berjihad, amat banyak lagi abadi. 

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa kebanyakan para pemimpin dan 

pendeta orang Yahudi dan Nasrani itu sudah dipengaruhi dengan cinta harta dan 
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pangkat. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan mengambil harta orang lain 

dengan jalan yang tidak dibernarkan dan dengan secara terang-terangan 

menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw. Sebab kalau mereka membiarkan pengikut mereka membenarkan 

dan menerima dakwah islam tentulah mereka tidak dapat bersikap sewenang-

wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan yang mereka 

nikmati.  

Oleh karena itu, Pemerintah Desa ketika melaksanakan sebuah tugas dan 

tanggungjawabnya harus memperhatikan dan menanamkan jiwa akuntabilitas 

menurut umum atau peraturan, juga dalam proses ketika mengerjakan tugas dan 

tanggungjawabnya, dalam program yang telah dimplementasikan, dan dalam 

kebijakan yang dibuat atau ditentukan. 

D. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah salah satu upaya pemerintah 

guna meringankan beban masyarakat, pengeluaran berupa transfer uang yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang 

terdampak Covid-19 guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya 

risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat 

(Milasari, n.d.). Sifat dari bantuan ini tidak secara terus menerus dan selektif, 

bantuan yang diberikan dapat berupa uang dimana pemberiannya disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial 

yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan 

dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa 
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merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk 

mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. 

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa 

dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola 

swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku 

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

pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang 

yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. . 

Bantuan Langsung Tunai sangat diperlukan untuk membantu masyarakat untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup.  

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan 

berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin yang ada di Desa yang 

bersumber dari dana desa guna mengurangi dampak dari pandemi Covid-19. 

Adapun nilai BLT-Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat yakni 

Rp.600.000, setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan 

diberikan selama 3 (tiga) bulan selanjutnya Rp.300.000, untuk setiap bulan pada 

tiga bulan berikutnya. BLT-Dana desa ini bebas pajak (Yendra & Wetsi, 2021). Bila 

kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, 

maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk 

Bantuan Langsung Tunai kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati atau 

Walikota. Usulan tersebut mesti disertai alasan penambahan alokasi sesuai 

keputusan musyawarah desa khusus (Walelang, 2020). 
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Berbagai bentuk kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk merubah atau 

meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat 

meningkat dan masyarakat miskin dapat hidup layak. Namun keinginan pemerintah 

mesti diiringi dengan kesadaran penuh masyarakat untuk senantiasa merubah diri 

baik dari pola pikir ataupun tingkah laku. Karena sekuat apapun keinginan dan 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak terdapat kesadaran dari 

masyarakat merupakan hal yang sia-sia saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

swt. dalam Q.S. Ar-Ra’d/13:11  

ه م      ا نَّ اللّٰ  لَ  ي ـغ يّ   م ا ب ق و م  ح تّّٰ ي ـغ يّ  و ا م ا بِ  ن ـف س 
 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (RI, 2021)”. 

 

Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada 

suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang Dia perintahkan 

kepada mereka, lalu mereka berbuat maksiaat kepadaNya. Dan apabila Allah ingin 

menimpakan malapetaka kepada suatu kelompok, maka tidak jalan untuk 

menghindarinya, dan tidak ada penolong bagi mereka selain Allah yang akan 

menangani urusan mereka, yang akan mendatangkan apa-apa yang mereka cintai 

dan menolak Dari mereka apa-apa yang tidak mereka sukai. 

Ayat di atas menegaskan bahwasanya Allah pun tidak akan mengubah nasib 

ataupun keadaan masyarakat sebelum masyarakat itu sendiri yang mengubah sebab 

dari kemiskinan dan kemunduran mereka. Banyak orang yang menginginkan hidup 

layak akan tetapi mereka tidak sanggup untuk bekerja, atau banyak orang yang 

mampu secara fisik untuk bekerja akan tetapi mereka tidak memiliki lapangan 
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pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran di mana-mana yang pada akhirnya 

menyebabkan kemunduran dan kemiskinan. 

Jadi tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana 

Desa) di masa pandemi Covid-19 adalah membantu orang-orang miskin serta 

meningkatkan kesejateraan sosial bersama antar masyarakat dan pemerintah. 

E. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Menurut (Sungaiduo, 2018) calon penerima BLT-Dana Desa ialah keluarga 

miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut :  

1. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah 

pandemi Covid-19. 

2. Jika calon penerima telah memenuhi syarat, akan tetapi tidak mempunyai 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa 

mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima 

harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. 

3. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui 

tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank 

penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau 

diambil langsung di kantor pos terdekat. 

Menurut Gitleman, (2014) pendataan keluarga calon penerima BLT-Dana 

Desa dan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran BLT/JPS, maka keluarga 

yang berhak menerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdapat 
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dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. Tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), atau 

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ataupun bantuan melalui program 

Kartu Pra Kerja. 

2. Keluarga miskin yang belum terdata (exclusion error).  

3. Mengalami kehilangan mata pencaharian.  

4. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. 

5. Diutamakan keluarga miskin dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti 

perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan 

kelompok rentan lainnya. 

Tim yang akan melakukan pendataan pada setiap calon penerima harus 

mengetahui kelompok yang rentan khususnya keluarga kurang mampu yang 

ditanggung oleh seorang lansia, perempuan, dan penderita disabilitas yang terdata 

sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunau Dana Desa (BLT-Dana Desa).  

Jadi syarat yang dikemukakan di atas adalah syarat yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, bukan dari bapak Lurah atau bapak Desa. 

F. Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa 

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa 

selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara 

transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat 

menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi 

penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi 
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penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, 

maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping 

program jaring pengaman sosial (Walelang, 2020). 

Berikut merupakan mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon 

penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya: 

1. Proses pendataan  

a. Perangkat desa terlebih dahulu menyiapkan data desa yang meliputi 

profil penduduk desa. 

b. Berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. 

c. Kepala desa membentuk serta memberikan surat tugas kepada relawan 

desa atau gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga 

miskin calon penerima BLT-Dana Desa. 

d. Pendata minimal berjumlah 3 orang dan jika lebih maka harus 

berjumlah ganjil. 

e. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun 

Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran-

2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi desa melawan 

Covid-19. 

2. Proses konsolidasi dan verifikasi 

a. Relawan Desa atau Gugus tugas Covid-19 mengaumpulkan hasil 

pendataaan dari RT, RW, atau dusun serta melakukan verifikasi dan 

tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) hal yang dilakukan adalah:  
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1) Keluarga miskin penerima BPNT atau penerima PKH dikeluarkan 

dari daftar calon BLT (penerima Bantuan Langsung Tunai). Data 

penerima bantuan BPNT dan PKH ada dalam DTKS yang bisa di 

dapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH. 

2) Keluarga miskin yang menerima Program Kartu Prakerja 

dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT (Bantuan Langsung 

Tunai). Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas 

Ketenagakerjaan kabupaten/kota.  

3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan 

menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

4) Memverifikasi status kependudukan calon penerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data administrasi 

kependudukan (adminduk) yang dimiliki desa atau dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) 

kabupaten/kota.  

b. Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga 

miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, 

penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat.  

c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidetifikasi 

keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 

perlu mengambil foto dan mencantumkaan lokasi tempat tinggalnya 

secara manual dan digital jika memungkinkan. 
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d.  Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) yang tidak memiliki NIK, petugas pendata mencatat dan 

20 memberikannya kepada Kasi Pemerintah atau petugas khusus desa, 

untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. 

e.  Hasil Pencocokan dan pendataan disampaikan oleh relawan desa atau 

gugus tugas Covid-19 kepada Kepala Desa. 

3. Proses validasi dan penetapan hasil pendataan 

a. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah 

desa khusus dengan mengundang setiap perwakilan dari masyarakat 

serta pihak lain yang terkait guna membantu dalam hal verifikasi serta 

validasi data terkait penentuan calon penerima BLT. 

b. Berdasar hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD 

menandatangani daftar keluarga miskin dari calon penerima Bantuan 

Langsung Tunai. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan 

BLT bulan pertama.  

c. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) yang sudah disahkan kepada masyarakat baik 

melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat yang strategis 

dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa 

atau Sistem Informasi Desa media informasi publik. d. Jika ada 

keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), maka desa bersama BPD memfasilitasi 
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musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati 

solusinya (Kompak, 2020). 

G. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat 

Terdapat  banyak kerugian yang di sebabkan oleh adanya covid-19 yang 

sangat berpengaruh bagi perekonomian negara khusunya di Indonesia 

pembangunan ekonomi negara pada dasarnya bertujuan guna mencapai 

kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta distribusi 

pendapatan yang merata. Indonesia terdapat kombinasi dua unsur yang terjadi 

secara bersamaan, dimana unsur eksternal yang berupa kepanikan keuangan serta 

lemahnya ekonomi nasional baik dalam sektor perbankan maupun rill. Kedua faktor 

tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dimana ketika gejolak eksternal 

timbul, perekonomian nasional yang sangat lemah juga mudah terkena dampak 

negatif sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu singkat berubah menjadi krisis 

ekonomi yang terjadi seperti saat ini yang dirasakan oleh negara kita. Perekonomian 

masyarakat Indonesia tidak terkecuali perekonomian masyarakat desa (Silpa 

Hanoatubun, 2020). 

Pandemi Covid-19 secara ekonomi berdampak terhadap kolapsnya dunia 

usaha, kemiskinan bahkan kelaparan. Secara sosial berpotensi menimbulkan 

gejolak konflik yang cukup besar, konflik keagamaan dan peribadatan, konflik 

disharmoni akibat kemiskinan, sampai konflik konfrontatif akibat kebijakan 

pemerintah yang tidak tepat (Ijudin, 2020). 

Indonesia merupakan negara berkembang, masalah kemiskinan adalah 

masalah penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Keberagaman 
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pandangan mengenai kemiskinan menunjukan bahwa kemiskinan merupakan 

fenomena multi dimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi 

tidak mudah. Angka kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap total 

kasus Covid-19. Salah satu alasan hal ini terjadi adalah bahwa individu dan populasi 

miskin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan mungkin mendapat 

informasi yang salah dan miskomunikasi karena kurangnya akses ke saluran 

informasi, sehingga mereka lebih cenderung mengabaikan peringatan kesehatan 

masyarakat (Kurniasih, 2020).  

Pandemi Covid-19 diprediksi akan menyebabkan dampak yang luar biasa 

pada sektor-sektor mulai dari kinerja perdagangan, nilai tukar, dan juga aktivitas 

bisnis akan mengalami penurunan drastis. Akibat dari pandemi Covid-19 

menyebabkan berkurangnya tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya 

penghasilan, meningkatnya biaya dalam melakukan bisnis pada setiap sektor 

(termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan konsumsi 

karena pergeseran selera konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat 

terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. 

Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh 

masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah 

ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak 

termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini 

(Kurniasih, 2020). 
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H. Rerangka Pikir 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

terutama pada kondisi pandemi saat ini. Pemerintah sekitar diharapkan mampu 

untuk memberikan bantuan secara adil kepada masyarakat, sebagaimana apa yang 

sangat diharapkan oleh masyarakat pada saat ini.  

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

mengkaji efektivitas dan akuntabilitasnya bantuan langsung tunai dana desa. Oleh 

karena itu, untuk membantu dalam memahami penelitian ini, diperlukan adanya 

suatu rerangka pikir yang disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut: 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode guna menggali serta mengandalkan 

data berupa teks dan gambar untuk memahami makna (Cresswell, 2016). Tujuan 

penelitian kualitatif untuk melihat dan menemukan makna tersembunyi, memahami 

interaksi pengalaman subjek dan fenomena sosial akan pengalaman subjek 

penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, kemudian mendeskripsikan tindakan 

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

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sawaru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. 

Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya permasalahan di berbagai tempat 

khususnya di desa Sawaru mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian 

ini menganalisis bagaimana efektivitas serta tanggungjawab seorang pemerintah 

dan pihak-pihak yang berwajib untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

demi menstabilitaskan perekonomian masyarakat yang menurun. Sehingga hal ini 

menarik untuk diteliti pada desa Sawaru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang diharapkan 

dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas dan akuntabilitas pemberian 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama pandemi Covid-19. Pendekatan
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fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang menelusuri dan menemukan 

informasi dari pengalaman manusia atas diri sendiri dan hidupnya. Jadi tujuan dari 

fenomenologi ini untuk menelusuri bagaimana hal tersebut diterima dan dirasakan. 

Menurut (Cresswell, 2016) pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan 

penelitian yang menekankan pada esensi atau hakikat dari suatu fenomena yang 

dilamai oleh beberapa individu. Sehingga pendekatan ini memberikan tafsiran 

bahwa pengalaman hidup orang banyak dalam kaitannya dengan suatu konsep atau 

fenomena (Laily, 2015). 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer yang 

diproleh dari wawancara terhadap informan di Desa Sawaru. Wawancara 

dilakukan dengan bertanya langsung dengan beberapa narasumber seperti Kepala 

Desa, sekertaris, bendahara, dan masyarakat terkait dengan pengelolaan BLT-

Dana Desa termasuk juga pelaporannya. Jenis data yang digunakan adalah jenis 

data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk infomasi dan data lainnya 

yang dipakai dalam menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian. Adapun 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

merupakan sebuah data berbentuk informasi dan data lainnya yang dapat 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Penelitian ini menggunakan istilah untuk subjek penelitian adalah 
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informan. Informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang mempunyai 

pengalaman serta pengetahuan tentang pengelolaan BLT-Dana Desa di desa 

Sawaru. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan infroman kunci. 

Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen 

pemerintah daerah, informasi mengenai pengelolaan keuangan serta data-data 

yang lainnya yang dianggap signifikan dengan kebutuhan penelitian. 

Tabel 1.4 Daftar Informan 

No Nama Informan Jabatan 

1 Abdul Haris, S.Sos Kepala Desa 

2 Andi Darma Adenan Kaur Keuangan 

3 Sumiati Kasi Pemerintahan 

4 Ahmad Qadri JR, S.P Kasi Kesejahteraan & Pelayanan 

5 Andi Darma Adenan Kaur Keuangan 

6 Syamsiah Masyarakat 

7 Warti Indriati Masyarakat 

8 Narti Masyarakat  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dimaksud pada penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait masalah 

yang dibahas. Menganalisis dan menginterpretasikan data perlu dilakukan 

dengan baik agar hasil yang didapat nantinya akurat dan sistematis dan dapat 

mendeskripsikan suatu objek yang diteliti. Di dalam metode penelitian 

kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa metode pengumpulan 

data:  
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1. Observasi 

Observasi pada sebuah penelitian ialah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu obyek dalam 

periode tertentu dengan mengamati dan mencatat secara sistematis tentang 

hal-hal yang perlu diamati. Observasi dilakukan agar dapat memperoleh 

gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih yang bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan secara mendalam dan detail. Wawancara dapat dilakukan 

meski tanpa bertemu dengan menggunakan media telekomunikasi via 

daring. 

3. Dokumentasi 

Selain observasi dan wawancara, metode pengumpulan data yang 

digunakan merupakan dokumentasi. Dokumentasi ialah sejumlah besar 

data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk. Hasil dari 

dokumentasi yang didapatkan sebagai tambahan referensi dalam 

menemukan pembahasan dan fakta yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, 

catatan harian, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada 

ruang dan waktu sehingga memberi ruang waktu peneliti untuk 
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mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.  

4. Studi Pustaka 

Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data di mana 

informasi dari buku, jurnal, makalah, dan undang-undang tentang subjek 

penelitian dicari untuk memperoleh konsep dan data yang relevan dengan 

organisasi yang diteliti untuk mendukung penelitian. 

5. Internet Searching 

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet 

untuk melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan 

fakta dan teori berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti 

sehingga dapat diartikan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur bagaimana fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti, yaitu antara: 

1. Pedoman wawancara (manuskrip) yang dijadikan sebagai dasar guna 

mendapatkan informasi dari informan berupa kumpulan daftar pertanyaan 

agar pada proses wawancara dapat terarah sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Buku serta alat tulis yang digunakan untuk mencatat dari segala 

percakapan yang didapatkan yang berasal dari informan. 

3. Kamera digunakan untuk mengambil gambar dalam proses penelitian 

pada saat melakukan wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap 
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penting.  

4. Alat rekam berupa Handphone (HP) yang digunakan guna merekam 

semua proses wawancara dengan informan selama penelitian di lapangan. 

Rekaman tersebut dapat digunakan apabila data yang dicatat dianggap 

kurang akurat sehingga hasil dari rekaman ini dapat digunakan untuk 

menyempurnakannya. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data sampai selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif 

didasarkan pada hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Teknik 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, 

diantaranya: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dalam penelitian ini menunjuk kepada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan transformasi data “mentah” 

yang terlihat dalam catatan tulis yang ditemukan di lapangan selama 

dilaksanakan penelitian.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan berupa kumpulan informasi yang telah 

tersusun dalam bentuk teks naratif serta kejadian yang terjadi pada masa 

lampau. Penyajian data dapat memudahkan peneliti guna memahami apa 

yang terjadi, mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan data dan 

merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 
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3. Kesimpulan/ Verifikasi 

Berdasarkan pengumpulan dan analisa data, peneliti akan menarik 

kesimpulan dan makna. Pengolahan data kualitatif tidak dilakukan 

terburu-buru, melainkan dilakukan bertahap dengan memperhatikan 

perkembangan pengolahan data. Oleh sebab itu, peneliti memperhatikan 

keakuratan dan validitas data yang didapatkan. 

G. Uji Keabsahan Data 

Uji Keabsahan Data digunakan untuk menguji keabsahan data yang 

didapatkan sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud dari 

penelitian, maka dari itu peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

data ini merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar dari data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding dari data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan serta 

mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat peneliti capai 

dengan langkah sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan. 

2. Membendingkan apa yang disampaikan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.  
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3. Membandingkan perspektif dan keadaan seseorang dengan berbagai 

pandangan dan pendapat orang seperti orang yang berpendidikan lebih 

tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Sawaru Kabupaten Maros 

Desa Sawaru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Sawaru merupakan 

nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Camba, Kabupaten 

Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Sawaru berstatus sebagai 

desa definitif serta tergolong sebagai desa swasembada. Desa Sawaru terdiri 

atas 5 dusun dengan rincian sebagai berikut:  

a. Dusun Sawaru  

b. Dusun Pising  

c. Dusun Padangloe 

d. Dusun Tajo 

e. Dusun Campulili 

  Dusun Sawaru merupakan pusat pemerintahan desa. Jarak Desa Sawaru 

dari Cempaniga yang merupakan ibu kota Kecamatan Camba adalah sekitar 

4 km. Desa ini ialah tanah kelahiran dari Baddere Situru, seorang pejuang 

yang mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia periode 1945–

1950 dalam pertempuran melawan NICA Belanda. 

Desa Sawaru dulu adalah tempat yang bersejarah atau salah satu tempat 

untuk berjuang. Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang melakukan 

perjuangan untuk membela tanah Sawaru dari penjajah. Salah satu tokoh 

yang sangat berpengaruh dalam masyarakat karena kemuliaan hati dan 
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pemerintahan yang baik adalah Arung Sawaru, sehingga terbentuklah nama 

Desa Sawaru dan pada tahun 1950 pertama kali dibangun sekolah rakyat 

Sawaru. Tahun 1960 dibangun sarana ibadah (masjid), setelah membangun 

masjid dilanjutkan perintisan jalan poros Sawaru ke Desa Benteng pada 

tahun 1985. Tahun 1987 terjadi pemindahan pusat pemukiman warga dari 

Dusun Pising ke pemukiman Dusun Sawaru hingga sekarang. 

Desa Sawaru adalah satu dari beberapa desa dengan sumber mata 

pencaharian mayoritas berprofesi sebagai petani, tidak jarang produk-produk 

sangat baik seperti padi serta kacang berasal dari Desa Sawaru, hasil bumi 

yang dipanen oleh masyarakat menjadi incaran para pedagang di pasar lokal 

dan pasar luar daerah. Selain karena tanahnya yang subur, pengetahuan 

pertanian warga Desa Sawaru juga semakin meningkat karena adanya 

pelatihan atau upaya Pemerintah Desa yang memfasilitasi warganya dalam 

dunia pertanian. 

Hal ini yang menjadi penyebab lahan disetiap sudut Desa Sawaru yang 

luas menghijau saat musim tanam tiba, sehingga penduduk kota akan tertarik 

untuk berkunjung di Desa Sawaru, untuk menghirup udara yang segar 

pada tanah subur Desa Sawaru. Selain pemandangan alam hamparan 

sawah yang menghijau, Desa Sawaru menjadi salah satu desa dengan tujuan 

menjadi desa religius, dengan adanya pesantren Yahbon berdampingan 

dengan lapangan utama Desa Sawaru "Lapangan Arung Sawaru Andi 

Baddare Situru" lapangan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat setempat.  

Nama lapangan tersebut terinspirasi dari nama tokoh pahlawan desa yang 
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membantu memberantas penjajahan demi kemerdekaan, kini lapangan 

tersebut menjadi salah satu ikon Desa Sawaru. Selain lapangan yang luas 

Desa Sawaru juga mempunyai jembatan dan juga sungai garoppa yang 

merupakan kolaborasi epik dari karya murni sang Pencipta dan buah tangan 

manusia. Tempat tersebut sering dijadikan tempat untuk melangsungkan 

pemotretan dengan latar bebatuan. Salah satu tempat yang sampai detik ini 

tidak pernah kekeringan sumber mata airnya adalah Dusun Pising, terdapat 

sumber mata air berumur puluhan tahun, mata air itu dimanfaat oleh 

masyarakat setempat. 

Desa Sawaru memiliki luas 13,13 km² dan penduduk berjumlah 2.368 

jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 180,35 jiwa/km² pada tahun 

2021.  

Tabel 1.5 Data Penduduk 

Tahun Perempuan Laki-Laki Jumlah Jiwa 

2018 1.135 1.119 2.254 Jiwa 

2019 1.140 1.129 2.269 Jiwa 

2020 1.183 1.192 2.375 Jiwa 

2021 1.200 1.168 2.368 Jiwa 

   Sumber: Desa Sawaru 

2. Visi Misi 

a. Visi 

Secara umum uraian cita-cita realistis yang ingin dicapai oleh Desa 

Sawaru yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan 

pembangunan yang aman dan bertanggung jawab dalam rangka 

mewujudkan masyarakat desa Sawaru yang maju dan mandiri, 

melalui program unggulan perubahan pola piker, pengwilayahan 
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komoditas dan petik-olah-jual”. 

b. Misi  

1) Membuat database dan administrasi pemerintahan desa yang 

transparan dan kreadibel.  

2) Membuat data asset pemerintah desa Sawaru dan 

memanfaatkan aset tersebut untuk kemaslahatan dan 

kepentingan rakyat desa Sawaru seluas-luasnya dan seadil-

adilnya.  

3) Meningkatkan kinerja dan pelayanan operator pemerintah 

desa kepada masyarakat melalui penerapan menagemen 

pemerintahan yang disiplin, transparan yang berbasis pada 

output atau keluaran. 

4) Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah desa melalui 

inhouse training menagement pemerintahan, kursus komputer 

dan latihan kepemimpinan sehingga dapat melayani 

masyarakat desa sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. 

5) Menggalakkan kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga desa Sawaru 

perihal aturan dari sisi aspek hukum, sosial budaya, keamanan 

dan ketertiban masyarakat serta aspek ekonomi yang meliputi 

usaha mikro atau usaha kecil, pertanian dan koperasi dengan 

bekerja sama dengan instansi terkait. Sasarannya adalah 

terciptanya pola pikir masyarakat yang konstruktif dan 
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produktif. 

3. Letak Geografis 

Desa Sawaru terletak di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 

320-420M diatas permukaan laut. Secara rinci, desa ini memiliki kontur 

berupa dataran di sebelah utara dan barat, dan pegunungan di sebelah 

timur dan selatan. Desa Sawaru berada dititik 50,00 km dari ibukota 

Kabupaten Maros dan 3,00 km dari ibukota Kecamatan Camba. Secara 

administratif, batas Desa Sawaru adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mario Pulana 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benteng 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiro Deceng  

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cenrana dan Desa 

Benteng. 

4. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Sawaru dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini:  
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Kepala Desa 

Abdul Haris, S.Sos 

Sekretaris Desa 

Awal Tawakkal 

Kaur Umum & Per. 

Andi Tenriwaru, BS 
Kaur Keuangan 

Andi Darma Adenan 

Staf 

Imam Pratama, S.P 

Kasi Kesejahteraan  & 

Pelayanan 

Ahmad Qadri JR, S.P 

Staf 

Andi Sukandis, S.Sos 

Kasi Pemerintahan 

Sumiati 

Staf 

Hasruddin  

Operator Profil Desa 

Andika Syaputra, S.Kom 

Kadus Pising 

Arif 

Kadus Sawaru 

Muh. Adil, S.Pi 
Kadus Campulili 

Faisal 
Kadus Padangloe 

Askar 

Kadus Tajo 

Asdar 

RT 01 

Talhang 

RT 02 

Muhammad Ramli 

RT 01 

Syamsuddin 

RT 02 

Bakri 

RT 03 

Hasaning 
RT 03 

H. Lanto 

RT 02 

Muksin 

RT 01 

Kelleng 

RT 02 

Astar 

RT 01 

Hanna 

RT 01 

Hamka. S 

RT 02 

Hamka 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sawaru 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Pengelolaan BLT-Dana Desa 

Apabila desa mengikuti ketetapan kriteria dari pemerintah, melakukan 

pendataan yang transparan, adil, serta bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum 

maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima BLT-Dana Desa. Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan salah satu bantuan yang 

diberikan pemerintah dalam upaya menekan dampak pandemi Covid-19 bagi 

warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. 

Suatu pengelolaan dana desa yang baik akan menciptakan pemerintahan 

yang baik pula. Sehingga dalam pengelolaan dana berdasarkan Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah memuat keseluruhan 

proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

serta pertanggungjawaban. Selain pengelolaan dana, akuntabilitas juga diperlukan 

dan dipandang penting karena dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dari 

pemerintahan kepada masyarakat atau publik. 

a) Perencanaan 

Berdasarkan pada peraturan yang mengatur terkait penyaluran BLT-Dana 

Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Mekanisme perencanaan BLT-Dana Desa 

dimulai dari mendata masyarakat calon keluarga penerima manfaat oleh Kepala 

Desa ataupun tim relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Arimbawa, 2022).  
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Proses perencanaan BLT-Dana Desa dijelaskan oleh Kepala Desa Sawaru 

sebagai berikut: 

“Untuk perencanaan ini kan awalnya sebelum ada covid semua dana 

desa itu untuk perbaikan desa sama untuk masyarakat yang memang 

membutuhkan, tapi semenjak ada covid dana desa itu terbagi untuk BLT-Dana 

Desa masyarakat terdampak covid-19. Terus perencanaan ta juga itu selalu 

diawasi sama pengawas desa jadi kita menyalurkan BLT-Dana Desa itu sesuai 

dengan regulasi dana desa tentang BLT dimana kita selalu didampingi sama 

pendamping dana desa yang disiapkan oleh Menteri Desa Tertinggal”. 

 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Kasi Kesejahteraan dan 

Pelayanan: 

“Kalau untuk pengawasannya itu kita selalu diawasi sama pendamping 

desa ada 4, ada pendamping lokal desa, pendamping tingkat kabupaten, 

pendamping tingkat kecamatan, ada pendamping teknik. Nah yang sangat 

membantu terkait dana desa itu pendamping lokal desa dek”. 

 

Dalam proses perencanaan penyaluran bantuan seluruh Pemerintah Desa 

Sawaru yang awalnya dana desa digunakan hanya untuk kepentingan kegiatan 

ataupun perbaikan desa kini beralih fungsi juga untuk penyaluran BLT-Dana 

Desa terkhusus masyarakat terdampak Covid-19. Untuk langkah awal mereka 

betul-betul melakukan perencanaan dengan baik agar seluruh masyarakat yang 

memang membutuhkan bantuan bisa mendapatkannya. Karena jika tidak 

dilakukannya pendataan secara baik maka penyaluran BLT-Dana Desa nantinya 

tidak akan merata kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna 

dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa ini dapat berjalan 

sesuai dengan aturan pemerintah dan mudah dalam melaksanakan penyaluran. 

Dalam melakukan penyaluran BLT-Dana Desa seluruh aparatur desa Sawaru 

selalu diawasi oleh pengawas yang langsung dikirim oleh Kementrian untuk 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, juga hal yang paling penting 
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pada tahap perencanaan ini adalah seluruh masyarakat yang memang berhak 

untuk mendapat bantuan sudah terdata dengan baik yang kemudian masyarakat 

tersebut akan mendapatkan hak mereka, sehingga tercapai efektivitas penyaluran 

program BLT-Dana Desa. 

b) Pelaksanaan 

Penyaluran BLT-Dana Desa tidak terlepas dari kesigapan dan juga perhatian 

perangkat desa. Supaya tepat sasaran dan sesuai tujuan, terdapat sejumlah 

kriteria yang perlu dipenuhi sebagai penerima BLT-Dana Desa dipublikasikan 

secara terbuka oleh pemerintah. Kriteria tersebut menjadi pedoman bagi para 

perangkat desa guna mengusulkan daftar nama-nama penerima BLT-Dana Desa. 

Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya, sehingga BLT-

Dana Desa dapat menjadi penawar lara bagi masyarakat desa terdampak 

Pandemi Covid-19.  

Pelaksanaan BLT-Dana Desa dimulai dengan kegiatan penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan yang harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran 

Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan 

oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab pada tindakan 

pengeluaran yang menjadi penyebab beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan di desa (Arimbawa, 2022).  

Setelah dilakukan penentuan kriteria penerima BLT-Dana Desa kemudian 

pendataan calon penerima bantuan lalu melaksanakan proses konsolidasi dan 
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verifikasi terhadap masyarakat Desa Sawaru yang akan mendapat dana BLT-

Dana Desa. Pelaksanaan BLT-Dana Desa Sawaru berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Desa Sawaru sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa itu pertama bagian Kesra 

membuat surat permintaan pencairan dana baru saya verifikasi ke keuangan 

baru kalo cocok kembali lagi ke saya baru pesan lagi uang ke BPD karna nda 

bisa menarik uang diatas 10juta tanpa dipesan baru dipastikan mi kapan 

uangnya diterima, terus buat undangan dikordinasi ke tim pendamping dana 

desa,kabupaten baru dikordinasi kesiapannya sama pak camat terus kalo 

semua terkordinasi suratnya dibagikan ke masing-masing dusun untuk na bagi 

ke RTnya untuk na antar ke masyarakat”. 

 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kasi Kesejahteraan dan 

Pelayanan: 

“Kalau untuk pelaksanaannya itu sejak tahun 2020 memang kita fokus 

ke penanganan covid jadi memang disini BLT-Dana Desa yang awalnya 

anggaran dana desa untuk perbaikan desa sekarang terbagi ke penyaluran 

untuk masyarakat terdampak covid”. 

 

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa untuk penyaluran BLT Dana 

Desa sendiri itu dananya tidak langsung diterima oleh Pemerintah Desa Sawaru 

melainkan mereka harus membuat permintaan terlebih dahulu untuk penyaluran 

bantuan tersebut. Kemudian mereka memilih masyarakat yang betul-betul 

memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah Desa 

Sawaru sangat berusaha untuk berlaku secara adil kepada seluruh masyarakat 

agar nantinya tidak ada masyarakat yang mengeluh karena hak mereka tidak 

terpenuhi.  

c) Penatausahaan 

Penatausahaan penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan sama seperti 

penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara 
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Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan pada setiap penerimaan 

ataupun pengeluaran dalam hal penyaluran BLT-Dana Desa serta melakukan 

pelaporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap bulannya. 

Dokumen yang harus dimiliki dalam penatausahaan BLT-Dana Desa yakni dari 

buku kas umum.  

Dalam penatausahaan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

yang dilaksanakan oleh Desa Sawaru sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Kaur Keuangan mengungkapkan bahwa: 

“Kalau untuk penatausahaan sendiri itu setiap ada penerimaan ataukah 

belanja itu langsung masuk di buku kas dan itu juga selalu disertai sama 

kwitansi. Terus juga kan untuk pencatatan itu pakai aplikasi jadi bisa ketahuan 

dana ini untuk apa dan seterusnya”. 

 

Adapun maksud dari wawancara di atas bahwa perlunya penatausahaan agar 

terciptanya administrasi yang teratur dan juga seperti yang dikatakan di atas 

bahwa perlunya kwitansi di setiap pelaporan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pegawai tata usaha tidak asal membuat catatan pengeluaran dan 

pemasukan keuangan di Desa Sawaru sehingga membuat pencatatannya lebih 

teratur dan dapat dipercaya oleh badan pemeriksa. 

d) Pelaporan  

Pelaporan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap 

instansi pemerintahan, dengan adanya pelaporan maka proses akuntabilitas 

suatu entitas dapat terpercaya. Bendahara desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang yang telah dikelola Desa melalui laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini yaitu 

pelaksanaan BLT-Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan 
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setiap bulannya kepada Kepala Desa serta paling lambat pada tanggal 10 di 

bulan berikutnya. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sawaru bahwa: 

“Untuk pelaporannya itu sendiri kan dirangkum semester pertama sama 

laporan semester akhir tahun, terus waktu berkunjung Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Alhamdullillah diantara 10 desa 

yang dijadikan desa uji petik data, Desa Sawaru yang paling akuntabel, 

transparan dan terpenuhi”. 

 

Pernyataan ini diperkuat juga oleh Kaur Keuangan Desa: 

“Iye dek untuk pelaporannya itu kita semua lengkap, kan saya yang 

catat semua itu pelaporannya desa baru nanti ku buatkan mi LPJ sesuai sama 

semua kegiatan yang memang terjadi, jadi memang tidak ada pelaporan yang 

tidak sesuai. Makanya kita juga kemarin itu senang sekali pas tau kalo 

pelaporannya desata yang paling bersih”. 

 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk pelaporan setiap dana yang 

dikelola oleh Pemerintah Desa Sawaru sudah sesuai dengan aturan dan tidak 

ada dana yang mengalir begitu saja tanpa tujuan yang jelas, kemudian setiap 

pelaporannya itu dirangkum dengan baik sehingga untuk pemeriksaan pusat 

semua data yang diperlukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dalam ajaran agama Islam memerintahkan kita agar melakukan pencatatan 

laporan dengan adil dan jujur. Seperti yang termaktub dalam QS: Al-Baqarah 

(2:282): 

ت ب  بّـَيـ ن ك م    و ل ي ك 
 
تـ بـ و ه  ي ن  ا لٰىٰ ا ج ل  مُّس مًّى ف اك  اي ـنـ ت م  ب د  لۖ  و لَ   يٰىٰ يّـُه ا الَّذ ي ن  اٰم نـ و ىا ا ذ ا ت د  ل ع د   بِ 

 
 ك ات ب 

ت ب  ك م ا   ل ل  الَّذ ي  ع ل ي ه  الْ  قُّ و ل يـ تَّق  اللّٰ  ر بَّهيَ  ب  ك ات ب  ا ن  يَّك   و ل ي م 
ْۚ
ت ب    ي ـب خ س    و لَ    ٗ  ع لَّم ه  اللّٰ  ف ـل ي ك 

ت ط ي ع    لَ    ا و    ض ع يـ ف ا  ا و    س ف يـ ه ا  الْ  قُّ   ع ل ي ه    الَّذ ي    ك ان    ف ا ن    ش ي  ـ ا    م ن ه   ل ل    ه و    يَُّ لَّ   ا ن    ي س   ٗ  هو ل يُّ   ف ـل ي م 
ل    ل ع د  ه د و ا  بِ  ت ش  ي ن    و اس  م ن   رّ ج ال ك م ْۚ   م ن    ش ه ي د  ت ـر ض و ن   ف ـر ج ل  وَّام ر ا تٰن  مِ َّن   ي ك و نَ  ر ج ل ي    لََّّ   ف ا ن    

اء  ا ذ  
ٰۤ
رٰى  و لَ  يَ  ب  الشُّه د  دٰىه م ا الَ  خ  دٰىه م ا ف ـت ذ كّ ر  ا ح  اء  ا ن  ت ض لَّ ا ح 

ٰۤ
 ـ م و ىا الشُّه د  ا م ا د ع و ا   و لَ  ت س 
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تـ بـ و ه  ص غ ي  ا ا و  ك ب ي  ا ا لٰىٰ ا ج ل ه ب ـو ىا  ا لََّ  و ا د نٰى  ل لشَّه اد ة   و ا قـ و م   اللّٰ   ع ن د   ا ق س ط   ذٰل ك م   ۗ  ٗ  ا ن  ت ك    ا لََّى  ت ـر تَ 
ر ة    تِ  ار ة    ت ك و ن    ا ن   ه د و ىا ا ذ ا ت ـب اي ـع ت م  ۖ و لَ   ا    ج ن اح    ع ل ي ك م    ف ـل ي س    ب ـيـ ن ك م    ت د ي ـر و نَ  ا  ح اض   و ا ش 

تـ بـ و ه ا  لََّ ت ك 
رَّ ك ات ب  وَّلَ  ش ه ي د  ە  و ا ن  ت ـف ع ل و ا ف ا نَّه    ٗ  ي ض اٰۤ

 
  ب ك لّ    و اللّٰ      اللّٰ    و ي ـع لّ م ك م      اللّٰ    و اتّـَق وا    ب ك م    ف س و ق 

ء    ٢٨٢ ع ل ي م   ش ي 
Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah 

seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah 

pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-

kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu 

mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang 

kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 

sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah 

kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) 

dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di 

antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika 

salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan 

mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. 

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, 

dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, 

tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau 

dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), 

sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, 

Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”.  

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti 

RasulNya, Muhammad sholallohu alaihi wasalam, bila kalian mengadakan 

transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah 

pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Dan 

hendaknya yang melakukan pencatatan itu adalah seorang yang terpercaya 

lagi memiliki ingatan kuat, dan hendaknya orang yang telah mendapatkan 

pelajaran tulis menulis dari Allah tidak menolaknya, dan orang yang 
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berhutang mendiktekan nominal hutang yang menjadi tanggungannya, dan 

hendaklah dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah serta tidak 

mengurangi jumlah hutangnya sedikit pun. Apabila penghutang termasuk 

orang yang diputuskan tidak boleh bertransaksi dikarenakan suka berbuat 

mubadzir dan pemborosan, atau dia masih anak-anak atau hilang akal, atau 

dia tidak bisa berbicara lantaran bisu atau tidak mempunyai kemampuan 

normal untuk berkomunikasi, maka hendaklah orang yang bertanggung 

jawab atas dirinya mengambil alih untuk mendiktekannya. Dan carilah 

persaksian dari dua orang lelaki beragama islam, baligh lagi berakal dari 

orang-orang yang shalih. Apabila tidak ditemukan dua orang lelaki, maka 

cari persaksian satu orang lelaki ditambah dengan dua perempuan yang 

kalian terima persaksian mereka. Tujuannya, supaya bila salah seorang dari 

wanita itu lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Dan para saksi harus 

datang ketika diminta untuk bersaksi, dan mereka wajib melaksanakannya 

kapan saja dia diminta untuk itu. Dan janganlah kalian merasa jemu untuk 

mencatat hutang piutang, walaupun berjumlah sedikit atau banyak hingga 

temponya yang telah ditentukan. Tindakan itu lebih sejalan dengan syariat 

Allat dan petunjukNya, dan menjadi faktor pendukung paling besar untuk 

menegakkan persaksian dan menjalankannya, serta cara paling efektif untuk 

menepis keraguan-keraguan terkait jenis hutang, kadar dan temponya. Akan 

tetapi, apabila transaksinya berbentuk akad jual beli, dengan menerima 

barang dan menyodorkan harga secara langsung, maka tidak dibutuhkan 

pencatatan, dan disunahkan mengadakan persaksian terhadap akad tersebut 
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guna mengeliminasi adanya pertikaian dan pertentangan antara dua belah 

pihak. Kewajiban saksi dan pencatat untuk melaksanakan persaksian dan 

pencatatan ssebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak boleh 

bagi pemilik piutang dan penghutang melancarkan hal-hal buruk terhadap 

para pencatat dan para saksi. Begitu juga tidak diperbolehkan bagi para 

pencatat dan para saksi berbuat keburukan kepada orang yang 

membutuhkan catatan dan persaksian mereka. Apabila kalian melakukan 

perkara yang kalian dilarang melakukannya, maka sesungguhnya tindakan 

itu merupakan bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, dan efek 

buruknya akan menipa kalian sendiri. Dan takutlah kepada Allah dalam 

seluruh perkara yang diperintahkanNya kepada kalian dan perkara yang 

kalian dilarangNya untu melakukannya. Dan Allah mengajarkan kepada 

kalian semua apa-apa yang menjadi urusan dunia dan akhirat kalian. Dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada satupun dari urusan-

urusan kalian yang tersembunyi bagiNya, dan Dia akan memberikan 

balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan itu (Tafsirweb). 

Dalam Surah di atas Allah swt telah memerintahkan kepada hambanya 

agar melakukan pencatatan dengan benar atas semua kejadian transaksi yang 

pernah terjadi. Dalam ayat tersebut juga terdapa makna kata faktub 

“tuliskanlah” yang merupakan salah satu keterangan bahwa pentingnya 

pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan terutama dalam keadaan yang 

tidak tunai. Oleh karenanya pencatatan merupakan suatu kebutuhan yang 

utama dalam sistem akuntansi. Terdapatnya sistem akuntansi yang sistematis, 
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transparan, dan bertanggung jawab. Perintah tulis menulis mencakup perintah 

kepada kedua orang yang sedang bertransaksi, dalam artian salah seorang 

menulis dan apa yang dituliskan itu di serahkan kepada mitranya jika mitra 

pandai menulis dan membaca, serta bila tidak pandai, atau keduanya tidak 

pandai maka hendaklah mereka mencari orang ketiga sebagai penengah ataupu 

perantara dalam transaksi mereka. 

e) Pertanggungjawaban 

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa 

setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran BLT-Dana 

Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, dimana 

terdiri dari surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, bukti 

pencairan SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, pendapatan, pembiayaan, 

belanja, dan tanda bukti pengeluaran uang yang ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. Laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dan laporan realisasi 

penggunaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang 

dimaksud antara lain yakni papan pengumuman, radio komunitas, dan media 

informasi lainnya. Dapat kita lihat hasil pernyataan Kepala Desa Sawaru 

sebagai berikut: 

“Untuk pertanggungjawabannya sendiri itu kita kan sudah mengikuti 

semua prosedur pencairan dan pengalokasian dana terus kita juga selalu 

didampingi sama orang dari kecamatan untuk pelaporan sesuai dengan 

ketentuan pemerintah, terus kita juga selalu pasang papan bicara di depan 

kantor supaya masyarakat bisa liat itu dana lari kemana saja”. 
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Dapat kita lihat bahwa untuk proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa 

Sawaru sangat mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat dan sangat berhati-hati dalam mengelola dana tersebut juga 

bertanggungjawab kepada atasan dan juga seluruh masyarakat. Dengan adanya 

laporan pertanggungjawaban dapat kita ketahui bahwa apa yang telah di 

rencanakan sudah sesuai dengan yang dikerjakan dilapangan. Perlunya 

membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk penjabaran secara rinci 

proses pelaksanaan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kemampuan satuan kerja 

yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan 

hasil kerja masing-masing terutama menyangkut anggaran yang didalamnya 

termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga 

dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini sebagai wujud dari nilai 

kejujuran dan kebenaran dari satuan kerja dalam pelaksanaan program kerjanya. 

2. Efektivitas  

Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan bisa 

terwujud sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dilaksanakan. Untuk 

menilai efektivitas BLT-Dana Desa, terdapat empat indikator mengenai 

efektivitas yaitu ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan 

waktu, dan ketepatan perhitungan biaya. 

Ketepatan Menentukan Pilihan, ketepatan menentukan pilihan harus 

dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam 

menentukan pilihan, perangkat desa terlebih dahulu mencari tahu kondisi 
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masyarakat sehingga dapat menentukan calon penerima BLT-Dana Desa. 

Penentuan pilihan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Adapun tata cara pendataan penerima BLT-Dana Desa yaitu: 

a) Musyawarah desa, dalam musyawarah desa ini dilaksanakan guna 

terpenuhinya keterbukaan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibanya. Musyawarah desa ini membahas terkait dengan dana 

desa yang akan dialihkan kepada Bantuan Pandemi Covid-19. Sebelum 

terjadinya pandemi Covid-19 ini pengelolaan dana desa dialokasikan 

pada beberapa program kemasyarakatan di Desa Sawaru salah satunya 

yaitu pemberdayaan masyarakat, Perbaikan sarana prasarana yang ada 

di Desa Sawaru mulai dari perbaikan jalan, perbaikan posyandu, dan 

perbaikan tempat umum lainnya. 

b) Pendataan dengan blanko, pendataan dilakukan dengan menyebarkan 

blanko kepada masyarakat dengan didampingi oleh tim relawan yang 

akan membantu dalam pengisian kuesioner bagi masyarakat yang 

tidak paham cara mengisi kuesioner tersebut. 

c) Konsolidasi dan verifikasi, tim relawan dalam melakukan verifikasi 

data pihak yang akan mengkoreksi blanko tersebut harus benar-benar 

memastikan bahwa data tersaring dengan sungguh-sungguh. 

d) Validasi dan penetapan hasil pendataan. 
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Tabel 1.6 Blanko Pencatatan Data Keluarga 

Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2022  

 Nama kepala keluarga: 

 Nomor kartu keluarga: 

 Nomor Induk Kependudukan: 

 Alamat   : 
No Kriteria Calon Penerima Ya Tidak 

1 Penerima jaring pengaman sosial (BST, BPNT, PKH, 

DLL) masih aktif 

  

2 Penerima jaring pengaman sosial (BST, BPNT, PKH, 

DLL) yang terhenti 

  

3 Kehilangan mata pencaharian   

4 Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis 

  

5 Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut 

usia 

  

6 Keluarga miskin/tidak mampu (paling sedikit memenuhi 9 

kriteria miskin) 

  

 

No  Krteria Keluarga Miskin Memenuhi  

1 Luas lantai < 8m₂/orang  

2 Lantai tanah/bamboo/kayu murah  

3 Dinding bamboo/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester  

4 Buang air besar tanpa fasilitas/Bersama orang lain  

5 Penerangan tanpa listrik  

6 Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air 

hujan 

 

7 Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah  

8 Konsumsi daging/susu/ayam/hanya satu kali dalam 

seminggu 

 

9 Hanya mampu membeli stel pakaian dalam setahun  

10 Makan 1-2kali sehari  

11 Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik  

12 Sumber penghasilan KK petani berlahan < 500m₂, buruh 

tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, 

pekerjaan lain dengan upah <600ribu/bulan 

 

13 Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD  

14 Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal 

<500ribu 

 

Sumber: Desa Sawaru 

 

Proses penentuan pilihan calon penerima BLT-Dana Desa dijelaskan oleh 

Kepala Desa Sawaru sebagai berikut: 
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“Jadi pertama kita lakukan dulu pendataan sama semua masyarakat, terus 

kalo sudah terdata kita lihat siapa saja masyarakat yang masuk dalam kriteria 

berhak dapat BLT-Dana Desa, terus kita ikuti regulasinya dari Kementrian 

Keuangan juga dari Kementrian Desa Tertinggal, terus hasil pendataan yang kita 

terima itu di pilih-pilih kembali supaya di tau kalo ini memang berhak dapat 

bantuan dan yang ini tidak”. 

 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Sawaru: 

“untuk pendataannya itu kita lakukan secara terbuka sama masyarakat 

terus saya itu hafal semua masyakarat disini jadi ku tauki siapa memang yang 

berhak untuk terima bantuan siapa yang tidak”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerima BLT-

Dana Desa pada Desa Sawaru sebelumnya telah di data oleh tim pendata yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyakarat. Kemudian dari hasil 

pendataan tersebut disesuaikan dengan sasaran calon penerima bantuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Peneliti menyimpulkan bahwa BLT-Dana Desa pada 

Desa Sawaru telah berjelan dengan efektif dalam ketepatan menentukan pilihan 

karena Pemerintah Desa Sawaru telah melakukan pendataan yang sesuai dengan 

prosedur pemerintah. 

Ketepatan Sasaran, ketepatan sasaran bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana Pemerintah Desa telah berhasil menjalankan program BLT-Dana Desa. 

Penerima BLT-Dana Desa harus sesuai sasaran karena sasaran yang tepat dapat 

menentukan keberhasilan program, seperti masyarakat miskin dan mereka yang 

kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

yang disampaikan oleh Kepala Desa Sawaru: 

“Jadi peraturan yang diberikan sama kita itu dibaca baik-baik terus kalo 

sudah dipahami kita laksanakan mi. untuk BLT-Dana Desa sendiri itu sasaran 

utamanya dari pemerintah adalah mereka yang sudah tua, masyarakat yang sakit 

kronis, janda tidak punya pekerjaan, terus juga mereka yang kena PHK gara-gara 



67 
 

 

Covid-19. Jadi kita disini sebagai perantara memang salurkan bantuan kepada 

masyarakat sesuai dengan haknya masing-masing. Ibu saya itu sebenarnya juga 

berhak buat dapat bantuan ini tapi saya bersih tegas supaya di tolak karna saya 

nda mau kalo ada kabar miring dari masyarakat”. 

 

Pernyataan Kepala Desa Sawaru sejalan dengan pernyataan Informan 1 

masyarakat: 

“saya ini janda anak 1 terus juga tidak punya pekerjaan, dan Alhamdulillah 

aparat desa betul-betul dia kasih ini bantuan sama masyarakat yang memang 

berhak dapat”.  

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BLT-Dana Desa di Desa 

Sawaru telah berjalan dengan efektif dalam ketepatan sasaran karena dari hasil 

wawancara menunjukkan bahwa penerima bantuan adalah mereka yang benar-

benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementrian Sosial, yaitu untuk 

masyarakat kehilangan pekerjaan ketika masa pandemi serta untuk yang rentan 

terdampak pandemi ini. 

Ketepatan Waktu, Ketepatan waktu harus dilakukan supaya suatu program 

dapat terlaksana dengan lancar. Desa Sawaru menyalurkan BLT-Dana Desa 

mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan 

menyalurkan BLT-Dana Desa selama terjadinya pandemi Covid-19 awal tahun 

2020 hingga hari ini.  Hal ini dijelaskan dengan pernyataan Kepala Desa Sawaru 

sebagai berikut: 

“kalo waktu sudah tepat waktu kita salurkan, awalnya itu 2020 terbagi 2 

tahap nah tahap 1 117 orang dan tahap 2 92 orang dengan jumlah 600ribu per 

tahapnya. Terus masuk 2021 itu cuman 21 orang karena covid sudah agak landai 

jadi yang jadi prioritas utama disini mereka yang miskin ekstrim sama sakit 

menahun. Terus 2022 ini naik lagi jadi 126 orang karena ada regulasi, regulasinya 

itu ada 3 pertama dana desa min 40% untuk BLT, terus ada juga ketahanan pangan 

hewani dan nabati min 20%, dan pencegahan covid min 8% dan selebihnya ada 

kegiatan posyandu, guru mengaji dibiayai dari dana desa, KPM, sama penanganan 
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stunting. Jadi 2022 itu tidak ada kegiatan fisik makanya itu uang 1M lebih habis 

dibagi-bagi”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyaluran BLT-

Dana Desa di Desa Sawaru sudah efektif dalam hal ketepatan waktu karena 

Pemerintah Desa Sawaru memang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Pemerintah Desa 

Sawaru telah memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditetapkan, mereka telah mengikuti regulasi pemerintah dengan baik sesuai 

aturan mekanisme yang berlaku. 

Ketepatan Perhitungan Biaya, ketepatan perhitungan biaya digunakan 

untuk melaksanakan program atau kegiatan agar dalam pelaksanaannya dana atau 

anggaran tidak mengalami kekurangan. Biaya merupakan hal yang penting dalam 

melaksanakan suatu kegiatan agar dalam pelaksanaannya semua kegiatan dapat 

berjalan dengan sesuai aturan dan tidak terdapat kendala. Hal ini dijelaskan dengan 

pernyataan Kepala Desa Sawaru: 

“Yah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kalo untuk uang-uang yang 

ada di kantor itukan sudah ada perencanaannya bilang ini mau dikemanakan, jadi 

kalo perhitungan biaya itu kita sudah atur sesuai dengan porsinya masing-masing 

supaya nanti itu semua kegiatan bisa kita laksanakan dengan baik. Inikan juga hal 

yang sensitif toh jadi sebagai informasi tambahan disini juga kita selalu di cek isi 

rekeningnya jadi bisa juga di tau apakah ada uang yang dia ambil atau tidak”. 

 

Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Kasi Kesejahteraan dan 

Pelayanan: 

“Iye dek kalo untuk biaya itu kita tidak ganggu gugat mi, kalo sudah mi 

direncanakan mauki kemanakan itu uang nanti kalo sudah waktuya itu kita 

keluarkan itu uang sesuai dengan porsinya masing-masing”. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Desa Sawaru telah efektif dalam hal ketepatan perhitungan biaya 

dimana Pemerintah Desa Sawaru telah memaksimalkan penggunaan dana desa 

untuk penyaluran kepada BLT-Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-

19 dan hal lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah 

Desa Sawaru sudah sejalan dengan Stewardship Theory yang dimana 

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar 

dari tindakan seorang manajer.  

Pada penelitian Carly Erfly Fernando Maun 2020 mengenai efektivtas 

BLT-Dana Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di Desa 

Talaitad Minahasa Selatan menyatakan bahwa efektivitas program BLT-Dana 

Desa khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi 

mereka, dan Sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan 

oleh pemerintah pusat tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Marsel Mendome dkk 2021 mengenai efektivitas BLT-Dana 

Desa bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Bambung 

Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang menyatakan bahwa 

efektivitas ketepatan waktu dalam penyaluran BLT-Dana Desa Bambung 

Kecamatan Gemeh sudah sesuai dengan jadwal yang telah diatur, kemudian 

dalam menentukan pilihan penerima bantuan juga melalui seleksi berdasarkan 

kriteria yang sesuai dengan Perundang-Undangan. Dan sejalan juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Eko Aji Sasono Putra 2022 mengenai Efektivitas 

pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di 
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Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa pelaksanaan 

penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor 

telah berjalan efektif. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran 

BLT-Dana Desa yaitu adanya penggantian Data Keluarga Penerima Manfaat, 

kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan masih terdapat masyarakat yang 

belum mengetahui jenis-jenis bantuan. Upaya yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala yang ada yaitu membuat regulasi 

yang lebih detail untuk mengatur mekanisme penetapan KPM, melakukan 

monitoring dengan turun langsung ke lapangan serta meningkatkan kemampuan 

aparat dalam melakukan verifikasi data, dan melakukan sosialisasi untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang 

jenis-jenis bantuan yang ada. 

3. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam menerangkan dan 

mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakan pimpinan suatu isntansi atau 

seseorang yang memiliki hak atau wewenang dalam meminta 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas bukan hanya mempertanggungjawabkan 

secara finansial, secara formal tetapi mencakup tanggungjawab kepada 

masyarakat, pemerintah dan patuh terhadap praturan perundang-undangan. 

Kualitas Kerja dan Produktifitas dalam Pengelolaan BLT-Dana 

Desa selama pandemi Covid-19, dalam berkerja pemerintah dituntut untuk 

selalu produktif agar pekerjaan bisa cepat selesai dan terciptanya kualitas kerja 

yang baik. Peningkatan kualitas kerja dapat meningkatkan produktivitas dan 
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begitu pula sebaliknya. Dalam mengelola dana desa yang baik maka diperlukan 

kinerja aparat pemerintahan desa yang sesuai aturan agar nantinya bisa 

mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Kepala Desa Sawaru: 

“Dalam hal kualitas kerja kita selalu berupaya supaya kualitas kerja kita di 

mata masyarakat itu berjalan dengan baik, kemudian kita juga selalu, tapi kan 

ini karna ada covid jadi mungkin kemarin pekerjaan itu berjalan agak lambat 

karna WFH juga orang toh, tapi Alhamdulillah sekarang agak normal-normal 

mi jadi bisa meki lagi jalankan kegiatan yang sebelumnya sempat tertunda”. 

 

Hal ini diperkuat juga dengan pendapat Informan 2 masyarakat: 

“Iye untuk kualitas kerjanya ini aparat desa sudah sangat baikmi, mereka 

sigap melayani semua warga”. 

 

Kualitas kerja yang baik memang mencerminkan pekerjaan yang 

dihasilkan juga baik. Dengan pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa 

Pemerintah Desa Sawaru telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya 

agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.  

Kedisiplinan, pekerjaan Pemerintah desa dapat dikatakan disiplin 

apabila pengelolaan BLT-Dana Desa sudah disalurkan sesuai dengan tujuan 

awalnya. Sehubungan dengan hal ini Kepala Desa Sawaru mengatakan: 

“Kalo untuk penyaluran BLT-Dana Desa itu kita tidak ganggu gugat, 

pokoknya semua sesuai dengan perencanaan awal, terus keluarnya regulasi 

tentang BLT-Dana Desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 disitu kita 

langsung rapat untuk mengikuti juknis yang diberikan sama atasan. Nah 

sesudah itu kalo fixmi semua apa-apa terus cair mi dananya langsung mi kita 

kumpulkan masyarakat di kantor desa untuk ambil haknya masing-masing”. 

 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Kaur Keuangan: 

“Kalo masalah dana-dana begitu kita tidak ganggu gugat, kalo dana ini 

untuk perbaikan atau kegiatan apapun itu pasti kita salurkan, tidak ad aitu dana 

yang kesana kemari tidak jelas dipakai untuk apa”. 
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Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan Pemerintah Desa 

Sawaru dalam menganyomi masyarakatnya itu sudah sangat baik, terutama 

untuk urusan pembagian bantuan kepada masyarakat mereka selalu 

menyalurkan sesuai dengan peraturan. 

Kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan dari 

pemerintah, pentingnya kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan 

dari pemerintah dikarenakan berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan 

masyarakat akan semakin tinggi apabila pemerintah cepat dalam menanggapi 

kebutuhan dari masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan dan 

Pelayanan: 

“Untuk masalah puas atau tidak puasnya itu masyarakat tidak bisaki nilai 

sendiri progress ta, tapi sejauh ini Alhamdullillah tidak adapi masyarakat yang 

protes sama cara kerjata, karna kita juga selaluji berusaha berikan yang 

terbaik sama mereka, kita juga selalu infokan di papan bicara itu kegiatan-

kegiatan yang sudah dilakukan”. 

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Informan 3 masyarakat: 

“Kalo saya Alhamdullillah puas sama pelayanannya aparat desa, kalo 

bicara-bicara ka juga sama warga yang lain tidak adapi iya yang mengeluh”. 

 

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Informan 2 masyarakat: 

“iye dek untuk masalah kepuasan tentang aparat desa Alhamdulillah puas 

meki, karna mereka juga selalu sigap layani kebutuhan ta”. 

 

Dengan pendapat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan 

kerja suatu Pemerintahan bisa dilihat dari kepuasan masyarakat selaku yang 

memberi amanah kepada Pemerintah. Melihat dari kerja Pemerintah Desa 

Sawaru yang memberikan fasilitas-fasilitas publik juga sangat mengayomi 



73 
 

 

masyarakat dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sawaru sudah berhasil 

dalam kinerja mereka selama ini. 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui apakah 

dalam pengelolaan dana desa telah memenuhi indikator-indikator efektivitas dan 

akuntabilitas ditengah pandemi Covid-19 sehingga mampu mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

Pada penelitian Muh Habibi Jaya 2022 mengenai pengaruh akuntabilitas 

BLT-Dana Desa terhadap kepercayaan publik di Desa Bungaejaya Kecamataan 

Pallangga Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

variable bebas dan terikat dimana hal itu menunjukkan bahwa akuntabilitas bantuan 

langsung tunai dana desa (BLT-DD) berpengaruh terhadap kepercayaan publik di 

desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleg Heri Sutanto dan Pancawati Hardianingsih 2021 

mengenai akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 

yang menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana 

Desa.  

1. Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama 

Pandemi Covid-19 

Efektivitas adalah unsur pokok guna pencapaian tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. 

Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila semua kegiatan atau program dapat 

terlaksana secara sistematis sehingga tercapai hasil yang baik. Pengelolaan 
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BLT-Dana Desa selama pandemi Covid-19 mengikuti prinsip dari 

pengelolaan itu sendiri yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan juga pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan guna 

tercapainya efektivitas dalam pengelolaan BLT-Dana Desa selama Covid-

19.  

Dalam penelitian ini telah memaparkan hasil tentang efektivitas 

pengelolaan BLT-Dana Desa selama Covid-19. Dimana tolak ukur dari 

efektivitas itu sendiri terdiri atas empat aspek yaitu ketepatan dalam 

menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan ketepatan 

perhitungan biaya. Pertama, dari segi ketepatan dalam menentukan pilihan 

Pemerintah Desa Sawaru sudah sangat tepat dalam menentukan siapa saja 

yang berhak untuk mendapatkan BLT-Dana Desa yang diselenggarakan 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, karena Pemerintah Desa Sawaru sudah 

tepat dalam pemberian bantuan kepada masyarakat maka hal tersebut sudah 

berjalan dengan efektif. 

Kedua dalam hal ketepatan sasaran Pemerintah Desa Sawaru telah 

berhasil memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul 

memerlurkan bantuan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara 

masyarakat dan aparat desa. Ketiga dalam hal ketepatan waktu Pemerintah 

Desa Sawaru sangat tepat waktu dalam menjalankan tugas, dimana 

penggunaan waktu yang sudah sesuai ini telah menciptakan efektivitas 

dalam pencapaian tujuan. Keempat dari segi ketepatan perhitungan biaya 

Pemerintah Desa Sawaru dalam pemanfaatan biaya pada suatu kegiatan 
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sudah dilaksanakan dengan baik, dimana mereka tidak mengalami 

kekurangan pada saat kegiatan sedang berlangsung, hal tersebut telah 

berjalan dengan efektif karena adanya perencanaan sebelumnya.  

2. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama 

Pandemi Covid-19 

Pengelolaan dana desa ditengah pandemi penting untuk dilakukan 

dengan baik. Pada penelitian ini telah memaparkan hasil tentang 

akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19.  

Dimana tolak ukur dari akuntabilitas itu sendiri terdiri atas kualitas kerja 

pemerintah desa dan produktifitas, kedisiplinan, dan kepuasan pengguna 

dalam menggunakan layanan dari pemerintah. Pertama, dari segi kualitas 

kerja aparat desa sudah sangat baik dan memuaskan dikarenakan aparat desa 

betul-betul memperhatikan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini 

walaupun sebelumnya kinerja Pemerintah Desa Sawaru sedikit melambat 

akibat kerja dari rumah akan tetapi setelah kondisi normal seperti saat ini 

mereka kembali menjalankan tugas dengan baik. 

Kedua, dari segi kedisiplinan Pemerintah Desa Sawaru sangat 

disiplin dalam menjalankan tugas mampu mengelola keuangan dana desa 

sesuai dengan perencanaan dan digunakan sebagaimana mestinya, 

mengikuti juknis, sehingga Desa Sawaru terpilih menjadi Desa terbaik 

diantara desa lainnya. Ketiga, tingkat kepuasan pengguna yaitu dari hasil 

penelitian dapat dilihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik yang disediakan oleh Pemerintah Desa Sawaru sudah memuaskan 
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hal itu dibuktikan dengan cepatnya pemerintah dalam menanggapi 

kebutuhan masyarakat.  

Hal ini tentu saja sejalan dengan Stewardship Theory yang dimana 

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan 

dasar dari tindakan seorang manajer. Dan juga teori ini menggambarkan 

situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu 

tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan 

organisasi. Jika terdapat perbedaan kepentingan antar principal dan 

steward, maka steward akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai 

dengan tindakan principal dan demi kepentingan bersama dapat menjadi 

tindakan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. 

Hal tersebut merujuk pada keseluruhan indikator efektivitas dan 

akuntabilitas, dimana Pemerintah Desa Sawaru yang bertindak sebagai 

menajer dimana mereka senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan 

peraturan yang ada dan juga untuk mensejahterakan masyarakat sebagai 

principal, masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada 

pemerintah tentu saja sangat mengharapkan kinerja yang jujur dan juga taat 

agar mereka merasa diayomi oleh pemerintah.    
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Tabel 1.7 

Ringkasan Hasil Penelitian 

No Keterangan Penjelasan 

1 Efektivitas Pengelolaan 

BLT-Dana Desa selama 

Pandemi Covid-19 

Efektivitas adalah unsur pokok guna 

pencapaian tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan 

maupun program. Dimana tolak ukur dari 

efektivitas itu sendiri terdiri atas empat aspek 

yaitu ketepatan dalam menentukan pilihan, 

ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan 

ketepatan perhitungan biaya. Efektivitas 

kinerja Pemerintah Desa Sawaru sudah efektif 

dimana Pemerintah Desa Sawaru sudah 

menjalankan keseluruhan tugas mereka sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2 Akuntabilitas Pengelolaan 

BLT-Dana Desa selama 

Pandemi Covid-19 

Akuntabilitas merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada 

masyarakat. Untuk akuntabilitas Pemerintah 

Desa Sawaru sudah berjalan dengan baik. 

Dimana Pemerintah Desa Sawaru sudah 

bekerja dengan penuh rasa 

pertanggungjawaban atas amanah yang 

mereka pegang. Bentuk pertanggungjawaban 

yang diberikan pemerintah kepada masyarakat 

yaitu dengan terbukanya seluruh proses 

penyaluran BLT-Dana Desa selama pandemic 

Covid-19 dengan tersedianya papan informasi 

yang diletakkan pada kantor desa.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama 

pandemi Covid-19 pada aspek ketepatan sasaran telah efektif dalam 

pemilihan sasaran penerima program BLT-Dana Desa. Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) memiliki manfaat yang sangat 

besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam 

pemenuhan kebutuhannya pada masa pandemi saat ini. Dilihat dari 

indikator pengelolaan BLT-Dana Desa dimana pertama, proses 

perencanaan BLT-Dana Desa sudah sesuai sangat baik dengan mendata 

masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kedua, pelaksanaan 

penyaluran BLT-Dana Desa sudah terealisasikan dengan tepat dan 

efektif. Ketiga, pada proses penatausahaan semua dicatat sesuai dengan 

tanggal keluarnya uang. Keempat, pengungkapan pelaporan terkait BLT-

Dana Desa sangat transparan dan akuntabel. Kelima, proses 

pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sawaru mulai dari proses 

perencanaan sampai proses penyaluran sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku oleh karena itu tidak ada terjadi tumpeng tindih antar masyarakat 

dan pemerintah desa. 
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Efektivitas merupakan bentuk hasil pencapaian yang telah berhasil 

dilakukan oleh organisasi. Pemerintah Desa Sawaru telah efektif dalam 

aspek efektivitas dimana pada aspek ketepatan menentukan pilihan 

Pemerintah Desa Sawaru telah berhasil menentukan siapa saja yang 

memang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kedua, 

ketepatan sasaran penyaluran BLT-Dana Desa telah memenuhi syarat 

sehingga bisa dikatakan apparat desa sudah berhasil menentukan 

sasarannya untuk penerimaan bantuan tersebut. Ketiga, dalam hal 

ketepatan waktu Pemerintah Desa Sawaru sangat disiplin dalam 

menjalankan tugas mereka. Kelima, ketepatan perhitungan biaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Sawaru telah efektif, dimana mereka 

selalu menjalankan tugas yang sesuai dengan perencanaan awal sehingga 

pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terjadi hal yang bisa menyebabkan 

mereka kekurangan biaya.  

2. Akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama 

pandemi Covid-19 di Desa Sawaru sudah sangat baik. Dimana dalam 

segala aspek kedisiplinan, kualitas kerja, pelayanan kepada masyarakat 
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sudah dilakukan dengan sangat efektif dan juga untuk 

pertanggungjawban Pemerintah Desa Sawaru sudah dilaksanakan 

dengan sangat akuntabel dan transparan kepada seluruh lapisan baik 

kepada otoritas yang lebih tinggi maupun dengan masyarakat.  

B. Saran 

1. Untuk Pemerintah Desa Sawaru tetap mempertahankan kebijakan 

dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana 

Desa) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. 

2. Peneliti mengalami keterbatasan dalam mengakses beberapa jurnal 

dan akun privat maupun situs yang berpotensi menjadi sumber 

informasi penting dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dimana salah satunya 

hanya mengkaji satu desa saja, sehingga diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya agar mengkaji lebih dari satu desa dalam satu kecamatan 

agar terlihat perbedaan dalam pengelolaan bantuan langsung tunai 

dana desa setiap desa. 
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HASIL WAWANCARA DI DESA SAWARU 

Informan : 

1. Pemerintah Desa Sawaru  

Informan  Nama  Jabatan 

1 Abdul Haris, S.Sos Kepala Desa 

2 Andi Darma Adenan Kaur Keuangan 

3 Ahmad Qadri JR, S.P Kasi Kesejahteraan & Pelayanan 

4 Sumiati Kasi Pemerintahan 

 

2. Masyarakat 

Informan Nama Jabatan 

1 Syamsiah Masyarakat 

2 Warti Indriati Masyarakat 

3 Narti Masyarakat 

 

Pertanyaan untuk Pemerintah Desa 

1. Bagaimana keadaan Desa Sawaru pada waktu Covid-19 

menyerang? 

Kepala Desa: Awal mulanya ini Covid-19 semua kegiatan 

masyarakat itu dihentikan, terus juga setiap dusun itu buat portal jadi 

warganya tidak bisa sembarangan keluar masuk kalo tidak penting. 

2. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan BLT-Dana Desa di 

Desa Sawaru? 

Kepala Desa: Untuk perencanaan ini kan awalnya sebelum ada 

covid semua dana desa itu untuk perbaikan desa sama untuk 

masyarakat yang memang membutuhkan, tapi semenjak ada covid 

dana des aitu terbagi untuk BLT-Dana Desa masyarakat terdampak 
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covid-19. Jadi pertama kita lakukan dulu pendataan sama semua 

masyarakat, terus kalo sudah terdata kita lihat siapa saja masyarakat 

yang masuk dalam kriteria berhak dapat BLT-Dana Desa, terus kita 

ikuti regulasinya dari Kementrian Keuangan juga dari Kementrian 

Desa Tertinggal dimana kita menyalurkan BLT-Dana Desa itu 

sesuai dengan regulasi dana desa tentang BLT dimana kita selalu 

didampingi sama pendamping dana desa yang disiapkan oleh 

Menteri Desa Tertinggal. 

Kasi Kesejahteraan: Proses perencanaan itu kan dilakukan di tahun 

sebelumnya tapi tiba-tiba ada Covid-19 muncul jadi rencana awal 

yang sudah ditetapkan itu harus berubah jadi untuk penanggulangan 

bantuan masyarakat yang terdampak covid 

3. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan BLT-Dana 

Desa di Desa Sawaru? 

Kepala Desa: Untuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa itu 

pertama bagian Kesra membuat surat permintaan pencairan dana 

baru saya verifikasi ke keuangan baru kalo cocok kembali lagi ke 

saya baru pesan lagi uang ke BPD karna nda bisa menarik uang 

diatas 10juta tanpa dipesan baru dipastikan mi kapan uangnya 

diterima, terus buat undangan dikordinasi ke tim pendamping dana 

desa,kabupaten baru dikordinasi kesiapannya sama pak camat terus 

kalo semua terkordinasi suratnya dibagikan ke masing-masing 

dusun untuk na bagi ke RTnya untuk na antar ke masyarakat. 
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Tambahan Informan 1: Ibu saya itu juga sebenarnya berhak untuk 

dapat ini bantuan pasnya di data sama pendata, tapi di lain sisi saya 

sebagai Kepala Desa tidak mau ada cerita miring tentang ini jadi 

saya larang ibu saya untuk terima itu BLT-Dana Desa padahal ibu 

saya juga sudah sakit menahun mi. 

Kasi Pemerintahan: Kalau untuk pelaksanaannya itu sejak tahun 

2020 memang kita fokus ke penanganan covid jadi memang disini 

BLT-Dana Desa yang awalnya anggaran dana desa untuk perbaikan 

desa sekarang terbagi ke penyaluran untuk masyarakat terdampak 

covid. 

4. Apakah seluruh warga Desa Sawaru sudah di data secara 

menyeluruh? 

Kepala Desa: Kalau proses pendataan itu kan memang sudah ada 

tim pendata desa terus mereka memang langsung turun ke rumahnya 

warga yang masuk dalam nominasi bisa menerima, terus disitu 

dilihat ulang apakah memang warga yang terverifikasi datanya 

untuk dapat bantuan ini memang sangat layak atau tidak. Karena kita 

kan juga di kasih batasan sama atasan berapa jadi haruski memang 

pintar betul supaya ini uang bisa rata ke mereka yang betul-betul 

membutuhkan. 

5. Siapakah yang bertugas untuk menjadi pendata BLT-Dana 

Desa di Desa Sawaru? 
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Kepala Desa: Jadi dek kita kan ada namanya tim covid, jadi tim 

relawan inilah yang mendata semua masing-masing dusun terus 

datanya itu nanti dibawa ke rapat meja bengkel kerja, nah nanti ada 

RTnya, RWnya, BPDnya, ada Kepala Dusunnya untuk 

dimusyawarahkan siapa saja yang berhak dapat. 

6. Bagaimana proses pelaporan dalam pengelolaan BLT-Dana 

Desa di Desa Sawaru? 

Kepala Desa: Untuk pelaporannya itu sendiri kan dirangkum 

semester pertama sama laporan semester akhir tahun, terus waktu 

berkunjung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Tingkat 

Provinsi Alhamdullillah diantara 10 desa yang dijadikan desa uji 

petik data, Desa Sawaru yang paling akuntabel, transparan dan 

terpenuhi. 

Kaur Keuangan: Untuk pelaporannya itu kita semua lengkap, kan 

saya yang catat semua itu pelaporannya desa baru nanti ku buatkan 

mi LPJ sesuai sama semua kegiatan yang memang terjadi, jadi 

memang tidak ada pelaporan yang tidak sesuai. Makanya kita juga 

kemarin itu senang sekali pas tau kalo pelaporannya desata yang 

paling bersih. 

7. Bagaimana proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

BLT-Dana Desa di Desa Sawaru? 

Kepala Desa: Untuk pertanggungjawabannya sendiri itu kita kan 

sudah mengikuti semua prosedur pencairan dan pengalokasian dana 
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terus kita juga selalu didampingi sama orang dari kecamatan untuk 

pelaporan sesuai dengan ketentuan pemerintah, terus kita juga selalu 

pasang papan bicara di depan kantor supaya masyarakat bisa liat itu 

dana lari kemana saja. 

8. Berapakah jumlah BLT-Dana Desa yang disalurkan kepada 

warga Desa Sawaru? 

Kepala Desa: Awal mulanya itu waktu tahun 2020 tahap I 92orang 

dan tahap II 117orang sejumlah 300ribu 6 bulan pertama dan 

300ribu 6 bulan seterusnya dengan orang yang sama, terus 2021 

21orang disini turun karena ada aturan sasaran utamanya adalah 

warga yang miskin ekstrim dan sakit menahun, 2022 naik jadi 

126orang karena ada perubahan regulasi. Kita kan menyalurkan 

BLT itu sesuai dengan regulasi dana desa. 

9. Apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja Pemerintah 

Desa Sawaru? 

Kepala Desa: Ya Alhamdulillah. Tapi awal keluarnya ini BLT-

Dana Desa saya dimusuhi sama masyarakat beberapa waktu karna 

mereka merasa tidak adil karna tidak dapat bantuan sementara di 

regulasinya itukan ada penjabaran dananya harus ke siapa itulah 

yang nda di pahami sama masyarakat. Tapi saya ambil tindakan saya 

kumpulkan semua tokoh masyarakat untuk musyawarah terus saya 

jelaskan dengan rinci dan jelas kalo yang berhak dapat bantuan ini 



90 
 

 

adalah mereka yang betul-betul tidak mampu akhirnya masyarakat 

itu baru betul-betul mengerti dan mengapresiasi kinerja kami. 

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa 

Sawaru dalam pengelolaan BLT-Dana Desa terutama kepada 

Allah swt? 

Kepala Desa: Seperti yang kita ketahui kalau berbicara masalah 

uang itu banyak sekali rintangannya makanya untuk pengelolaan 

BLT-Dana Desa sendiri harus betul-betul dilaksanakan dengan 

penuh tanggungjawab sesuai dengan aturan yang sudah na tetapkan 

pemerintah, dimana kita sebagai pegawai yang dititipkan amanah 

oleh Allah swt menjalankan peran dan pekerjaan ini sebagaimana 

mestinya sesuai dengan ajaran agama kita yaitu jujur, amanah dan 

tanggungjawab. 

Kasi Pemerintahan: Kalo pertanggungjawaban itu kita betul-betul 

amanah dalam menjalankan tugas, untuk apaki mau ambil haknya 

orang nanti kalo di akhirat kita ji sendiri yang susah 

pertanggungjawabkan ki. 

11. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa 

Sawaru dalam pengelolaan BLT-Dana Desa kepada 

masyarakat? 

Kepala Desa: Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kalau 

memang kita kerja ini betul-betul untuk menyalurkan apa yang 

menjadi haknya masyarakat, jadi semua mulai dari proses 
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perencanaan alokasi dana desa sampai ke pertanggungjawabannya 

itu kita selalu terbuka ke masyarakat. Jadi suatu waktu ada 

masyarakat yang meminta bukti laporan kami kami bakalan kasih 

liat itu uang lari kemana saja. 

 

Pertanyaan untuk Masyarakat: 

1. Bagaimana tanggapan warga Desa Sawaru mengenai 

adanya BLT-Dana Desa untuk warga yang terdampak 

Covid-19? 

Informan 1: Alhamdullilah bersyukur sekali ka kasian selama 

pandemic ini ad ana keluarkan pemerintah bantuan untuk kami, 

karna jujur selama covid apa-apa itu jadi susah mau makan saja 

susah sekali kodong, jadi pas ada BLT-Dana Desa ini terbantu 

sekali ka. 

Informan 2: Betul sekali dengan adanya BLT-Dana Desa ini 

merasa ka agak ringan bebanku walaupun nda hilang 

sepenuhnya. 

2. Digunakan untuk apakah BLT-Dana Desa yang diberikan? 

Informan 1: Kalo saya kan berdua mamika anakku tinggal jadi 

ku pake untuk beli makanan sehari-hari. 

Informan 2: Samaji saya juga untuk kebutuhan sehari-hari sama 

untuk beli obatku karna sendiri ka di rumah. 
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Informan 3: Kalo saya kan janda ka jujur itu bantuan yang di 

kasih ka selain untuk beli makanan ku pake juga untuk belikan 

anakku sepatu sekolah karna rusak sekalimi sepatunya kodong. 

3. Apakah BLT-Dana Desa yang diberikan secara tunai atau 

nontunai? 

Informan 1: Kalo untuk pemberiannya itu dikasih secara tunai 

nanti ada surat undangan dibagikan terus berkumpul meki di 

kantor desa pagi-pagi untuk tunggu giliran nama di panggil. 

4. Berapa kali BLT-Dana Desa yang sudah warga terima? 

Informan 1: Kalo pembagiannya itu per 3 bulan jadi nanti di 

kasih ki 300ribu dan biasa juga di rapel ki kalo lambat cair dana. 

5. Apakah ada potongan/pungutan biaya dari BLT-Dana Desa 

yang diberikan? 

Informan 1: Tidak ada sama sekali. 

Informan 2: Iye tidak ada potongan kalo di kasih ki itu BLT-

Dana Desa 

6. Apakah ada bantuan lain yang diterima selain BLT-Dana 

Desa? 

Informan 1 dan 2: Tidak ada. 

Informan 3: Nda ada, kah kalo ada di dapat bantuan lain nda 

bolehki dapat ini BLT-Dana Desa. 
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7. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

Pemerintah Desa Sawaru dalam penyampaian 

pertanggungjawaban pengelolaan BLT-Dana Desa? 

Informan 1: Bagus sekali mi dek, kita percayakan semua 

pekerjaannya itu aparat desa sama di pasangkan ki juga papan 

bicara supaya di tauki mengalir kemana saja itu uang. 
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