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 ABSTRAK 

NAMA : Melisa Fitri 

NIM : 80100220038 

JUDUL TESIS : Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka Kecamatan 

Keera Kabupaten Wajo (Telaah Atas: Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah) 

Tesis ini membahas tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo (Telaah atas: Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah. Permasalahan   ini dibagi menjadi 

tiga sub pembahasan yaitu : 1) Bagaimana konsep pengelolaan Dana Desa menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah, 2) Apakah 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah, 3) Bagaimana pandangan masyarakat 

terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka . 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif 

kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Teologis Normatif, 

dan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang diperoleh dari Pemerintah Desa 

Patirolokka, BPD Desa Pattirokokka dan Masyarakat Desa Pattirolokka. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 

serta literatur-literatur dan referensi yang berkaitan. Tehnik pengolahan data dan 

analisis data terdiri dari empat komponen yaitu: Reduksi data (Data Reduction), 

Penyajian data (Data Display), Penarikan kesimpulan (Conclusion 

Drawing/Verification) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip 

tata pemerintah Desa bahwa pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas 

transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin angggaran. Pengelolaan dana 

desa secara Siyasah Syar’iyyah,Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan 

keuangan yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahat, prinsip 

keseimbangan, 2) Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera 

Kabupaten Wajo pemerintah desa sudah menjalankanya dengan baik. mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangungjawaban 

pembangunan kepada masyarakat dan pemerintahan kabupaten Wajo, 3) 

Masyarakat mendapatkan haknya selaku masyarakat untuk melihat 

ketransparansian pemerintahan desa pattirolokka terkait pengelolaan Dana Desa 

dan ini sudah sesuai dengan peraturan. 

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan sebagai seorang muslim perlunya 

memperhatikan aturan yang diberlakukan Agama dalam hal Pengelolaan Dana 

desa, Sosialisasi terkait pengelolaan Dana Desa masih tetap diperlukan oleh 

pemerintah juga masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan Dana Desa 

agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Dana 

Desa. 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 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

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق 
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 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل 

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 
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دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan 

Nasional dan berada di daerah Kabupaten.1 Didalam desa yang berwenang adalah 

kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 

desa.2 Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, 

politik dan kultural yang terdapat disitu (suatu daerah) dalam hubungannya dan 

pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Landasan pemikiran dalam 

pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.3 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ 

Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa Tersebut 

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke 

 

1HAW.Widjaja, Pemerintahan Desa Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa Suatu Telaah Administrasi Negara (Jakarta; PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), h.44. 

2Zuhraini, Hukum pemerintahan Desa (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 

2016), h.131. 
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APBDesa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang 

bersumber dari APBN disebutkan: Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh 

pemerintah Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis.4 

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga 

sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu 

pembangunan Desa adalah sebagai berikut: (1) Pembangunan ekonomi 

kerakyatan; (2) pengembangan sumber daya manusia yang handal; (3) 

pembangunan infrastuktur kerakyatan; (4) Strategis pencapaian pembangunan 

desa, dan; (5) manajemen pembangunan desa.5 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 

menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah pendapatan desa.6 Dana desa 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan 

 
4Ahmad Mustanir, Darmiah,“Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partispasi 

Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng 

Rappang”, Jurnal Polotik Profetik 4, no.2 (2016) : h.231 

5Sarpin,“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa” Jurnal Ilmiah Administrasi 

Negara 19, no.02 (2014): h. 6. 

6Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat1. 
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pemberdayaan masyarakat.7Dana Desa yang disalurkan pemerintah lebih 

ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengalokasian Dana Desa akan menambah pekerjaan baru bagi 

pemerintah, agar apa yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang. Dibalik besarnya dana yang dikelola desa maka 

terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya ketidaksiapan sumber daya 

manusia (SDM), SDA, dan mental spiritual berapa sifat-sifat korupsi, dan sifat-

sifat tidak terpuji lainnya. akan mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak 

transparan. Peluang terjadinya tindak penyimpangan pengelolaan Dana Desa 

masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak 

yang ingin mencari keuntungan dari adanya program Dana Desa. Penyelewengan 

dan kesalahan dalam pengelolaan Dana desa sudah terjadi dibeberapa daerah di 

Indonesia. 

 Melihat dari beberapa kasus yang terjadi pengelolaan Dana Desa yang 

sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan 

kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 

pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek 

pembangunan justru menjadi kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk 

mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok, hal tersebut tentu bertentangan 

dengaan amanat Undang-Undang.8 

Desa Pattirolokka adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Keera 

Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak jauh berbeda dari desa-desa 

 
7Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat (2). 

8https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/33060/1/14370001_BAB%20I_V_DAFTAR%20P

USTAKA.pdf di akses pada tanggal 2 Oktober 2022. 

https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/33060/1/14370001_BAB%20I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/33060/1/14370001_BAB%20I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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yang lain, Desa Pattirolokka juga memiliki bantuan dana desa dari pemerintah. 

Program bantuan dana desa bertujuan untuk menopang program-program 

pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Selama ini 

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih dirasa kurang maksimal, hal 

itu karena masyarakat bersikap acuh dalam pengelolaan Dana Desa seperti yang 

terjadi di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Kepala Desa 

pernah diperiksa di Kepolisian terkait kasus dugaan penyelewengan Dana Desa. 

Kasus yang terjadi di Desa Pattirolokka ini disebabkan oleh dua kemungkinan 

yakni penyimpangan administrasi dan pengawasan dari Badan Permusyarawatan 

Desa (BPD) yang kurang berjalan baik. 

Di dalam Fiqh siyasah pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. 

Oleh karenanya, konsepnya dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha 

pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya 

manusia seutuhnya karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu 

proses pengelolaan dana desa dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti 

apa-apa.9 Dalam Fiqh Siyasah, ada ruang lingkup dan sumber kajian fiqh siyasah 

yaitu siyasah dusturiyah yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan 

masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Hakikat siyasah dusturiyah 

syari’iyah,yaitu:  

1. Bahwa siyasah dusturiyah syari’iyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia antara pemimpin disatu pihak dan 

rakyatnya di pihak lain serta kelembagan kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya. 

 
9Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31. 
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2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu 

al-amr) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudoratan (jalb al-mashalih wadaf al-

mafasid) 

3. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat 

syariat Islam universal10 

Dalam rangka pengelolaan dana desa haruslah dilakukan secara terbuka 

melalui musyawarah desa.11Sedangkan Dalam perencanaan pengelolaan dana 

desa, musyawarah sangatlah penting untuk memecahkan persoalan guna 

mengambil keputusan bersama sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam 

untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, syariat dan hukum-hukumnya 

Pengelolaan Dana Desa yang transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya 

dibutuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk 

patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang desa dalam menjalankan tugas 

yang dijalankannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT kelak. 

Kajian tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menurut  Siyasah Syar’iyyah 

perlu dibahas karena dalam pengelolaan Dana Desa terkadang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dalam arti sering terjadi kesalahan dan 

penyelewengan. Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan terkait 

belum maksimalnya pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Pattirolokka, 

 

10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet; Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), h. 5-6. 

11 Muhammad Ismail, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Ekonomi Dan 

Bisnis,19, no. 2, (2017): h. 325. 
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selain itu masyarakat juga belum mau ikut terlibat secara maksimal dalam 

pengelolaan Dana Desa hal inilah kemudian yang menjadi latar belakang penulis 

untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dalam sebuah 

judul:“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten 

Wajo (Telaah atas: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah 

Syar’iyyah).” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo (Telaah atas: Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah).” 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 

memahami penelitian ini, maka akan dipaparkan pengertian beberapa variabel 

yang dianggap penting, antara lain : 

a. Pengelolaan Adalah proses, cara, perbuatan mengelola12 

b. Dana Desa Merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melaui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.13 

c. Undang-Undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh 

badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. 

 

12 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 732. 

13 Visi yustisia, pedoman resmi petunjuk pelaksanaan Dana Desa (Jakarta: PT. visi media 

Pustaka, 2016), h. 28. 
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d. Siyasah Syar’iyyah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.14 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah 

adalah “Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera 

Kabupaten Wajo (Telaah atas: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah 

Syar’iyyah). Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam 3 sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana konsep pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah ? 

2. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah ? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di 

Desa Pattirolokka ? 

D. Kajian Pustaka 

Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan 

topik yang sama seperti judul yang diteliti dalam penelitian ini, dan belum ada 

literatur yang membahas secara khusus dan spesifik. Agar nantinya pembahasan 

ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud yaitu: 

Pertama, Yamulia Hulu, Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10, No.1, (2013) 

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

 

14 Suyuti Pulungan,Fiqh Siyasah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.26. 
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pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, 

dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan 

pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada 

Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai 

pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk 

pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara 

pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK 

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk 

desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, 

sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya 

sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.”15 Adapun 

persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang dana desa. Sedangkan 

perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada fokus 

penelitian, pada penelitian ini meneliti pengelolaan dana desa ditinjau dari 

undang-undang dan perspektif Siyasah Syar’iyyah sedangkan pada penelitian 

terdahulu meneliti Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif 

Pemberdayaan Masyarakat. 

Kedua Syahrul Syamsi, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol 

Penggunaan Anggaran Dana Desa, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. 

1 (2014), Dalam Hasil penelitian menunjukkan (1) Masyarakat Desa Wakan 

berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa. (2) Pengelolaan anggaran 

dana desa di Desa Wakan dalam pembelanjaannya terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu; ADDr, ADDp dan ADDk. Namun dalam pengelolaan tersebut masih 

 

15Yamulia Hulu, Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal 

Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, No.1, (2013): h.146. 
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kurang baik dikarnakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi 

anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana 

desa itu sendiri.(3)Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran 

dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu.16 

Adapun penelitian ini hanya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam 

mengontrol penggunaan anggaran dana desa sedangkan yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu pengelolaan dana desa ditinjau dari undang-undang dan perspektif 

Siyasah Syar’iyyah di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. 

Ketiga, Nyimas, Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa, Jurnal 

Penelitian Politik,Vol. 13 No. 2 (Desember 2016), Lahirnya UU No.6/2014 

tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan 

otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam 

melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan 

pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan 

pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam 

pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan 

belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum 

terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.17 

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang dana desa namun perbedaan 

penelitian ialah pada fokus penelitian yakni Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana 

Desa sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu pengelolaan dana desa 

ditinjau dari Undang-Undang dan perspektif Siyasah Syar’iyyah di Desa 

 

16Syahrul Syamsi, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Pengelolaan Dana Desa, 

Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 3, No.1 (2014): h. 21. 

17Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa, Jurnal 

Penelitian Politik 13, No. 2, (2016): h.193. 
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Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo namun penelitian tetap 

berhubungan. 

Keempat Andi Ashar, Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan 

Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Jurnal 

Sosialisasi, Vol. 7, No. 2 (Juli 2020).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) 

Pemanfaatan dana desa di desa Kalola terbagi dua, yakni pemanfaatan melalui 

pembangunan fisik dan pemanfaatan melalui pemberdayaan masyarakat. 

Pembangunan fisik meliputi pembangunan infrakstruktur desa sedangkan 

pemanfaatan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik 

sebanyak 70% sedangkan pemberdayaan masyarakat 30%. 2) Dampak sosial dana 

desa dalam kesejahteraan masyarakat di desa Kalola terbagi 2 yakni a. positif: 

Masyarakat mudah mengakses jalan menuju ke area persawahan, masyarakat 

miskin sudah merasa tercukupi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, masyarakat 

desa memiliki keterampilan. b.negatif: Timbulnya konflik antara warga, 

terkikisnya integrasi diantara masyarakat, masyarakat lebih mementingkan 

kepentingan pribadi, adanya kriminalitas yang terjadi di desa.”18 Persamaan 

penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo dan juga meneliti tentang Dana Desa  

namun penelitian ini tidak menjelaskan  secara rinci mengenai Pengelolaan Dana 

Desa  ditinjau dari Undang-Undang dan perspektif Siyasah Syar’iyyah. 

Kelima, Nurharibnu Wibison, Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik 

Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem 

Informasi) Vol. 2 No. 1 (September 2017), Hasil penelitian menemukan penyebab 

lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan 

Dana Desa, yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya unsur 

 

18Andi Ashar, Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa 

Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Jurnal Sosialisi 7, No. 2 (2020): h.19. 
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pembinaan dan pengawasan dari Camat, Lemahnya unsur pembinanaan dan 

pengawasan oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan 

(TP4), lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan Dana Desa, tingginya biaya non budgeter, dan kurang cakapnya 

sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa.19 Penelitian 

ini membahas tentang pengawasan publik terhadap Dana Desa namun dalam 

penelitian ini tidak menjelaskan mengenai pengelolaan Dana Desa yang ditinjau 

dari perspektif Undang-Undang dan Perspektif Siyasah Syar’iyyah Itulah yang 

menjadi pembeda penelitian ini namun tetap berhubungan. 

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan, tidak ditemukan yang 

membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam penelitian 

ini. Meskipun ada di antaranya yang mengkaji tentang Pengelolaan Dana Desa 

namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara 

mendalam tentang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pattirolokka Kecamatan 

Keera Kabupaten Wajo (Telaah atas: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan 

Siyasah Syar’iyyah). Peneliti tertarik mengangkat judul ini dari perspektif yang 

berbeda yakni perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah 

Syar’iyyah . 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu: 

a. Untuk memahami konsep pengelolaan Dana Desa menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Syar’iyyah. 

 

19Nurharibnu Wibisono, Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana 

Desa Di Kabupaten Madiun, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) 2, No. 1 (2017): h.8. 
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b. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka sebagai 

implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

c. Untuk menginterpretasikan pandangan masyarakat terhadap 

pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka. 

2.   Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum Tatanegara 

(HTN) pada umumnya. Serta memberikan informasi yang berkaitan dengan tata 

cara pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, 

hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur ilmiah yang dapat dijadikan 

bahan referensi ataupun bahan diskusi dan wawasan para mahasiswa, pemerintah, 

maupun masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis  

Dari aspek praktis (terapan), yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan baru bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih 

memahami mengenai pengelolaan dana desa, serta sebagai bahan untuk menilai 

dan mengetahui bagaimana hasil dari pengelolaan keuangan desa, dapat dijadikan 

sebagai kajian untuk pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang 

berhubungan dengan masalah tersebut, serta dapat memberikan wawasan berguna 

sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat 

kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di desa 

Pattirolokka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan nantinya 

akan turut serta memberikan andil dalam upaya menambah ilmu pengetahuan, 

menambah wawasan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Pengelolaan Dana Desa 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, 

dimana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dari perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.1 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan pengelolaan diartikan sebagai 

proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun 

masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Tujuan Pengelolaan 

Adapun tujuan pengelolaan adalah diharapkan agar segenap sumber daya 

yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam 

suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan 

dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya 

 
1Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), h.22. 
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pengelolaan atau manajemen dalam semua usaha akan sia-sia dan pencapaian 

tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan2  

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling 

bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu 

organisasi. 

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum 

yaitu efisien dan efektivitas. 

3. Dana Desa 

a. Pengertian Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.3  

Sebagaiman di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2016 

Dana Desa yakni dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Dari pengertian berikut dijelaskan dana desa diperuntukan bagi 

 

2Edi Supriadi, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Yogyakarta: Penerbit Andi,2015) h. 48. 

3Edi Supriadi, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Yogyakarta: Penerbit Andi,2015) h. 49 
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pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa 

diprioritaskan dalam membiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Dana desa digunakan untuk kegiatan operasional desa digunakan untuk 

benlanja operasional BPD. pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendanai 

pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan 

lain-lain.4 

b. Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota 

Rincian dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara berkeadilan 

berdasarkan: 

(1)  Alokasi dasar 

(2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap 

kabupaten/kota.5 

Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap 

kabupaten/kota dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

(1) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa 

(2) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa 

(3) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa 

(4) 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa 

setiap kabupaten/kota.6  

 

4Kadek Sinarwati, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) DI Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, e-journal S1Ak, 8 no. 2 (2017): 

h. 52. 

5Bab II bagian kesatu pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 93/PMK.07/2015. 
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Rincian Dana Desa seiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung 

dengan cara:7 

X = (0,25 x Y1) + (0,35 x Y2) + (0,10 x Y3) + (0,30 x Y4) 

Keterangan: 

X = Dana Desa Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis desa setiap Kabupten/ Kota. 

Y1 = rasio jumlah penduduk desa setiap kabupaten/kota terhadap total 

penduduk Desa nasional. 

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap kabupaten/kota terhadap 

total penduduk miskin nasional. 

Y3 = rasio luas wilayah desa setiap kabupaten/ kota terhadap luas wilayah 

desa nasional 

Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang 

memiliki desa 

c. Mekanisme Penyaluran Dana Desa 

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat uang negara yang 

ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 

sentral ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk 

 

6Bab II bagian kesatu pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 93/PMK.07/2015 

7Bab II bagian kesatu pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 93/PMK.07/2015 
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menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pada 

bank yang ditetapakan dan pada akhirnya dipindahbukukam ke Rekening Kas 

Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang 

menampung sekuruh penerimaan desa dan digunakam untuk membayar seluruh 

pengeluaran Desa  pada bank yang telah ditetapkan.8 

Sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi 

presentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua 

bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 14 hari dari 

Rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap.9 Adapun tahap-tahap tersebut 

adalah: 

1) Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus) 

2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus) 

3) Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus) 

4. Pengelolaan Dana Desa 

Pengelolaan keuangan desa merupakan segala bentuk kegiatan 

administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan. Pengelolaan 

keuangan desa meliputi:  

a. Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan 

dengan dianggarkan dalam APBDesa 

b. Pelaksanaan 

 

8 Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

9 Pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
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Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

c. Penatausahaan 

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keungan sebagai pelaksana fungsi 

kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan 

dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir 

bulan. 

d. Pelaporan  

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan 

pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran 

e. Pertanggungjawaban  

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir anggaran.10 

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip tranparansi 

pengelolaan dana desa yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketentuan 

tersebut menunjukan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam 

memberikan stimulasi kegiatan oprasional dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan Keuangan Desa 

 
10 Muttiarni, Amiruddin, Riska Amelia, Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Timbuseng Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, Accounting Profesion Jurnal (Apaji), 2, 

no.2, (2020): h. 76. 
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dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran,11 dengan uraian sebagai berikut: 

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya 

tentang keuangan desa. Prinsip Transparansi artinya kewajiban bagi 

para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses 

keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam 

menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang 

disampaikan harus lengkap, benar, tepat waktu kepada semua 

pemangku kepentingan. Tidak Boleh ada hal yang dirahasiakan, 

disembunyikan, ditutup-tutupi dan ditunda pengungkapannya.12 Asas 

yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip Transparansi 

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa 

prinsip. Ada enam (6) prinsip yang dikemukakan Humanitarian Forum 

Indonesia dalam transparansi yaitu sebagai berikut : 

a) Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses 

mengenai informasi dana, cara pelaksanan, proses pelaksanan, serta 

bentuk bantuan atau program. 

 
11Muttiarni, Amiruddin, Riska Amelia, Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Timbuseng Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, Accounting Profesion Jurnal (Apaji), 2, 

No.2, (2020): h. 75. 

12Ni Kadek Dwi Santi Prayatni, Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bebetin 

Melalui Konsep Good Village Governance (Gvg), Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 9, 

No.1, (2019), h.49. 
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b) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang 

mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail 

keuangan. 

c) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti 

mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan 

proyek yang dapat diakses oleh umum atau publik.  

d) Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanan 

kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen 

atau bukti. 

e) Adanya website atau media yang digunakan dalam 

mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa. 

f) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.13 

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang dipercaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapakan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Prinsip Akuntabilitas 

adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina 

sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan 

(financial statements) yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan 

 
13https://fdokumen.com/document/penerapan-transparansi-pengelolaan-anggaran-tanpa-

bab-pembahasanpdf-pendidikan.html?page=1 di akses pada tanggal 2 Oktober 2022 

https://fdokumen.com/document/penerapan-transparansi-pengelolaan-anggaran-tanpa-bab-pembahasanpdf-pendidikan.html?page=1
https://fdokumen.com/document/penerapan-transparansi-pengelolaan-anggaran-tanpa-bab-pembahasanpdf-pendidikan.html?page=1
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kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban setiap 

organisasi sehingga pengelolaan berjalan efektif14 

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa 

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.15 

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

1. Pengertian Desa 

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti 

tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 

keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang 

kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan 

kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah 

bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan 

keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang 

pada akhirnya terbentuklah desa.16 

Secara normatif dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa menjelaskan, yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

 
14Ni Kadek Dwi Santi Prayatni, Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bebetin 

Melalui Konsep Good Village Governance (Gvg), Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 9, 

No.1, (2019), h.50. 

15Dadang Kurniawan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan 

keuangan desa, (Jakarta: Deputi, 2015), h. 35. 

16Sugiman, Pemerintah Desa, Bina Mulia Hukum,7, No.1 (2018): h.84. 
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prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.17 

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa di Indonesia, 

maka sekurang-kurangya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau 

pengertian, yaitu: 

a) Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu 

bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal 

dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling 

mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, 

serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam 

pengertian sosiologis, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat 

yang hidup secara sederhana pada umumnya hidup dari sektor 

pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, 

sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain 

sebagainya. 

b) Kedua, Pengertian desa secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan 

masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 

dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian kedua ini, 

desa merupakan satu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya 

berusaha untuk memenuhi kebutuhuhan hidupnya. 

c) Ketiga, pengertian desa secara politik, di mana desa sebagai organisasi 

pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik 

mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari 

pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering 

 

17Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 3. 
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dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa 

menyelenggarakan pemerintahan sendiri.18 

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini 

terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah 

menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa 

merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan 

hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan 

tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa 

yang paling konkret.19 

Penjelasan tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa Desa adalah 

suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas 

dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan 

keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum 

berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing 

warganya, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara 

administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota. 

Posisi pemerintah desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi 

dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya Undang-Undang 

No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang ini 

menjelaskan bahwasanya Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintahan 

Kabupaten/Kota sebagaimana tersurat pada pasal 200 ayat (1) yang berbunyi 

“Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang 

 
18Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 

Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, (Cet. 1; Malang: Setara Press, 2015), h. 32 

. 

19 HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh (Cet.1; 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004), h. 3. 
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terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.” Dari rumusan ini 

dapat dimaknai bahwa kedudukan pemerintah desa merupakan bagian dari 

pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah 

subsistem dari pemerintah Kabupaten/Kota.20 

2. Kewenangan Desa 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial 

parlementer yang dimana presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam 

menjalankan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang berdaulat.Maka hasil 

dari sebuah pemerintahan pemerintahan presidensial parlementer lahirlah sebuah 

sistem kewenangan yaitu berupa asas desentralisasi, desentralisasi merupakan 

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonom) untuk 

mengatur urusan pemerintahan dalam wilayah Negara kesatuan Republik 

Indonesia. Dilihat dari pelaksanaanya fungsi pemerintahan, desentralisasi atau 

otonomi itu menunjukan satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel 

dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, dan juga 

melaksanakan tugas dengan efektif dan inovatif.21 

Secara struktural pemerintah daerah tetap berada pada koordinasi 

pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat memberikan kewenangan yang 

lebih luas kepada tiap pemerintah daerah adalah bentuk tanggung jawab 

pemerintah terhadap pelayanan masyarakat dalam membangun dan mengatur 

daerah masing-masing dari aspek pembangunan maupun pengaturan tatanan 

kehidupan masyarakat daerah dalam mengaplikasikan tuntutan era globalisasi. 

 

20Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, h. 137-137. 

 

21Inggrid Chaminra dan Rahman Syamsuddin,”Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Enrekang” Alauddin Law Development 

Journal (ALDEV) 3, no.1 (2021): h.167. 
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Pada akhirnya, kemajuan dan kemunduran pemerintah daerah dalam merespon 

perkembangan secara global ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri. 

Selain memiliki fungsi utama, daerah juga memiliki fungsi penunjang untuk 

urusan yang menjadi kewenangannya.22 

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal-usul dan adat 

istiadat.23 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 menyatakan bahwa 

kewenangan desa meliputi:  

a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul 

b) Kewenangan lokal berskala desa 

c) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pada pasal 21 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang di 

tugaskan dan pelaksanaan pembangunan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan huruf diurus oleh desa. Kemudian pada 

 

22 Rahman Syamsuddin dan Muhammad Ikram Nur Fuady,” Upaya Penguatan Badan 

Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo” Jurnal Wawasan Yuridika 4, 

no. 1 (2020): h.64. 

23Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No.114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, h. 2 
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pasal 22 ayat (1) dipertegaskan lagi bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.24 

3.  Penyelenggara Pemerintah Desa 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan 

sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri 

atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata 

kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan 

Desa, antara lain: 

a) Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa 

dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri 

atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan 

keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu 

urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing 

urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). 

b) Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur 

pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya 

ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang 

dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan 

luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, 

 

24Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 12-13 
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serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan 

dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan 

meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa 

c) Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) 

Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis 

merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 

operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, 

yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan 

paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi 

kesejahteraan dan pelayanan.25 

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris 

desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, 

yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu 

sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. 

Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga 

desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan 

rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah 

desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa 

membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa 

 

25Sugiman, Pemerintah Desa, Bina Mulia Hukum,7, no.1 (2018): h.86. 
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dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat 

melalui BPD.26 

Adapun tugas dan fungsi pemerintah desa : 

a) Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai 

kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada 

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan 

tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 

pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 

dan penataan, dan pengelolaan wilayah 

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan 

kesehatan 

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan 

4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 

 

26Sugiman, Pemerintah Desa, Bina Mulia Hukum,7, no.1 (2018): h.87. 
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lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 

dan karang taruna; dan 

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

Lembaga lainnya. 

b) Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan 

sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas 

membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris 

desa mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi 

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum 

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, 

dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, 

BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya 

4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
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c) Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan 

sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas 

membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi 

pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, 

untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat 

desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, 

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum 

2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 

urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan 

kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan 

desa lainnya 

3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 

urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam 

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan.  

d) Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai 

unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala 
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desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan 

tugas kepala seksi mempunyai fungsi: 

1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 

manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan 

regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 

serta pendataan dan pengelolaan profil desa  

2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan 

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 

taruna 

3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

e) Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau 

sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas 

kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam 

pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun 

memiliki fungsi:  
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1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta 

penataan dan pengelolaan wilayah 

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya 

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya 

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan.27 

4. Sumber-Sumber Keuangan Desa 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan 

APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan 

desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah 

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan 

keuangan desa.28 

HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

 
27 Sugiman, Pemerintah Desa, Bina Mulia Hukum,7, no.1 (2018): h.8 

 
28Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 
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uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara 

keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi 

tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan 

kewenangan desa tang mencangkup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan 

desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan 

tersebut. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang 

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), 

menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:29 

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan 

desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang sah; 

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 

per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian 

diperuntukkan bagi desa; 

c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), 

yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang 

merupakan Alokasi Dana Desa;  

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah 

Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan; 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.  

 
29Diihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 tentang Sumber 

Pendapatan Desa 
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Terdapat perbedaan antara Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa 

walaupun keduanya merupakan sumber pendapatan Desa. Perbedaannya adalah:30 

1) Dari segi pengertian, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Angaran dan Pendapatan Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi 

desa dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk 

membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak usul 

dan kewenangan lokal skala Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 22 

ayat (1) huruf b dan Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah bagian dari 

dana  perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana 

alokasi khusus. 

2) Dari segi kewajiban pemerintah, Dana Desa merupakan kewajiban 

Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa 

dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penggaraan Negara 

kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah kewajiban 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk 

Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. 

3) Dari segi besaran Dana, besaran Dana Desa adalah 10% dari dan diluar 

transfer daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBD) secara bertahap. Sedangkan 

 
30Dikutip dari buku „Dana Desa untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab seputar 

Dana Desa)' yang diterbitkan Kementerian Desa. 
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alokasi dana desa (ADD) adalah masing-masing Kabupaten/Kota 10% 

dari DBH dan DAU dalam APBD Kabupaten/Kota serta pengalokasian 

setiap Desa dan tatacara penggunaan ADD diatur dalam peraturan 

Bupati/walikota setiap tahunnya. 

5. Kelembagaan Desa 

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Badan permusyawaratan Desa 

yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas 

pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, 

membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.31 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 

angka 4 Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.32 

Kemudian BPD menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 

Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerinatahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara 

demokrasi.33 

Menurut moch solekhan dalam bukunya berjudul “penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat “ menyebutkan bahwa: 

 
31A.W.Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Cet.1; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1993), h. 35. 
32Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

33Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 
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“BPD yaitu, Badan Permusyawarahan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan 
secara demokratis. Badan Permusyawaran Desa merupakan mitra kepala 
Desa dalam menajalankan tugas dan wewenangnya.”34 

Badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa 

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, 

pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama serta masyarakat 

lainya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat 

diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Peresmian 

anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. Pimpinan BPD 

dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang 

diadakan secara Khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, BPD mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban 

seperti berikut. Wewenang yang telah dijelaskan dalam pasal 63 pemendagri No. 

110 Tahun 2016 sebagai berikut : 35 

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa. 

c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 

 
34Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat (Cet.1;Malang: Setara Press,2014), h.76. 
35Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 



 

37 

 

e) Menggali, menampung,menghimpun,merumuskan, dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

f) Menyusun tata tertib BPD.  

Adapun fungsi BPD itu sendiri, yang telah diatur di dalam UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa, anatara lain:36 

a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa;  

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c)  Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

BPD juga mempunyai tugas yang telah diatur di dalam pasal 32 

permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD mempunyai tugas, antara lain:37 

a) Menggali aspirasi masyarakat; 

b) Menampung aspirasi masyarakat; 

c) Mengelola aspirasi masyarakat; 

d) Menyalurkan aspirasi masyarakat; 

e) Menyelenggarakan musyawarah BPD;  

f) Menyelenggarakan musyawarah Desa;  

g) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 

h) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala 

Desa antarwaktu; 

i) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 

 
36Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

37Pasal 32 permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
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k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 

l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa 

dan lembaga Desa lainnya; dan 

m) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Hak BPD dan Anggota BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada 

pemerintahan desa dan menyatakan pendapat. adapun hak anggota BPD seperti 

berikut: 

a) Mengajukan rancangan peraturan desa. 

b) Mengajukan pertanyaan. 

c) Menyampaikan usul dan pendapat. 

d) Memilih dan dipilih. 

e) Memperoleh tunjangan.  

Kewajiban BPD 

a) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala 

peraturan perundang-undangan. 

b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

d) Menyerap,menampung,menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi 

masyarakat. 

e) Memproses pemilihan desa.38 

Larangan Anggota BPD 

 
38Pasal 32 permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
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a) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat 

Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; 

b) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya; 

c) Menyalahgunakan wewenang; 

d) Melanggar sumpah/janji jabatan; 

e) Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; 

f) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam 

peraturan perundangan-undangan; 

g) Sebagai pelaksana proyek Desa; 

h) Menjadi pengurus partai politik; dan/atau 

i) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.39 

6. Dasar Fisosofis Pembentukan Undang-Undang Tentang Desa 

Sebelum dibentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang 

desa, pengaturan desa dimasukkan dalam rangkaian peraturan tentang 

pemerintahan daerah. beberapa undang-undang yang mengatur tentang desa sejak 

awal kemerdekaan hingga sebelum undang-undang desa dibentuk antara lain: 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, 

undang-undang ini secara khusus menyatakan jika desa memiliki kewenangan 

otonom dalam mengatur daerahnya sendiri. Jika dilihat, kewenangan otonom desa 

yang diatur dalam undang-undang ini menunjukkan jika pada awal semangat 

 
39Pasal 32 permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
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pembentukan desa adalah dalam rangka memberikan jaminan hukum, bahwa desa 

dapat memberdayakan masyarakatnya secara penuh. Kemudian, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja. Dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1965, desa ditempatkan sebagai Daerah Tingkat III dengan tata 

dan sebutan Desa Praja. Terdapat kesamaan antara pengaturan Inlandshe 

Gemeente Ordonantie dan Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten 

dalam hal memandang desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum 

(volkgemeenschappen) yang memiliki hak adat istiadat dan asal usul. Dengan 

demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, nama, jenis, dan bentuk 

desa sifatnya tidak seragam.40 

Sejak peralihan kekuasaan, dari orde lama ke orde baru, pengaturan tentag 

desa kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini, mengatur ulang kewenangan desa dan 

menghilangkan keberagaman desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1965. Desa dianggap sama tanpa memandang hak asal 

usulnya, bahkan kedudukan desa berada di bawah kecamatan. Baru di era 

reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, desa mendapatkan kembali haknya untuk mengatur berdasarkan hak asal-

usulnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, desa diatur dalam 16 Pasal yaitu dari pasal 200- 216, 

selanjtnya pengaturan tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 

Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam 

 
40Agus Adhari Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Jurnal 

Hukum Bisnis dan Investasi,9, no.1 (2017): h.15. 
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pengaturan mengenai kewenangan desa. Seperti halnya dengan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 

kabupaten.41 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 

maka kedudukan desa baik secara asal-usul maupun kewenangan mengatur 

(otonomi) rumah tangganya mendapatkan kepastian. Kepastian pengelolaannya 

tidak hanya di bidang pemerintahan semata bahkan mencakup pengelolaan 

anggaran dan pembangunan desa berdasarkan prakarsa desa dan masyarakat desa, 

sehingga kebutuhan desa dapat dipenuhi oleh pemerintah desa.42 

C. Tinjauan Umum Siyasah Syar’iyyah 

1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah 

Kajian ini terdiri dari dua kata, fiqh dan siyasah. Keduanya berasal dari 

berasal dari bahasa Arab. Kata Fiqh secara leksikal, menurut kamus berarti paham 

atau mengerti. Arti ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam bidang 

hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (Bahasa) fiqh adalah 

pemahaman. Secara terminologis (istilah), menurut para ulama syara’, fiqh adalah 

ilmu tentang hukum-hukum syara’mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari 

dalil-dalil yang tafshili (terperinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus 

yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan Al-sunnah). Jadi fiqh menurut 

 
41Agus Adhari Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Jurnal 

Hukum Bisnis dan Investasi 9, no.1 (2017): h.17. 

42Agus Adhari Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Jurnal 

Hukum Bisnis dan Investasi, 9, no.1 (2017): h.19. 
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istilah adalah pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari al-

Qur’an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan 

ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum agama 

Islam.43 Dari definisi diatas dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut: 

a) Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’. Kata hukum di sini 

menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat 

tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata syara’ (syar’i) 

dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan 

syara’, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata syara’ ini 

juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat aqli seperti ketentuan satu 

ditambah satu sama dengan dua, atau yang bersifat hissi seperti ketentuan 

bahwa api itu panas bukanlah cakupan ilmu fikih. 

b) Fiqh hanya membicarakan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah 

(praktis). Kata amaliyah menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut 

tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang 

bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (akidah) tidak termasuk wilayah 

fiqh. 

c) Pemahaman tentang hukum-hukum syara’ tersebut didasarkan pada dalil-

dalil terperinci, yakni al-Qur’an dan Sunnah. Kata terperinci (tafshili) 

menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang mujtahid (ahli fikih) 

dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh 

orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk 

dalam pengertian fikih. 

 
43Usman Jafar dan Misbahuddin, Fiqh Siyasah: Telaah atas Ajaran, Sejarah dan 

Pemikiran Ketatanegaraan Islam (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.44. 
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d) Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata digali 

dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqh merupakan hasil penggalian 

dan penemuan tentang hukum. Fiqh juga merupakan penggalian dan 

penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dalil-dalil 

(nash) secara pasti.44 

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus 

dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup 

sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa 

siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan sementara Louis Ma’luf 

memberikan Batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan 

siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan.45 

Jadi fiqh siyasah atau dalam terminologi ulama fiqh disebut siyasah 

syar’iyah, sebagaimana yang dikemukan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah 

pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara yang berbasis Islam dengan 

cara menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan 

dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang kully 

(umum). Meskipun tidak senada sesuai dengan dengan pendapat para mujtahid. 

Pengertian senada ini, juga dikemukakan oleh Abdur Rahman Taj, bahwa siyasa 

 

44Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. 1; Jakarta:PrenadaMedia 

Group, 2019), h.29-30 

45Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet.1; Jakarta: 

Prenadamedia Group.2014), h. 4. 
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syar’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan 

mengorganisir urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai 

dengan dasar-dasarnya yang universal (kully) untuk merealisasikan tujuan-

tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh 

nash-nash tafshili yang juz’i dalam al-Qur’an dan Sunnah.46 

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli dapat 

ditemukan hakikat siyasah syar’iyah: 

a) Bahwa siyasah syar’iyyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia. 

b) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan 

(ulu- al-amr). 

c) Tujuan pengaturan tersebut untuk menciptakan kemaslahatan dan 

menolak kemudharatan. 

d) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan dengan roh dan 

semangat syariat Islam yang universal.47 

2. Objek Kajian Siyasah Syar’iyyah 

Dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, bahwa objek kajian siyasah adalah 

berkaitan dengan pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk 

mengurus negara sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dalam rangka 

merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sedangkan Ibn Taimiyah mendasarkan objek kajian studi ini pada QS. An 

Nisaa’/4:58-59. 

 

46 Usman Jafar dan Misbahuddin, Fiqh Siyasah: Telaah atas Ajaran, Sejarah dan 

Pemikiran Ketatanegaraan Islam, h.46 

47Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.6. 
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ن 
َ
هْلهَِا وَإِذَا حَكَمْتُم بيََْْ النَّاسِ أ

َ
مَاناَتِ إلََِٰ أ

َ
ن تؤَُدُّوا الْْ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ ۞إنَِّ اللََّّ

بصَِيًرا    سَمِيعًا  َ كََنَ  إنَِّ اللََّّ بهِِِۗ  يعَظُِكُم  ا  نعِِمَّ  َ إنَِّ اللََّّ باِلعَْدْلِِۚ    ( ٥٨) تََكُْمُوا 
طِيعُو

َ
أ آمَنُوا  ِينَ  الََّّ هَا  يُّ

َ
فإَنِ ياَأ مِنكُمْْۖ  مْرِ 

َ
الْْ ولِِ 

ُ
وَأ الرَّسُولَ  طِيعُوا 

َ
وَأ  َ اللََّّ ا 

وَالْْوَمِْ   ِ باِللََّّ تؤُْمِنُونَ  كُنتُمْ  إنِ  وَالرَّسُولِ   ِ اللََّّ إلََِ  فَرُدُّوهُ  ءٍ  شََْ فِِ  تَنَازعَْتُمْ 
ويِلًً  

ْ
حْسَنُ تأَ

َ
   ( ٥٩) الْْخِرِِۖ ذَلٰكَِ خَيْرٌ وَأ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Hai 

orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”48 

 Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan dalam hal 

ini pemerintah yang memiliki kewajiban menyampaikan Amanah kepada yang 

berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan 

dengan hubugan antar penguasa dan rakyat, baik dari kalangan militer maupun 

kalangan lain, wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi 

perintahnya.49 

 Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap 

perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh 

siyasah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan 

 

48Kementerian Agama RI. Syamil Al-Qur;an (Al-Qur’an dan Terjemahan). (Solo: PT. 

Tiga Serangkai, 2014), h. 215. 

49Usman Jafar dan Misbahuddin, Fiqh Siyasah:Telaah atas Ajaran, Sejarah dan 

Pemikiran Ketatanegaraan Islam, h.50. 
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pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai 

contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu: 

a) Siyasah Dusturriyah syar’iyyah (politik pembuatan perundang-

undangan) 

b) Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (politik hukum) 

c) Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (politik peradilan) 

d) Siyasah Maliyah Syar’iyyah (politik ekonomi dan moneter) 

e) Siyasah Idariyah Syar’iyyah (politik administrasi negara) 

f) Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah/Siyasah Dawliyah (politik hubungan 

internasional 

g) Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanan perundang-

undangan 

h) Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).50 

Al- Mawardi memberikan pembidangan fiqh siyasah ke dalam lima bidang 

yaitu: 

a) Siyasah Dusturiyah (siyasah perundang-undangan) 

b) Siyasah Maliyah (siyasah keuangan) 

c) Siyasah Qadhaiyyah (siyasah peradilan) 

d) Siyasah Harbiyah (siyasah peperangan) 

e) Siyasah Iradiyah (siyasah Administrasi) 

Sementara Abdul Wahab Khallaf membaginya kepada tiga bagian: 

a) Siyasah Dusturiyah  

b) Siyasah Kharijiyah (siyasah hubungan luar negeri) 

c) Siyasah Maliyah51 

 

50A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu 

Syari’ah (Cet.I; Jakarta: Preanda Media,2003), h.47-48. 
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Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai 

pembidangan yang telah selesai. Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan 

berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia yang membutuhkan 

pengaturan siyasah. Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang 

menuntut pengaturan siyasah dibedakan: 

a) Fiqh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antar warga negara 

dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga 

negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. 

b) Fiqh siyasah dawliyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara 

dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara 

dan lembaga negara dari negara lain. 

c) Fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan 

pengeluaran uang milik negara.52 

3. Konsep Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) 

Secara etimologi Siyasah Maliyah berasal dari kata maala – yamiilu – 

mailun (cenderung, condong). Dimaknai demikian karena salah satu sifat harta 

ialah dapat memberikan kecenderungan, dan kecondongan seseorang untuk 

menguasai, memiliki, dan mencintainya.53sedangkan secara terminologi Siyasah 

Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan 

yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan 

menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah 

 

51Usman Jafar dan Misbahuddin, Fiqh Siyasah: Telaah atas Ajaran, Sejarah dan 

Pemikiran Ketatanegaraan Islam, h.50. 

 
52A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu 

Syari’ah, h.48. 

53https://ceramahmotivasi.com/2016/11/siyasah-maliyah-ekonomi/diakses pada 4 Oktober 

2022. 

https://ceramahmotivasi.com/2016/11/siyasah-maliyah-ekonomi/
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adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang 

milik Negara.54 

Ada juga yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan 

bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah 

kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan 

ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan 

nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.55 

Kebijakan dalam Siyasah Maliyah berorientasi untuk mengatur hak hak 

orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan 

peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara 

Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, Baitul mal dan 

sebagainya. Di dalam Siyasah Maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk 

kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam 

Siyasah Maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, 

dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras 

untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk 

zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah 

mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah. Pengelolaan 

keuangan dikenal sejak jaman Nabi Muhammad saw sejak masa pemerintahan di 

madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan 

perang.56 

4. Kedudukan  Siyasah Syar’iyyah dalam Sistematika Hukum Islam  

 
54A. Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah, (Cet; Jakarta: Kencana, 2003), h.31. 

55Andri Nirwana AN, Fiqh Siyasah Maliyah, (Cet.1; Banda Aceh:SEARFIQH,2017),h. 2. 

56 Andri Nirwana AN, Fiqh Siyasah Maliyah, h.4. 
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Sebelum membahas tentang kedudukan fiqh siyasah/Siyasah Syar’iyyah  

di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam 

secara umum. Setelah diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah 

dipahami kedudukan fiqh siyasah/Siyasah Syar’iyyah di dalam sistematika hukum 

Islam. Secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu 

hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhannya (ibadah) dan hukum 

yang mengatur hubungan antara sesame manusia dalam masalah-masalah 

keduniaan secara umum (muamalah). Bagian pertama mencakup antara lain 

peraturaan-peraturan tentang shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun yang kedua 

dapat dipecah- pecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang terpenting diantaranya 

muamalah (secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti 

jual beli, perjanjian dan utang piutang), jinayah (pidana) dan hukum perkawinan 

(munakahat).57 

fiqh siyasah/Siyasah Syar’iyyah memegang peranan dan kedudukan 

penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam 

fiqh siyasahlah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku 

secara efektif dalam masyarakat Islam tanpa keberadaan negara dan 

pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit terjamin 

keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur 

tangan siyasah. Tetapi urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam 

membutuhkan  fiqh siyasah/Siyasah Syar’iyyah  .58 

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat 

maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-nisa 4:59  

 

57 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.9. 

58 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h.11. 
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وَأوُلِ  سُولَ  الرَّ وَأطَِيعوُا   َ اللََّّ أطَِيعوُا  آمَنوُا  الَّذِينَ  فإَنِ  ياَأيَُّهَا  مِنكُمأْۖ  رِ  مَأ الْأ ي 

مِ   وَالأيَوأ  ِ باِللََّّ مِنوُنَ  تؤُأ كُنتمُأ  إِن  سُولِ  وَالرَّ  ِ إلِىَ اللََّّ فرَُدُّوهُ  ءٍ  شَيأ فيِ  تمُأ  تنَاَزَعأ

سَنُ تأَأوِيلًا    لِكَ خَيأرٌ وَأحَأ خِرِْۖ ذََٰ  الْأ

Terjemahnya: 

” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”59 

Dalam QS An-nisa 4:59 menjelaskan agar mentaati allah, rasulullah dan 

ulil amri atau penguasa, atau orang yang memiliki wewenang, dalam konteks 

ketatanegaraan islam dijelaskan bahwa penguasa mengambil suatu kebijakan yang 

berdasarkan kemaslahatan rakyatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59Kementerian agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 

2014), h. 87. 
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D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan alur pikir yang dapat dijadikan pijakan 

ataupun acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus 

kepada “Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera 

Kabupaten Wajo (Telaah atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah 

Syar’iyyah) . 

 

Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 

Perspektif Fiqh Siyasah 

Terwujudnya Dana Desa yang 

transaparan, akuntabel, partisipatif, 

tertib dan disiplin 

Desa Pattirolokka 

Prinsip tauhid, Prinsip keadilan, 

Prinsip maslahat, prinsip 

keseimbangan 

Kemaslahatan Masyarakat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah 

ditentukan. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara lansung 

terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian ini menghimpun berbagai fakta 

yang ada di lapangan.1 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan 

format deskriptif kualitatif, sebagai sebuah pisau telaah sebuah kejadian, fenomena, 

dan keadaan sosial, serta gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kelompok 

masyarakat2, yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, dan  situasi 

fenomena realita sosial yang menjadi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor 

penelitian kualitatif digunakan sebagai langkah penilaian suatu penelitian yang 

hasil datanya bersifat deskripstif (kata-kata tertulis dari subjek yang diamati).3 

Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik terhadap 

suatu objek, kondisi, dan sistem pemikiran, yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, 

serta hubungan antara fenomena yang diteliti.4  

 

1Sugiyono, Memahami Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.  

2Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. IV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 121.  

3Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1996), h. 62.  

4Nurhidayat Muh.Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Makassar; Alauddin University 

Press, 2013), h. 37. 
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Penelitian kualitatif berdasarkan Lexy J. Moleong merupakan sebuah 

penelitian yang mempunyai tujuan guna memahami fenomena apa yang tengah 

dialami oleh subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, dan 

tindakan5. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan, menganalisis serta 

memaparkan Analis Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera 

Kabupaten Wajo (Telaah atas: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah 

Syar’iyyah)6   

2. Lokasi Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten 

Wajo. Peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Pattirolokka masih terdapat 

beberapa masalah dan kendala yang terjadi dalam program dana desa, baik itu pada 

isi kebijakannya maupun pada konteks implementasinya beberapa masalah yang 

menghambat isi kebijakan maupun konteks implementasinya seperti kenyataan 

yang terjadi di Desa Pattirolokka dari segi struktur pemerintahan Desa bisa 

dikatakan belum cukup ideal terbukti dari pelaksanaan proses penganggaran 

terdapat kewenangan yang tumpang tindih dan belum pernah diadakan penelitian 

yang menyinggung bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka. Lokasi 

penelitian juga didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat merasa perlu tahu 

tentang pengelolaan dana desa agar adanya kontrol, namun masyarakat cenderung 

tidak memahami bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa.. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologis Normatif, atau Syar’i adalah sebuah pendekatan yang 

memandang bahwa agama dari segi ajarannya yang pokok, yakni Al-

 
5Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta; Ar-Ruzz, 2016), h. 24.  

6 Burhan Bunging, Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 306.  
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Qur’an dan Hadis.7 Pendekatan Teologis Normatif berpatokan pada unsur-

unsur syar’i dari Al-Qur’an dan hadis untuk dijadikan referensi yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis, pendekatan Yuridis Sosiologis adalah 

penelitian yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh 

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.8 

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum sekunder sebagai 

data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan 

atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan 

penelitian hubungan (korelasi) antara gejala atau variabel, sebagai alat 

pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan 

wawancara.9 

Pendekatan Yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan 

melihat penerapan hukum (Das Sein), dalam hal ini Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peneliti memilih jenis penelitian 

hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara hukum yang 

dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das sein) di Desa 

Pattirolokka. 

 

 

 

 

7Abdul Wahid Haddade, “Menakar Fatwa Keagamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa 

Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012)”, Laporan 

Hasil Penelitian (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2013), h. 37. 

8 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet III; Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, Press,2005), h.51 

9 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,2012), h. 34 
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C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Karena 

sifatnya adalah kajian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 jenis data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui teknik 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara intensif terhadap objek yang dieliti. Data Primer adalah data yang diperoleh 

lansung dari sumber pertama.10 Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 

Pemerintah Desa, Anggota BPD dan tokoh masyarakat di Desa Pattirolokka. Untuk 

lebih  jelasnya dilihat pada tabel informan di bawah ini 

 Tabel 3.1 

No Narasumber Jumlah Informan 

1. Pemerintah Desa 2 

2. BPD 1 

3 Tokoh Masyarakat  3 

 Jumlah 6 

 

2. Data sekunder  

   Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak lansung melalui 

berbagai media perantara.11 Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan 

cepat karena sudah tersedia, misalnya di Perpustakaan.12 Data sekunder juga dapat 

 
10 Amiruddin dan Zainal Asikij.t.t. Pengantar Metode Peneltian Hukum, h. 30. 

11 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h. 138.  

12 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Cet. I; Yogyakarta: 

C.V Andi Offset, 2006), h. 11. 
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diperoleh dari sumber-sumber yang mendukung seperti dokumentasi, arsip desa, 

catatan pribadi, buku-buku, laporan ilmiah dan referensi yang berkaitan dengan 

penelitian.  

3. Data tersier 

Data tersier menurut Soejono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga 

yaitu: Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber 

data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus 

dan ensiklopedia.13 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi 

wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan konsep tersebut, metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti, untuk mengobservasi perilaku dan 

partisipan dengan cara terlibat lansung dalam aktivitas mereka14. Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.15 Mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap, yang disebut 

 
13 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. I; Jakarta: t.t, 1984), h. 12.  

14 John W. Creswell, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 24.  

15 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 166. 



57 

 

pengamatan lansung,16 maka sangat diperlukan kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata.17  

Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi objek-objek yang lain. 

Dari segi prosesnya, obeservasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan 

(peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang diamati), dan observasi non partisipan 

(tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen). Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi non partisipan dalam artian 

peneliti mengamati masyarakat dengan memperhatikan segala hal yang erat 

kaitannya dengan pengelolaan dana desa. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara lansung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden untuk 

dicatat atau direkam18,yang bertujuan untuk mendapatkan suatu 

informasi.19Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu20. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “Open ended” 

(wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja), dan 

mengarah pada pendalaman informasi.  

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya. 

Narasumber yang berperan dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa, Anggota 

 
16 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 162.  

17 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 

2007), h. 118.  

18 Irawan Soehartno, Metode Penelitian Sosial (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 68. 

19 Masri Singrimbun dan Sofyan Effendy, Metode Penelitian Survei Jakarta: LP3ES, 1989), 

h. 192. 

20 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi, h. 58.  
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BPD, tokoh masyarakat yang mengetahui secara detail mengenai pengelolaan dana 

desa di Desa Pattirolokka.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan transkrip, buku, dokumen,21 

dan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk laporan. Teknik 

dokumentasi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan teknik data 

lainnya. Tidak semua kondisi dan kejadian pada masa tertentu terekam secara 

indrawi dan seluruhnya mampu tersimpan dalam memori setiap orang.22 Metode ini 

digunakan dalam mencari referensi tambahan untuk menguatkan hasil 

kajian.23Dokumentasi berupa foto yang diperoleh secara langsung untuk 

mengumpulkan bukti-bukti atau data berhubungan dengan masalah yang diteliti. 24 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.25 Instrumen penelitian 

yang baik akan menghasilkan data yang valid. Penulis adalah instrumen utama 

dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan.26 

Instrumen lain yang digunakan adalah : 

 
21 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 131.  

22 Ahmadin, Penelitian Sosial (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 108.  

23 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.361.  

24 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.  

25 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 74. 

26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 305.  
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1. Pedoman wawancara, adalah daftar pertanyaan yang menjadi alat 

pengarah dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada saat tanya 

jawab atau dialog lansung.  

2. Alat tulis menulis, digunakan dalam proses penelitian yang berfungsi 

dalam mempermudah proses pengumpulan data dalam bentuk tulisan 

untuk diolah lebih lanjut.  

3. Rekaman melalui handphone (Recording), berfungsi untuk merekam 

semua percakapan atau pembicaraan dengan informan dan kamera untuk 

mengambil gambar di lapangan pada saat wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah bagian yang penting dalam penelitian, dengan 

analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah.27 Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan28. Dalam teknik 

analisis data, terdapat tiga komponen utama antara lain : 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan 

dan pemetaan (persamaan dan perbedaan)29 dari data yang diperoleh di lapangan. 

Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah 

dikumpulkan. Dengan demikian reduksi data dapat diartikan suatu bentuk analisis 

yang menanjamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan menstrukturkan data 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data kualitatif dapat 

 
27 Moh.Nazir, Metode Penelitian, h. 346. 

28 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104. 

29 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Makassar: 

Shofia, 2016), h. 72.  
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disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yaitu melalui seleksi 

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat.   

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu 

kesimpulan dari  penelitian yang akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan 

kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, dan tabel. 

Informasi berupa data yang peneliti dapatkan dari Dusun Tampaning Kabupaten 

Soppeng, untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut pada tahap 

selanjutnya. 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

 Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian, sehingga 

kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

sehingga hasil penelitian dapat dipercaya,30 sehingga menghasilkan jawaban atas 

penelitian berdasarkan hasil analisi data. Dengan demikian, analisis pengolahan 

data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil interview secara 

mendalam, kemudian mereduksi data dalam hal ini peneliti memilah data yang 

mana dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Setelah itu peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan 

implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini.  

F. Pengujian Keabsahan Data  

 Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta 

menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat 

kualitas dan kepercayaan yang tinggi, sehingga perlu melewati pengujian data 

sesuai dengan prosedur sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan penelitian yang 

baru atau memproduksi temuan baru. 

 
30 H.B Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta, 2006, h. 113-116. 
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 Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat maka dalam penelitian ini harus 

didukung dengan data yang tepat. Derajat kepercayaan akan menggambarkan 

kesesuaian penelitian dengan konsep yang benar, sesuai dengan sasaran penelitian. 

Informasi yang diperoleh perlu diteliti kebenarannya dengan melakukan berbagai 

macam perbandingan yang diperoleh dari sumber yang lain. 

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara 

sumber, teori, maupun metode atau teknik penelitian. Triangulasi terbagi menjadi 

tiga yaitu: triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori.31 

1. Triangulasi sumber data, yaitu teknik pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber.  

2. Triangulasi teknik atau metode yaitu teknik yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, 

yang digunakan dalam penelitian, misalnya membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data 

dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi.32 

3. Triangulasi Teori, yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait 

secara lansung dengan data penelitian. Teori ini berasumsi bahwa jika 

analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan 

yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau 

penjelasan pembanding atau penyaring.33 

 
31 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2006). 

32 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015).  

33 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif.  
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Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian 

sesuai dengan apa yang ada dilapangan, dan memenuhi standar objektifitas, 

sehingga kesahihahan data menjadi standar kebenaran suatu data hasil penelitian 

yang menekankan pada data atau informasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Wajo  

a. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah  

Kabupaten Wajo adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 

Selatan dengan Ibu kota kabupatennya adalah Kota Sengkang dan terletak dibagian 

tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota 

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas 2.506,19 km2 atau 4,01% dari luas 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3° 39' → 4° 16' LS dan 119° 

53' → 120° 27' BT yang berbatasan :1 

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Wajo 

Wilayah Pembatasan 

Utara Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 

Timur Teluk Bone  

Selatan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 

Barat Kabupaten Sidrap  

Sumber Data; profil Kabupaten Wajo 2018 sampai 2020 

b. Demografis  

Jumlah penduduk dalam periode 5 tahun terakhir memperlihatkan adanya 

kecendrungan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk 

pertahun rata-rata 0,88%. hal itu dapat di lihat pada akhir 2004 tedapat 367.498 jiwa 

dan menjadi sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021. Persebaran 

penduduk jumlah penduduk yang sebanyak itu tersebar pada 14 Kecamatan atau 

128 desa dan 48 kelurahan; dengan kepadatan penduduk perkilo meter persegi 

 
1 diakses pada Senin, 18 Oktober 2022  https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografi  
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sekitar 152 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Wajo dengan 

rincian sebagai berikut:2 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Wajo  

Kecamatan 2018 2019 2020 

Sabbangparu 26.294 26.326 24.365 

Tempe 65.914 66.461 64.320 

Pammana 31.821 31.860 30.712 

Bola 19.768 19.792 19.435 

Takkalalla 21.019 21.044 19.981 

Sjoanging 19.047 19.070 17.525 

Penrang 15.837 15.856 14.799 

Majauleng 31.823 31.862 30.713 

Tanasitolo 40.035 40.081 39.324 

Belawa 32.554 32.594 30.153 

Maniangpajo 16.328 16.348 15.762 

Gilireng 11.410 11.444 10.875 

Keera 22.464 22.529 20.237 

Pitumpanua 42.496 42.547 40.878 

Kabupaten wajo 396.810 397.814 379.079 

 Sumber Data: profil Kabupetn Wajo 2018 sampai 2020 

c. Topografi  

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Wajo terletak di tengah-tengah 

Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan fotografi Sulawesi yang dibagi 3 (tiga) 

Zona Utara, Tengah dan Selatan, maka Kabupaten Wajo terletak pada zone tengah 

yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan 

terakhir merupakan selat.3 

 

 

 

 
2 Kabupaten Wajo Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistics Wajo 

Regency. 2021.   

3 Kabupaten Wajo Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistics Wajo 

Regency. 2021.   
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Tabel 4.3 Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan 

Kecamatan Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl ) 

Sabbangparu 29 

Tempe 30 

Pammana 35 

Bola 2 

Takkalalla 28 

Sajoanging 6 

Penrang 25 

Majauleng 78 

Tanasitolo 19 

Belawa 16 

Maniangpajo 37 

Gilireng 44 

Sumber Data: Badan pusat statistik Kabupaten Wajo Tahun 2018 sampai 2020 

Menurut Iklim, Kabupaten Wajo tergolong beriklim tropis yang termasuk 

tipe B dengan 29°C-31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. Daerah ini tahunnya 

berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu bulan April sampai 

dengan bulan Juli, dan bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, curah hujan 

rata-rata 8.000 mm dengan 120 hari hujan.4  

d. Tanah dan Geologi  

Menurut peta geologi Indonesia, Kabupaten Wajo terdiri 3 (tiga) jenis 

batuan yaitu batuan vulkanik, sedimen, dan batuan pluton. Menurut peta eksplorasi 

Sulawesi Selatan, jenis tanah Kabupaten Wajo terdiri dari:5 

• Alluvial: Jenis tanah ini tersebar di seluruh kecamatan.  

• Clay: Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Pammana dan Takkalalla.  

• Podsolik: Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Maniangpajo, 

Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa, Pitumpanua.  

 
4 Kabupaten Wajo Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistics Wajo 

Regency. 2021.   

5 Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2022 https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografi   
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• Mediteran: Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Tanasitolo, 

Maniangpajo, Pammana, dan Belawa.  

• Grumosal: Jenis tanah ini terdapat di kecamatan sabbangparu dan 

Pammana. 

Karakteristik lahan dan potensi wilayah Kabupaten Wajo yang di 

dalam Khasanah Lontara Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring 

dengan posisi yang dikatakan "Mangkulungung ribulue Massulappe 

Ripottanange Mattodang Ritasi/Tapparenge" yang artinya Kabupaten 

Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yaitu:  

Tanah berbukit yang berjejer dari Selatan Kecamatan Tempe ke Utara 

semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan 

Pitumpanua yang merupakan wilayah pembangunan hutan dan tanaman industri, 

perkebunan coklat, cengkeh, jambu mete serta pengembangan ternak  

Tanah dataran rendah yang merupakan lokasi hamparan sawah dan 

perkebunan/tegalan pada wilayah bagian Timur, Selatan, Tengah, dan Barat. Danau 

Tepe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir atau 

Teluk Bone di sebelah Timur merupakan potensi untuk pengembangan perikanan 

dan budidaya tambak.  

Potensi sumber daya air yang cukup besar, baik air tanah maupun air 

permukaan yang terdapat di danau dan sungai-sungai yang ada seperti Sungai Bila, 

Sungai WalanaE, Sungai CenranaE, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, san Sungai Awo 

merupakan potensi yang dapat dan akan dimanfaatkan untuk pengairan dan 

penyediaan air bersih. 
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2. Profil Kecamatan Keera 

 

 

Gambar 4. 1 Letak Kecamatan KEERA 

       Sumber Data : Profil Kecamatan Keera Tahun 2018 sampai 2020 

a. Sejarah Kecamatan Keera 

Asal kata “KEERA” berasal Dari burung kakak tua (CAKKELLE) yang 

berbunyi KEAAA disitulah asal mulanya lahir KEERA. Pada jaman dahulu, keera 

ini adalah suatu kerajaan kecil setelah Indonesia merdeka, desa keera ini 

mempunyai lokasi yang cukup luas. Oleh karena itu perlu diadakan pemekaran 

dengan alasan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mempercepat 

pelayanan masyarakat maka diadakanlah pemekaran yang awalnya Kecamatan 

merupakan Kecamatan Perwakilan hasil pemekaran Kecamatan Pitumpanua pada 

tahun 1995 dan didefinitifkan pada tahun 1999. 

b. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah 
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Kecamatan Keera adalah sebuah kecamatan yang terdapat di kabupaten 

wajo Proinsi Sulawesi selatan. Dengan luas wilayah 368,36 km2 keera merupakan 

wilayah yang memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis 

yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, serta kerentanan 

wilayah terhadap bencana. 

Tabel 4.4 Batas Wilayah Kecamatan Keera 

Wilayah Perbatasan 

Utara Kecamatan Pitumpanua 

Timur Teluk Bone 

Selatan Kecamatan Sajoanging 

Barat Kecamatan gilireng / kabupaten sidrap 

Sumber Data : Profil Kecamatan Keera Tahun 2018 sampai 2020 

kecamatan keera terletak +250 km dari Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi 

Selatan dan 60 km dari Kota Sengkang. Ada beberapa data/informasi di kecamatan 

keera yang tergolong sangat strategis, 30% merupakan dataran tinggi, 15% berupa 

pesisir pantai dan sisannya merupakan dataran rendah terdiri dari 4 dimensi 

menguntungkan antara lain dimensi pegunungan (perkebunan), dimensi daratan 

(persawahan), dimensi laut (perikanan), dan dimensi jasa dan perekonomian. 

Kecamatan Keera mempunya 9 desa dan 1 Kelurahan dengan luas wilayahnya , 

antara lain:6 

Tabel 4.5 Luas wilayah Desa dan kelurahan di Kecamatan keera 

Kelurahan / Desa Luas Wilayahnnya 

Kelurahan ballere 31,04 

Desa pattirolokka 45,16 

Desa lalliseng 45,16 

Desa inrello 62,50 

Desa keera 23,15 

 
6 https://imransinatra.wordpress.com/2013/07/21/profil-kecamatan-keera/ diakses pada 

tanggal 18 November 2022 Pukul 22.18 WITA. 



69 
 

 
 

Desa ciromanie 30,23 

Desa labawang 12,05 

Desa paojepe 41,66 

Desa awota 37,15 

Desa awo 40,25 

Sumber Data : Profil Kecamatan Keera Tahun 2018 sampai 2020 

c. Visi dan misi kecamatan keera 

1. Visi 

Terwujudnya masyarakat kecamatan Keera yang produktif, mandiri, 

berkeadilan, aman dan tertib, serta sehat jasmani dan rohani. 

2. Misi 

Terwujudnya masyarakat kecamatan Keera yang sejahtera dan 
demokratis. 
 

d. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Keera  

Yang terdiri atas nama-nama anggota dimana ada kerja sama dan tujuan 

yang ingin dicapai bersama: 

Tabel 4.6 Struktur organisasi kantor kecamatan keera 

Nama Jabatan 

Drs.Alvian jaya Camat 

Muhammad asri,S.Sos,M.Si Sekertaris camat 

Idham khalik,S.sos Kasubag perencancaan dan keuangan 

Wahyuddin, S.E Kasubag umum dan kepegawaian 

Nilawati, S.P Kepala seksi tata pemerintahan 

Muh.Nasir S.P Kepala seksi perekonomian dan 

pembangunan 

Besse Amirah, S.sos Kepala seksi kementriaan sosial 

Rahmawati, S.E Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan 

desa/kelurahan 

Muhammad Suaib S.IP Kepala seksi ketentraman,ketertiban,umum 

dan perlindungan masyarakat 

Sumber data : profil kecamatan keera Tahun 2018 sampai 2020 
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3. Profil Desa Pattirolokka 

a. Sejarah Desa 

 Sejarah atau Legenda Desa Pattirolokka berawal dari Pemerintahan Arung 

Lalliseng yang merintis Permukiman bersama masyarakat dan kemudian 

dilanjutkan oleh Sulewatang Keera. nama dan asal mula disebut “Pattirolokka”, 

Pada pemerintahan Arung (raja) Lalliseng, pada suatu tempat Arung Lalliseng 

beristirahat dan “Mattiro” (memandang) pada kebun Pisang “Lokka” yang 

berjejeran tumbuh sangat subur, sehingga Arung menamakan tempat berdirinya itu 

sebagai “Pattirolokka”. Kemudian Kecamatan Pitumpanua pada tahun 1995 

terjadi dan dilakukan Pemekaran Desa Lalliseng menjadi 2 (dua) yaitu : 

1) Desa Lalliseng sebagai desa induk dan 

2) Desa Pattirolokka sebagai desa hasil Pemekaran 

Kemudian setelah terjadi pemekaran Desa, maka nama Pattirolokka diabadikan jadi 

Nama Desa yang baru yaitu Desa Pattirolokka. Pada tahun sebelumnya, 1994, 

sebagai desa persiapan saat itu, Desa Persiapan Pattirolokka dipimpin oleh 

Tajuddin, BA, salah seorang PNS dan staf di Kantor Camat Pitumpanua (kecamatan 

induk). Akhirnya pada tahun 1996, Pattirolokka didefinitifkan menjadi Desa 

Pattirolokka. Dengan demikian diadalakanlah Pemilihan Kepala Desa I (Pilkades 

I). 

 Pada Pilkades I terpilih H. Ambo Dalle (1996-2002). Kepala Dusun pada 

saat tersebut adalah H.M. Darwis (Dusun Pattirolokka) dan Ambo Laba (Dusun 

Langkenna). Jumlah dusun sejak saat itu bertahan hingga kini. 

  Pada tahun 1998, Kecamatan Pitumpanua dimekarkan dan terbentuklah 

Kecamatan Keera di mana Desa Pattirolokka bergabung. Pada tahun 2003, Pilkades 

II dilaksanakan dan terpilihlah Arifuddin untuk memerintah Pattirolokka dari 2003 

hingga 2008. 
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 Pilkades III diadakan pada tanggal 29 Mei 2008 dan Abdul Rahman terpilih 

sebagai kepala desa untuk periode 2008-2014. Demi menunggu Pilkades Serentak 

2015, Camat Keera Drs. Andi Pameneri, M.Si diangkat sebagai Pelaksana Tugas 

Kades (2014-2015). 

       Pilkades IV diadakan pada tanggal 30 April 2015 dan petahana (incumbent) 

Abdul Rahman kembali terpilih (oppo’). Seharusnya Abdul Rahman menjabat 

hingga tahun 2021, namun dengan adanya sesuatu dan lain hal, beliau harus 

berhenti di tengah jalan pada tahun 2016 dan hanya memerintah Pattirolokka dalam 

kurung 2015-2016 dan dilanjutkan oleh Camat Keera berikutnya, Andi Muhammad 

Al-Fati, S.Sos, M.Si, sebagai Pelaksana Tugas (2016-2018). Kepemimpinan 

dilanjutkan oleh Muhammad Suaib, S.IP (2018-2019), salah seorang staf di Kantor 

Camat Keera sebagai Pelaksana Tugas, hingga akhirnya dilaksanakan Pilkades V. 

  Wahyuddin terpilih sebagai Kepala Desa pada tahun 2019 dan memimpin 

hingga kini. Pilkades ini dilaksanakan pada tangal 4 Desember 2019. Wahyuddin 

berhasil mengungguli Marsuki dan Drs. Andi Makkasau, M.Si.7 

Tabel 4.7 Sejarah Pemerintahan Desa 

Nama-Nama Kepala Desa 

Sejak  Berdirinya Desa Pattirolokka 

No. Periode 

Pemerintahan 

Nama Kepala Desa Keterangan 

1. 1994-1996 Tajuddin, BA Pelaksana Tugas (Staf 

Kecamatan 

Pitumpanua) 

2. 1996-2002 H. Ambo Dalle Kades I 

3. 2003-2008 Arifuddin Kades II 

4. 2008-2014 Abdul Rahman Kades III 

5. 2014-2015 Drs. Andi Pameneri, 

M.Si. 

Pelaksana Tugas 

(Camat Keera) 

6. 2015-2016 Abdul Rahman Kades IV 

7. 2016-2018 Andi Muhammad Al-

Fatih, S.IP., M.Si. 

Pelaksana Tugas 

(Camat Keera) 

 
7 RPJMDes Desa Pattirolokka Tahun 2019-2025 



72 
 

 
 

8. 2018-2019 Muhammad Suaib, 

S.IP. 

Pelaksana Tugas (Staf 

Kecamatan Keera) 

9. 2019-kini Wahyuddin Kades V 

Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

Tabel 4. 8 Sejarah kejadian di Desa 

TAHUN KEJADIAN YANG BAIK 

KEJADIAN 

YANG 

BURUK 

1994-

1995 

Berdirinya Desa Persiapan Pattirolokka Kec. 

Pitumpanua, Hasil pemekaran dari Desa 

Lalliseng.  Desa Persiapan Pattirolokka 

dipimpin oleh Tajuddin, BA. Wilayah 

Pattirolokka terbagi 2 (dua) dusun yaitu 

Dusun Pattirolokka dan Dusun Langkenna. 

 

1996-

2002 

Pattirolokka menjadi definitive dan diadakan 

Pemilihan Kepala Desa I, terpilih H. Ambo 

Dalle (1996-2002) 

 

1997-

1998 

Penetapan Lokasi Kantor Desa  Pemb. 

Gedung Baruga KB (97), Pemb. Gedung 

Pertemuan (98), 

 

1998 

Pada 1998 Kecamatan Pitumpanua 

dimekarkan menjadi Kecamatan Keera 

selanjutnya Desa Pattirolokka masuk Wilayah 

Kecamatan Keera. 

 

2003-

2008 

Pada Tahun 2003 diadakan Pemilihan Kepala 

Desa yang kedua kalinya, maka terpilih 

Arifuddin. (2003-2008), Pemilihan Kepala 
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Desa yang ketiga kalinya tanggal 29 Mei 2008 

dan terpilih Abdul Rahman. (2008-

2014),Pemilihan ke Empat kalinya, dan 

terpilih Abdul Rahman. (2015-2021). 

2005-

2010 

Mendapatkan Pendanaan PPK Fase II dan III 

–PNPM-MPd. Tahun 2005 s.d 2010 
 

2010 Program “Pansimas”   

2015 Pendanaan ADD dan Dana Desa  

Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

b. Visi Misi Desa Pattirolokka 

1) Visi Desa  

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih 

guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur. 

Sejahtera dan berakhlak” 

2) Misi desa   

a) Menyelenggarakan pemerintahan, yang bersih, amanah dan 

terbuka serta meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa 

guna terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

b) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan 

hasil bumi yaitu pertanian, tambak, budidya dan yang lainnya. 

c) Peningkatan kegiatan keagamaan bersama Remaja Mesjid, TPA 

dan Majelis Taklim. 

d) Optimalisasi kegiatan Pemuda dan Olahraga   
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c. Peta dan Kondisi Desa 

1) Peta Desa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Peta Desa Pattirolokka 

Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

2) Kondisi Desa        

                a.  Geografis 

Desa Pattirolokka merupakan salah satu desa dari 9 desa yang ada 

diwilayah Kecamatan Keera. terletak + 54 Km dari Ibukota Kabupaten Wajo, 

atau + 54  Km kearah Selatan dari Ibukota Kecamatan Keera dengan luas 

wilayah 45,16  Km2, dengan batas-batas sebagai berikut :  

➢ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Inrello 

➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barangmamase 

     Kec. Sajoanging 

➢ Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone  

➢ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lalliseng 

b. Iklim 
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Keadaan iklim di Desa Pattirolokka terdiri dari : Musim Hujan, kemarau 

dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Maret 

s/d September, musim kemarau antara bulan Oktober s/d Februari, sedangkan 

musin pancaroba antara bulan Maret s/d April, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yaitu Tadah hujan yang ada di Desa Pattirolokka.  

Tabel 4.9 Kondisi Geografis Desa Pattirolokka 

No. Kondisi Geografis Keterangan 

1. Tinggi tempat dari permukaan laut  -   meter 

2. Curah hujan rata-rata per tahun 250 - 300 mm 

3. Keadaan suhu rata-rata 22 - 24 C 

4. Dataran - H 

5. Perairan laut - Km 

6. Sawah tadah hujan + 800 H 

7. Sawah pasang surut - 

   Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

c.  Jumlah Penduduk 

Jumlah Penduduk  1673  Jiwa, Laki-laki =858, Perempuan = 815. Jumlah 

KK 530 Keluarga. 

                   Tabel 4.10  Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun /Lingkungan 

NO NAMA  DUSUN 
JUMLAH JIWA KEPALA 

KELUARGA L P TOTAL 

1. 

2. 

Dusun Pattirolokka 

Dusun Langkenna 

484 

375 

471 

342 

    956 

    717 

300 

230 
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Jumlah   1673 

 

    Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

d. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.11 Tingkat Pendidikan 

No

. 
Tingkat Pendidikan Total 

1 Pra Sekolah 123 

2 TK 43 

3 SD 164 

4 SLTP 51 

5 SLTA 23 

6 Diploma / Sarjana 13 

7 Putus Sekolah / Tidak Tamat 24 

            Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

e. Mata Pencaharian 

                        Tabel 4.12 Mata Pencaharian 

No

. 
Jenis Pekerjaan Total 

1 Petani 400 

2 Petani Tambak 92 

3 Nelayan 67 
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Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

f.  Pola Penggunaan Tanah 

Pola penggunaan tanah di Desa Pattirolokka umumnya digunakan sebagai 

lahan persawahan, perikanan  (air tawar, dll.) dan Empang sedangkan sisanya lebih 

banyak diperuntukka Tanah Kering dengan panen musiman, serta bangunan dan 

fasilitas-fasilitas lainnya. 

g. Kepemilikan Ternak 

Tabel 4.13 Kepemilikan Ternak  

No

. 
Jenis Ternak yang Dimiliki Total 

1 Ayam / Itik 765 ekor 

2 Kambing 27 ekor 

3 Sapi 53 kor 

Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

h. Sarana dan Prasarana Desa 

Tabel 4.14 Sarana dan Prasarana Desa 

4 PNS 4 

5 Buruh Tani / Tambak 23 

Kantor 

BPD 

Kantor 

Desa 

Pasar 

Desa 

Jalan 

Kecamatan 

Jalan 

Desa 
Poskesdes 

Masji

d 
Sekolah 

1 unit 1 unit - 7 Km 4 Km 1 unit 4 unit 4 unit 
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Sumber Data: RPJMDes Desa Pattirolokka Periode 2019-2025 

i. Kelembagaan Desa  

Berdasarkan hasil kajian kelembagaan (diagram Venn) di 2 dusun yang ada 

di Desa Pattirolokka, maka Daftar Kelembagaan yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintahan Desa 

2. BPD 

3. LPMD 

4. Badan Kerjasama Desa 

5. Imam 

6. Guru 

7. Majelis Ta’lim 

8. Remaja Mesjid 

9. PKK 

10. Kader Kesehatan 

11. Kelompok Pemuda/Olah Raga 

12. Karang Taruna 

13. Kelompok Tani/Gapoktan 

14. Kelompok Tani Rumput Laut 

15. Kelompok Tani Tambak 

16. Kelompok Ekonomi Perempuan/SPP8 

 

 

 

 

 

 
8RPJMDes Desa Pattirolokka Tahun 2019-2025 
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B. Konsep Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Dan Siyasah Syar’iyyah  

1. Konsep Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 

Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, 

pengelolaan keuangan desa mencakup yaitu perencanaan (penyusunan) anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDesa); pendapatan dan belanja; pengumpulan 

pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli 

desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintahan atasan, dan lain-lain: 

pembelanjaan atau alokasi. Pengelolaan dana desa sangat terkait dengan 

pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, untuk itu ada beberapa prinsip 

yang perlu diperhatikan. 9 

Pertama, pengelolaan dana desa bukan hanya menjadi kewenangan 

pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat, karena itu perlu 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa), masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan 

desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan. Kedua, 

dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan 

untuk gaji pamong, tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia (SDM) pamong desa. Ketiga, bidang-bidang 

kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu 

memperoleh dukungan dana yang cukup. Sebagai contoh adalah pembinaan muda-

mudi dan juga penanganan kenakalan remaja. Keuangan desa memiliki ruang 

 
9Betha Rahmasari, “Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari Undang-Undang Desa 

Menuju Masyarakat yang Mandiri”, Jurnal Lex Renaissance 5, No. 2 (2020): h. 487 
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lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan 

pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota. 

Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas 

SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa 

seyogyanya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas 

transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga 

mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif 

maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat 

belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan 

dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan 

desa yang di kelola dengan baik. 10, 

 Desa yang diberi kewenangan untuk mengelola dana desa untuk 

memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi bahwa 

keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin angggaran. 

a) Asas Transparan  

Asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam 

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, 

maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Transparansi berarti pemerintah desa 

mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau 

 
10Betha Rahmasari, “Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari Undang-Undang Desa 

Menuju Masyarakat yang Mandiri”, Jurnal Lex Renaissance 5, No. 2 (2020): h. 488 
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barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib 

menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Dengan 

keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat 

kepada pemerintah desa. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamatkan bahwa Badan Publik wajib 

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di 

bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan informasi 

publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban 

tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi 

dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien 

sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat 

pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak 

setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat 

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan 

negara.11 

Selain kewajiban tersebut, undang-undang tersebut juga mengamanatkan 

bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, 

yang meliputi informasi yang terkait dengan Badan Publik, informasi mengenai 

kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, 

dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling 

singkat enam bulan sekali. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik 

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 

 
11 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
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yang mudah dipahami, cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. 

b) Asas Akuntabel  

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

mengamanatkan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu 

dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima 

secara umum. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa 

barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar 

atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab 

secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. 

12Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Government berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai 

dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab 

mengelola organisasi. Akuntabilitas tidak jauh dari aspek transparansi, Pada 

dasarnya pembuatan laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan 

transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa 

keterbukaan Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan keuangan. 

c) Asas Partisipatif  

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat 

para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok 

marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.13 

 
12Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

13https://pusbimtekpalira.com/azas-dalam-pengelolaan-keuangan-desa/ diakses pada 

tanggal 19 oktober 2022. 

https://pusbimtekpalira.com/azas-dalam-pengelolaan-keuangan-desa/
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Asas Partisipatif merupakan salah satu metode yang efektif untuk menstimulan 

keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan yang diawali dengan 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dalam 

upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang dilakukan secara 

bersama-sama. Asas partisipatif artinya bahwa setiap anggota masyarakat didorong 

untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam 

pengelolaan APBDes, baik secara langsung maupun tidak langsung.Satu hal 

terpenting dalam menjamin hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat 

dalam proses pengambilan keputusan adalah adanya keinginan dari semua pihak, 

mulai dari tataran pemerintah pusat sampai ke desa, sehingga masyarakat itu sendiri 

mengedepankan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi 

dan dilestarikan. Dari tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah 

Desa dan lembaga-lembaga lain serta sebaliknya, diharapkan dapat meningkatnya 

peran masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes, meningkatkan 

kualitas dan kuantitas masukan, berupa kritik dan saran yang konstruktif guna untuk 

terwujudnya tata kelola yang baik (Good Government). 

d) Asas Tertib dan Disiplin  

 Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas 

penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini 

dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku.14Anggaran Keuangan Desa yang tertib dan 

disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus 

dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan percatatan atas penggunaannya yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan 

desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat 

 
14https://www.simpeldesa.com/blog/memahami-asas-pengelolaan-keuangan-desa/2198/ 

diakses pada tanggal 19 Oktober 2022. 
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hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang 

ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan 

profesionalitas pengelolaanya. 

2. Konsep Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyasah Syar’iyyah 

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hukum Islam mengemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan. 

Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan menurut 

syari’ah, yaitu: 

a) Prinsip Tauhid   

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. 

Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa 

kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip ini 

mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, 

yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya 

berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha 

Allah.15 Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Mulk/67: 15 

 

ٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ  زْقِه   هُوَ الَّذِيْ جَعلََ لكَُمُ الْْرَْضَ ذَلوُْلْا فَامْشُوْا فيِْ مَنَاكِبِهَا وَكُلوُْا مِنْ ر ِ

Terjemahnya : 

”Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah 

dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian 

 
15Mursal,“Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan 

Kesejahteraan Berkeadilan”,  Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, No.1 (2015): h. 76. 
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dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.”16 

 Prinsip tauhid merupakan pondasi paling utama yang menjadi penopang 

bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan 

dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku pengelola keuangan tidak 

mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan 

mengendalikan seorang muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi 

terhadap sesama manusia. Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur 

pencurian, penipuan terselubung.17 

b) Prinsip Keadilan  

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya 

dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu 

sesuai posisinya. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme 

perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada 

ayat-ayat Al-Qur’an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan 

hukum alam.18 

c) Prinsip Maslahat  

Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan 

manfaat yang berdimensi integral duniawai dan ukhrawi. Material dan spiritual, 

serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi 

dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan 

bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan 

pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi 

 
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99. 

17Mursal,“Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan 

Kesejahteraan Berkeadilan”,  Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, No.1 (2015): h. 77. 

18Mursal,“Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah:Alternatif Mewujudkan 

Kesejahteraan Berkeadilan”,  Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, No.1 (2015): h. 78. 
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kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang terdiri dari 

konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan 

keselamatan, harta benda, Rasionalitas. Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar 

manusia sehingga setiap kegiatan pengelolaan keuangan secara syariah harus 

memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara 

terintegrasi. 

d) Prinsip Keseimbangan (Tawazun) 

 Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. 

Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia menjadi tidak 

terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia, manusia melakukan amal shaleh unruk 

menuju kemenangan sejati dan abadi (falah). Konsep syariah menempatkan 

keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. 

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara 

lain meliputi:    

1. Pembangunan material dan spiritual 

2. Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil. 

3. Risk and Return. 

4. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.19 

Prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan 

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan 

tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kesejahteraan hidup di dunia 

(aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang 

pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu, serta 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Kondisi tersebut yang akan 

mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat 

 
19Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Cet.1;Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h.268. 
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yang berarti terpenuhinya kewajiban manusia sebagai wakil Allah SWT di dunia 

yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepadanya.20 

 Dalam mengelola keuangan secara syariah, tidak dapat terlepas dari 

hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam diyakini apabila 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjukNya akan mendatangkan 

kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Peran utama sistem keuangan 

adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil 

untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan yang 

berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan 

menandai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja 

para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi risiko, dan 

memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah 

kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, 

dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong 

pertumbuhan ekonomi.21 

Sistem keuangan Islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika 

tingkat pengembalian dalam sektor keuangan sebanding dengan yang ada dalam 

sektor riil. Di banyak negara Islam, defisit fiskal dibiayai lewat sistem perbankan. 

Untuk mengurangi biaya pendanaan ini, sistem finansial ditekan oleh batasan 

tingkat suku bunga bank yang dipertahankan secara artifisial. Dengan demikian, 

penekanan finansial merupakan bentuk perpajakan yang memberikan pemasukan 

 

20Darsono, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan 

ke Depan (Cet.1;Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.33. 

21Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik (Cet.2; Yogyakarta: Kencana, 

2015), h. 159. 
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substansi bagi pemerintah. Keterlibatan masif pemerintah dalam ekonomi membuat 

pengurangan pengeluaran mereka menjadi hal yang sulit.22 

C. Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka   

 Praktik penggunaan dana desa di Desa Pattirolokka melalui proses birokrasi 

yang panjang, mulanya dana desa ini diberikan pertama kali oleh pemerintah pusat 

pada tahun 2015. Dana Desa digunakan dan masuk ke dalam anggaran pendapatan 

dan belanja desa. Penggunaan dana desa di desa Pattirolokka kemudian digunakan 

untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan di pemerintahan desa. Berikut secara 

rinci terangkum dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 di 

Desa Pattirolokka dengan total Dana Desa  Rp. 870.672.170 diluar dari dana ADD 

( Alokasi Dana Desa),BHP (Bagi Hasil Pajak) dan PAD (Pendapatan Asli Desa)23 

DANA DESA 

Jenis Kegiatan Anggaran 

Bidang Pendidikan 5.400.000 

Bidang Kesehatan 43.180.000 

Pengerasan Jalan Desa 417.463.670 

Bidang Perhubungan dan Komunikasi 28.400.000 

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 15.670.500 

Bantuan Langsung Tunai  360.558.000 

TOTAL Rp. 870.672.170 

 

 

 

 

22Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik, h.160. 

23 Yuliana (Umur 35 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara,  di Kantor Desa Pattirolokka, 

tanggal 19 Oktober 2022. 
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Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pattirolokka 

1. Perencanaan 

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa 

dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, 

tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut 

bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam 

menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga 

rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) 

yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat 

setempat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyuddin Kepala Desa Pattirolokka 

bahwa:  

 
”Kami memberi tahu ke setiap kepala dusun di awal tahun untuk di adakannya 
musyawarah permasing-masing dusun untuk apa saja yang dibutuhkan 
masyarakat kemudian data diinput ada yang digunakan untuk pembangunan, 
pembinan dan pemberdayaan, setelah data di di input seluruhnya selanjutnya 
di adakan musywarah dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di ambil 
dengan segala prioritas yang di ambil dengan kebutuhan masyarakat dan desa. 
contohnya jalan- yang belum tersentuh. Dan kemudian dalam hal pembinaan 
berupa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal pertanian di 
rumuskan dengan rapat perwakilan masyarakat dan anggota BPD dan di 
dapatkan titik temu setelah di dapatkan titik temu di informasikan lagi kepada 
masyarakat,tetapi di Tahun 2022 Dana Desa digunakan minimal 40% Dana 
Desa untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19 dalam hal 
ini BLT (Bantuan Langsung Tunai) sesuai arahan presiden dengan persetujuan 
masyarakat sehingga pembangunan fisik dibatasi, namun seringkali dalam 
proses musyawarah kami mengundang seluruh komponen masyarakat untuk 
menghadiri acara namun biasanya masyarakat kurang yang hadir ”24 

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diatas 

asas transparansi, akuntabel, parsitipatif perencanaan pengelolaan desa berjalan 

dengan baik dimana pemerintah Desa Pattirolokka melibatkan masyarakat, 

perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa Pattirolokka melibatkan beberapa 

 

24Wahyuddin,(Umur 44 Tahun), Kepala Desa, Wawancara,  di Kantor Desa Pattirolokka, 

19 Oktober 2022. 
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unsur yang terkait dalam perencanaan yang akan di laksanakan di desa mulai dari 

kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah mulai dari pra pembangunan 

agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Namun mengenai 

tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

kegiatan Musrembang. Dalam proses Musrembang yang dilakukan, partisipasi 

lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir 

tergolong sedikit, ditambah kurangnya aspirasi yang mereka sampaikan pada saat 

Musrembang Desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai 

kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah. 

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Jamaluddin Masyarakat Desa 

Pattirolokka : 

 “Mengatakan bahwa kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan 
apa itu perencanaan untuk membangun desa, dtambah lagi pemerintah desa 
juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan 
sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena 
memang kami tidak tahu harus bicara apa.”25 
 

Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya 

sosialisasi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa, serta 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan 

dalam Pengeloalan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa 

Pattirolokka. walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Dana Desa 

yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dapat terselesaikan 

dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi 

masyarakat serta kurangnya  informasi dari pemerintah, maka dapat dikatakan 

bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan 

pembangunan di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera masih kurang baik. 

 

25Jamaluddin,(Umur 51 Tahun), Masyarakat Desa Pattirolokka, Wawancara, di Desa 

Pattirolokka, 19 Oktober 2022. 
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Tujuan pemerintah desa melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan 

sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat 

berjalan secara efektif dan efesien. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah Dusun 

(Musdus) merupakan tahapan awal pertama didalam menjalankan perencanaan 

untuk mendapatkan hasil efesien yang dilakukan kepala dusun dan masyarakat 

kemudian dilakukan musyawarah tingkat kedua yaitu musyawarah desa (Musdes) 

bersama perwakilan masyarakat untuk mendapatkan infomasi dari masyarakat hal-

hal apa saja yang dibutuhkan dan telah di musyawarahkan di dusun untuk 

mendapatkan kedepannya setelah itu dilakukan musyawarah ketiga yaitu 

musrenbang yang dilakukan kepala desa bersama dengan BPD dan perwakilan 

masyarakat untuk membahas dan membuat keputusan akhir oleh kesepakatan 

bersama . 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau 

pelaksanaan program, di Pattirolokka dalam pengelolaan Dana Desa dibentuk 

sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang 

dibiayai oleh Dana Desa. Pengelola terkait dengan Dana Desa ini dikelola oleh tim 

pelaksana Kegiatan atau TPK dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa 

sendiri. Baik TPK dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. TPK memiliki 

Pertama Musyawarah Dusun 

Kedua 

Musyawarah 

Desa (Musdes) 

Ketiga Musyawarah 

Rencana Pembangunan 

(Musrenbang) 
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tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang 

administrasi. 

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka 

berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuliana Sekretaris Desa Pattirolokka: 

“Dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pengerasan jalan desa 
dengan anggaran 417.463.670, Bidang Kesehatan dengan anggaran 
43.180.000, Bantuan Langsung Tunai dengan anggaran 360.558.000 dapat 
terselesaikan dengan baik namun dari beberapa kegiatan tersebut ada 
anggaran yang menjadi dana SILPA (sisa lebih anggaran) yang jumlah sekitar 
100.000.000 dikarenakan faktor cuaca sehingga kegiatan tersebut belum 
terlaksana”26 

 Berdasarkan hal tersebut dalam proses pelaksanan pengelolaan Dana Desa di 

Desa Pattirolokka terkait dengan pembangunan belum maksimal dilaksanakan  

karena  masih ada anggaran yang ber SILPA dengan jumlah tergolong banyak. 

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan dari APBDes sepenuhnya harus 

dilaksanakan oleh kepala desa dan tim pelaksana desa guna mendukung 

penyampaian informasi secara jelas maka disetiap kegiatan wajib dilengkapi 

dengan papan informasi dalam hal APBDes harus menjunjung tinggi asas 

partisipatif. 

 Berdasarkan  wawancara dengan Bapak Muslimin ketua BPD Dalam rangka 

menjamin asas keterbukaan pengelolaan APBDes 

 
“Saya mengadakan rapat antara BPD, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat 
untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDes sebagai ketua BPD saya 
telah mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa juga menerima dan 
menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi tersebut sudah 
sesuai dengan kebutuhan desa. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada 
pengawasan yang dilakukan oleh  masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim 
evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.” 27 
 
Hal ini dibenarkan dengan Sekertaris Desa ibu Yuliana bahwa,  

 

26 Yuliana (Umur 35 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara,  di Kantor Desa Pattirolokka, 

tanggal 19 Oktober 2022. 

27Muslimin (Umur 54 Tahun), Ketua BPD, Wawancara,  di  Desa Pattirolokka, tanggal 19 

Oktober 2022. 
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“Pengelolaan Dana Desa di Pattirolokka kecamatan Keera sudah diterima dan 
digunakan sesuai dengan prinsip prosedural, sesuai dengan aturan 
disesuaikan dengan kondisi desa asas transparasi melalui sistem pelaporan 
bulanan dan kita memasangnya dipapan informasi yang memuat seluruh 
rencana penggunaan anggaran yang dikelola aparat pemerintah. Ini  sangat 
diperlukan karena saya kewalahan dalam membuat laporan 
pertanggungjawaban ini secara rutin dan setiap bulan dilaporkan kepada 
kepala desa.” 28 

Hasil wawancara menunjukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa 

menunjukkan APBDes selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan oleh 

pengelola tingkat desa, terutama pada perkembangan kegiatan fisik dan 

penggunaan dana. walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan 

dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam 

meningkatkan pembangunan fisik di Desa Pattirolokka dapat dikatakan kurang 

efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya 

anggaran yang ber SILPA. 

3. Penatausahaan 

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang 

dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan 

penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung 

jawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa 

tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala 

pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan 

perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu 

Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat 

oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, 

 

28 Yuliana (Umur 35 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara,  di Kantor Desa Pattirolokka, 

tanggal 19 Oktober 2022. 
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menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung 

jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam 

rangka pelaksanaan APBDesa.29 

Bersadarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagian 

Ketiga Penatausahaan Pasal 35 bahwa penata usahaan dilakukan oleh Bendahara 

Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaraan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.30 

4. Pelaporan 

Setelah dilakukannya mulai dari perencanaan,pelaksanaan dan penatausahaan 

pastilah menghasilkan pelaporan kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan 

realisasi pelaksaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan yaitu laporan 

semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksaanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli 

tahun berjalan. Laporan semester tahun sebagaimana dimaksud disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pattirolokka bahwa:  

  

“Setelah perencanaan APBDesa selesai dibuat spanduk/pamplet berupa 

pemberitahuan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan akan 

dikerjakan berapa pengeluaran agar masyarakat mengetahui dan pelaporan 

kepada bupati dibuatnya Surat Pertangung Jawaban seperti aturan-aturan 

 
29Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Jurnal Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 

10, No. 1 (2017): h.14. 

30 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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berlaku dan diserahkan ke Kabupaten dan seterusnya yaitu ke inspktorat tim 

pengawas.”31 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Pattirolokka dilakukan secara 

transparansi mulai dari sebelum pembangunan sampai dengan hasil pembangunan, 

kemudian dalam setiap pencairan Dana Desa pemerintah Desa harus melampirkan 

buku laporan realisasi Dana Desa. Kemudian laporan realisasi Dana Desa juga 

dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),untuk 

disampaikan kepada Bupati. 

5. Pertanggungjawaban  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pattirolokka bahwa:  

 

 “Pertanggungjawaban yang kami lakukan dari pihak pemerintahan desa yaitu 

setelah menyelesaikan surat pertanggungjawaban ke Kabupten kemudian 

diteruskan kepada inspektorat untuk memeriksa hal-hal apa saja yang telah 

kami gunakan untuk dana desa mulai dari awal pemasukan dan pengeluaran 

yang kami lakukan oleh pemerintahan desa dan kami siap 

mempertanggungjawabkan kegiatan kami tersebut.”32 

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban pemerintahan Desa Pattirolokka terkait pengelolaan Dana 

Desa yaitu pemerintah Desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen rinci dan 

realisasi yang digunakan selama pengunaan Dana Desa. Kemudian dokumen-

dokumen yang telah dipersiapkan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota 

untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dikerjakan selama menggunakan 

Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: Proses Pengelolaan Dana Desa meliputi 

 
31Yuliana,(Umur 35 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara,  di Kantor Desa Pattirolokka, 

tanggal 19 Oktober 2022. 

32 Wawancara dengan Yuliana  Sekretaris Desa, di Kantor Desa Pattirolokka,  19 Oktober 

2022 
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Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 

Pengelolaan Dama Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pattirolokka 

Kecamatan Keera Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten 

Wajo pemerintah desa sudah menjalankanya dengan baik. mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangung jawaban pembangunan kepada 

masyarakat dan pemerintahan kabupaten Wajo. Pemerintahan Desa yang 

profesional efesien dan efektif, transparansi, serta bertanggung jawab, memajukan 

perekonomian masyarakat Desa dan ini sudah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semua yang diamanahkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangatlah sejalan dengan 

syariat Islam seperti yang dijelaskan di dalam siyasah syar’iyyah yakni 

mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, seperti yang tertuang di dalam al-

Qur’an QS. An- Nisa /4: 58 

 

َ يَأمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ اِلٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتمُْ   بَيْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا  ۞ اِنَّ اللّٰه

ا  َ كَانَ سَمِيْعااۢ بَصِيْرا ا يَعِظُكُمْ بِه  ٖۗ اِنَّ اللّٰه َ نِعِمَّ  بِالْعَدْلِ ٖۗ اِنَّ اللّٰه

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.”33 

Dalam hal ini jelas bahwasanya prinsip siyasah syar’iyyah dalam 

pemerintahan salah satunya kekuasaan sebagai amanah, dan berlaku adil yaitu 

kekuasaan harus dijalankan dengan amanah dalam konteks ini memberikan apa 

 
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 61. 
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yang menjadi hak rakyatnya dalam menjalankan pembangunan yang merata kepada 

seluruh warga desa Pattirolokka dalam bidang infrastruktur, pendidikan, budaya, 

kesehatan dan ekonomi. Sehingga, akan terciptanya kesejahteraaan kepada 

warganya. 

Menurut Imam Al-Mawardi, sesungguhnya (Pemimpin Negara) itu 

diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan 

mengatur dunia, pemberian pejabat Imamah (Kepemimpinan) kepada orang yang 

mampu menjalankan tugas imamah dikalangan umat islam adalah wajib 

berdasarkan ijma’ (consensus ulama) kendati Al-Ahkam menyimpang dari mereka, 

Apakah kewajiban pengangkatan pemimpin negara itu berdasarkan akal atas 

syariat? pengangkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan 

syariat. 34Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin 

terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang 

pemimpin. Seorang pemimpin hendak memiliki “Pengabdian yang sangat tinggi” 

dari pejabat atau pemimpin terhadap rakyat atau pihak yang dipimpin. Oleh 

karenanya, sangat tepat bila dikatakan bahwa dalam Islam, pemimpin/ pejabat 

berkedudukan sebagai khadimul ummah (pelayan umat) bukan sebagai 

sayyidulummah (tuan yang harus dilayani oleh umat). 

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan 

kepemimpinannya dengan baik,istilah pemimpin dalam al-Qur’an antara lain, 

adalah Ulil Amri.Sebagaimana sesuai dengan firman Allah QS. An- Nisa /4: 59 

 

سُوْلَ وَاوُلِى الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فَاِنْ تنََازَعْتُ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه مْ فِيْ شَيْءٍ فرَُدُّوْهُ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

سُوْلِ انِْ كُ  ِ وَالرَّ ࣖ الَِى اللّٰه احَْسَنُ تأَوِْيْلًا خِرِٖۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ ِ وَالْيَوْمِ الْْٰ  نْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ بِاللّٰه

Terjemahnya : 

 
34A. Malik Madaniy, Politik Berpayung Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 10. 
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 ”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika 
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 
dunia dan di akhirat).”35 

 Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat 

Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil amri 

adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu 

urusan atau tugas. Kepala Desa adalah pemimpin yang mempunyai kedudukan 

sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal ini membuat Kepala 

Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan 

kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang 

gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab 

melayani rakyat. Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam 

menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan 

pembangunan desa, Kepala Desa memiliki kedaulatan sebagai pemimpin desa yang 

bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai 

ujung tombak pembangunan. Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat 

penting, karena posisinya sebagai pemegang kekusaaan tertinggi di desa, yang 

berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung 

aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama 

dalam pembangunan itu sendiri.36 

 

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Pattirolokka 

 

35Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 

36J.Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran sejarah dan pemikiran (Jakarta:PT Raja 

grafindo Persada, 1997), h. 66. 
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Disahkannya UU Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kesempatan 

yang besar untuk mengurus tata pemerintahanya sendiri serta pelaksanaan  

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 

desa.selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelolah 

pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya 

pengelolahan keungan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran diterima oleh 

desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.Oleh Karena itu 

pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntanbilitas dalam pemerintahanya, 

dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat 

bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. 

Berdasarkan hasil wawancara  Bapak Abdul Rahman selaku tokoh 

masyarakat: 

 
 “Iye benar Kepala desa dan aparat desa lainya benar sudah melakukan 
kinerjanya dari awal melakukan permusyawarahan tingkat dusun sampai 
musrenbang dan informasi kegunaan Dana Desa disampaikan dengan baik 
dengan dibuatnya baliho informasi tentang kegunaan Dana Desa yang 
berada di kantor Desa yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan 
secara tahunan mengenai anggaran yang terealisasi dan anggaran yang ber 
SILPA”37 
 

dari hasil wawancara langsung dengan warga desa Pattirolokka diketahui 

bahwa pada tahap perencanaan anggaran dana desa, aparatur desa mengundang 

masyarakat dan tokoh adat serta pemuda dalam musrembang untuk membahas 

anggaran dana desa. Dalam perencanaan juga melibatkan lembaga-lembaga 

perwakilan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan tahap perencanaan anggaran dana 

desa disesuaikan dengan musim/cuaca yang sedang berlangsung, jika musim/cuaca 

hujan tidak dilaksanakan. Tahap perencanaan juga dihadiri oleh fasilitator 

kecamatan sehingga semua unsur yang terlibat dalam tahap perencanaan sudah 

 

37Abdul Rahman, (53 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Pattirolokka, 20 

Oktober 2022 
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terpenuhi. Dengan hasil wawancara yang diperoleh dari warga maka dapat 

diketahui bahwa asas transparansi sudah terpenuhi pada tahap perencanaan 

anggaran dana desa Pattirolokka meskipun belum maksimal. 

Berikut tabel realisasi anggaran Desa Pattirolokka Tahun 2022 

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan Dana secara 

keseluruhan Desa Pattirolokka sebesar Rp 1.494.448.149 yang dibelanjakan dalam 

lima bidang yakni bidang penyelenggara pemerintahan desa, bidang pembangunan 

desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan 

bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Dapat kita dari lima bidang 

terdapat dana bersilpa yakni bidang pembangunan desa sebesar Rp 111.753.000. ini 

menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terutama dalam 

bidang pembangunan belum maksimal dilakukan. 

Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktivitas pelaksanaan 

program yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattirolokka, maka hal ini tidak akan 

ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
LEBIH/(KURANG) 

(Rp)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 10.000.000Rp          10.000.000Rp                 -Rp                              

Pendapatan Transfer 1.484.448.819Rp    1.539.543.500Rp           55.094.681Rp           

Dana Desa 853.540.000Rp        853.540.000Rp               -Rp                              

Bagi Hasi Pajak dan Retribusi 51.770.519Rp          59.367.300Rp                 7.596.781Rp             

Alokasi Dana Desa 579.138.300Rp        626.636.200Rp               47.497.900Rp           

Pendapatan Lain-lain -Rp                              5.158.810Rp                    5.158.810Rp             

JUMLAH PENDAPATAN 1.494.448.819Rp    1.554.702.310Rp           60.253.491Rp           

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 572.164.427Rp        570.019.937Rp               2.144.490Rp             

BIDANG PEMBANGUNAN DESA 451.195.970Rp        339.442.470Rp               111.753.500Rp        

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 45.200.000Rp          45.200.000Rp                 -Rp                              

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 48.593.000Rp          26.500.000Rp                 22.093.000Rp           

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA 410.283.200Rp        360.558.000Rp               49.725.200Rp           

JUMLAH BELANJA 1.527.436.597Rp    1.341.720.407Rp           185.716.190Rp        

SURPLUS/(DEFISIT) (32.987.778) 212.981.903Rp               (245.969.681)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 82.987.778Rp          82.987.778Rp                 -Rp                              

Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000Rp          50.000.000Rp                 -Rp                              

PEMBIAYAAN NETTO 32.987.778Rp          32.987.778Rp                 -Rp                              

SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN -Rp                              245.969.681Rp               (245.969.681)

URAIAN
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terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa melaksanakan 

suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pattirolokka dalam 

meningkatkan kualitas dan pembangunan sebagai berikut: 

1.  Pembangunan Jalan Tani.  

Dalam wawancara dengan Bapak Hartawan, dikatakan bahwa:  

“Dengan adanya pembangunan jalan tani yang dilakukan Pemerintah Desa 
Pattirolokka diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di 
Desa Pattirolokka.” Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa 
Pattirolokka pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap 
masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan pemberdayaan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa Pattirolokka benar-benar dapat terasa 
manfaatnya”.38 

2. Pembangunan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat)  

Pembangunan jaringan air bersih berskala desa sudah terbangun, meskipun 

belum sepenuhnya, karena air bersih sangat di butuhkan warga desa Pattirolokka 

untuk kelangsungan hidup, seperti memasak air minum kini tidak lagi dengan air 

sungai. Program PANSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada 

warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di 

wilayah desa. Dengan PAMSIMAS, diharapkan mereka dapat mengakses 

pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan 

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dan tidak lagi kesulitan saat musim 

kemarau. 

 

3. Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 

38Hartawan, (40 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Pattirolokka, 20 Oktober 

2022 
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Dari segi pemberdayaan ekonomi Pemerintah Desa Pattirolokka 

mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan memberikan penyertaan 

modal ke Badan Usaha Milik Desa dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat 

positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, usaha dari Bumdes ini 

salah satunya adalah Simpan pinjam untuk masyarakat dan Bumdes Mart. 

4. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan 

Posyandu 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan 

bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi.  

Wawancara Bapak Wahyuddin, Kepala Desa Pattirolokka 

“Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah 
Desa Pattirolokka menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan 
masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di desa 
menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu 
pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program 
pemberdayaan kesehatan ini. Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) disetiap dusun, serta dibarengi dengan pemberdayaan 
para kader-kader Posyandu, Pemerintah Desa Pattirolokka sendiri berharap 
masyarakat pattirolokka terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan 
layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting 
mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita dan ini juga 
menjadi upaya pemerintah desa mencegah terjadinya stunting pada anak-
anak.”39 

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pattirolokka melakukan upaya 

terhadap kemajuan desa. Majunya suatu desa dapat dilihat dari pembangunan 

sarana prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu pembangunan 

 

39Wahyuddin,(Umur 44 Tahun), Kepala Desa, Wawancara,  di Kantor Desa Pattirolokka, 

19 Oktober 2022. 
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tidak terlepas dari perannya kepemimpinan kepala desa itu sendiri dalam 

menjalankan tanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya 

kepala desa  dan berkomunikasi terhadap masyarakat sehingga meningkatkan 

partisipasi masyarakat di desa Pattirolokka untuk ikut serta dalam kegiatan 

pembangunan,baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana 

dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga serta 

merawat pembangunan yang sudah dibangun dengan cara bersama-sama 

mengadakan gotong royong meskipun dalam prosesnya sering terjadi hambatan . 

Lanjut Wawancara dengan Bapak Hartawan selaku tokoh masyarakat:  
 
“Mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi kami selaku masyarakat 
mendapat kejelasan dan informasi yang jelas dari pemerintah desa mulai 
dari perencanaan dan kegunaan dana desa yang dipergunakan selama ini, 
kami masyarakat selalu di ajak untuk musyawarah mulai dari tingkat dusun 
dan sampai musrembang oleh dari itu kami mengetahui kegunaan dana desa 
digunakan untuk apa saja dan informasi selanjutnya kami dapat melihat dari 
baliho yang di pasang di kantor Desa. Namun kadang-kadang dalam proses 
pembangunan tahun ini saya lihat banyak terhambat ”40 
 

Berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tersebut lebih terarah, 

artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program 

pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar bersar kecilnya 

tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program 

pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.  

Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh 

tersedianya sumberdana keuangan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta 

dan respon masyarakat terhadap pembangunan yaitu partisipasi masyarakat. Maka 

untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

 

40Hartawan, (40 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Pattirolokka, 20 Oktober 

2022 
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pembangunan dibutuhkan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan 

diterima oleh masyarakat yang mampu mensinergikan tradisi sosial budaya dengan 

proses manajemen modern. Keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif 

masyarakat desa juga sangat dipengaruhi oleh peran Kepala Desa/Lurah sebagai 

pemimpin desa, di mana Kepala Desa harus mampu bersinergi, cakap, aspiratif, dan 

berwawasan ke depan menuju pembangunan desa yang lebih baik. Perlu diketahui 

bahwa kondisi  dan lingkungan kerja di mana Kepala Desa bekerja adalah berbeda-

beda, untuk itu pola kepemimpinannya pun dapat berbeda-beda pula. Pola 

kepemimpinan alternatif yang paling sesuai dan yang paling cocok akan 

mempunyai ciri atau karakter tersendiri, ada yang bersifat tegas, ada yang bersifat 

lembut, ada pula kombinasi (bersifat tegas diaman diperlukan dan bersifat lembut 

untuk hal-hal tertentu). Jadi, Kepala Desa sebagai kepemimpinan sangat 

menentukan, di mana semua harapan keberhasilan diarahkan kepadanya, demikian 

pula tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan Dana desa juga melekat erat pada 

Kepala Desa. 

Lanjut Wawancara dengan Awaluddin selaku tokoh pemuda : 

“Dalam setiap rapat musyawarah kami selalu diundang untuk mengikuti 
rapat kami juga diberi ruang untuk menyampaikan usulan-usulan 
pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa”41 

Dari pemaparan hasil wawancara diatas masyarakat mendapatkan haknya 

selaku masyarakat untuk melihat ketransparansian pemerintahan desa pattirolokka 

tersebut yang sudah sesuai dengan peraturan. Pemerintah Desa Pattirolokka 

melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pembangunan, sampai 

dengan penerimaan dan penyerahaan hasil pembangunan yang dilakukan 

pemerintahan Desa. Pemerintah Desa melakukan transparansi dengan musyawarah 

 

41Awalauddin, (26 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Pattirolokka, 20 

Oktober 2022 
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bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain untuk membahas pembangunan dan 

kegunaaan lainnya. 

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai 

tranparansi pemerintahan Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo 

sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik walaupun belum berjalan 

dengan 100% namun, transparansi sudah dilakukan 70% dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam kegiatan mulai dari musyawarah,perencanaan, pembangunan 

Desa sampai serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan. 

pemerintah Desa Pattirolokka melibatkan semua komponen desa termasuk 

masyarakat, akan tetapi masyarakat kurang peduli terhadap pengelolaan dana desa. 

Masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana desa kepada 

perangkat desa. Kurang partipasinya masyarakat terhadap perencanaan pengelolaan 

dana desa disebakan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai 

program dana desa, sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa 

tersebut. Selain itu faktor pendidikan masyarakat desa Pattirolokka yang masih 

rendah membuat masyarakat sulit untuk memahami perencanaan pengelolaan dana 

desa 

Pemerintah Desa Pattirolokka dalam memberikan informasi secara jelas 

kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah baik informasi 

mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih 

secara manual. Penyampaian informasi dilakukan secara terperinci agar papan 

informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar 

masyarakat mudah memahaminya. Namun, seharusnya dimasa modern ini Desa 

Pattirolokka belum menggunakan teknologi Pemerintahan Desa belum 

menyediakan website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada 
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masyarakat mengunakan website tersebut. Yang dimana masyarakat sekarang ini 

sudah mengunakan gadget untuk mencari informasi lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa 

berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintah Desa bahwa pengelolaan 

Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin angggaran. Pengelolaan dana desa secara 

Siyasah Syar’iyyah dimana dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu menanam 

sifat keterbukaan dan kejujuran. Islam memiliki beberapa prinsip terkait 

pengelolaan keuangan yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahat, 

prinsip keseimbangan. 

2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo 

pemerintah desa sudah menjalankanya dengan baik. mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangungjawaban pembangunan kepada 

masyarakat dan pemerintahan kabupaten Wajo. Pemerintahan Desa yang 

profesional efesien dan efektif, transparansi, serta bertanggung jawab, memajukan 

perekonomian masyarakat Desa dan ini sudah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semua yang diamanahkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangatlah sejalan dengan 

syariat Islam seperti yang dijelaskan di dalam siyasah syar’iyyah yakni 

mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. 

3. Masyarakat mendapatkan haknya selaku masyarakat untuk melihat 

ketransparansian pemerintahan desa pattirolokka terkait pengelolaan Dana Desa 

dan ini sudah sesuai dengan peraturan. Pemerintah Desa Pattirolokka melibatkan 
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masyarakat mulai dari proses perencanaan, pembangunan, sampai dengan 

penerimaan dan penyerahaan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintahan 

Desa. Pemerintahan Desa melakukan transparansi dengan musyawarah bersama 

masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain untuk membahas pembangunan dan 

kegunaaan lainnya. 

B. Implikasi Penelitian: 

1. Diharapkan Pemerintah Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo 

yang rata-rata beragama Islam atau seorang muslim perlunya memperhatikan 

aturan yang diberlakukan Agama dalam hal Pengelolaan Dana desa. 

2. Sosialisasi terkait pengelolaan Dana Desa masih tetap diperlukan oleh pemerintah 

juga masyarakat. Oleh karena itu pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan 

Dana Desa supaya terus melakukan pendampingan dan melakukan sosialisasi 

terkait pengelolaan Dana Desa. 

3. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan Dana Desa agar lebih memperhatikan 

peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Dana Desa. 

4. Diharapkan kepada pemerintahan Desa agar dapat mengunakan media-media 

sosial kedepannya seperti website desa, dengan harapan agar masyarakat 

kedepannya lebih memudahkan masyarakat mencari informasi mengenai desa. 
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