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ABSTRAK 

Nama : Nurindah 

Nim : 90400118115 

Judul : Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana 

Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Tengah 

Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Kaliang di Pinrang) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana desa di Desa Kaliang dan untuk mengetahui akuntabilitas dan 

transaparansi pengelolaan dana desa Kaliang dalam mewujudkan good financial 

governance di tengah pandemi covid-19.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliang Kabupaten Pinrang menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapaun sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui 

metode observasi, wawancara dengan informan, dan data sekunder yang diperoleh 

dari jurnal dan buku. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan tahapan 

mengumpulkan data, menyajikan data, analisis triangulasi data, dan penyimpulan 

akhir. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa 

Kaliang telah melaksanakan pengelolaan dana desa yang cukup baik dan 

mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Hal 

ini dapat dilihat dari kualiats kerja, produktifitas dalam pengelolaan dana, 

kedisiplinan pemerintah desa kaliang, dan kepuasan masyarakat atas kinerja 

pemerintah desa kaliang. Dalam hal ini mulai perencanaannya, pelaksanaan, 

hingga pertanggungjawabannya. Dimana  pemerintah desa Kaliang dalam 

perencanaannya menganggarkan dana penangananan covid seperti halnya 

pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan  melakukan penyaluran yang tepat 

sasaran untuk masyarakat yang terdampak covid serta pertanggungjawaban 

pemerintah atas anggaran bantuan tersebut. Pemerintah desa kaliang juga 

transparan mengenai anggaran dan untuk apa saja dana tersebut digunakan selama 

pandemi covid-19 seperti anggaran untuk BLT yang akan disalurkan untuk 

masyarakat serta kemudahan masyarakat memperoleh informasi terkait 

pengalokasian dana desa karena adanya papan baliho yang dipasang ditiga titik di 

desa Kaliang. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sendiri yaitu dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari dicapainya tata kelola keuangan yang baik di 

pemerintahan desa (good financial governance). 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar agar pemerintah selaku 

agen dapat bertindak lebih akuntabel dan transparan selama pandemi covid-19 

maupun bukan masa pandemi untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik di 

pemerintahan desa (good financial governance). Penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji 

terkait Good Financial Governance (GFG). 

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

Financial Governance. 
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ABSTRACT 

 Name : Nurindah 

 Reg. Number : 90400118115 

 Title : Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good 

Financial Governance di Tengah Pandemi Covid-19 

(Studi pada Desa Kaliang di Pinrang) 

 

This study aims to determine the accountability and transparency of village 

fund management in Kaliang Village and to determine accountability and 

transparency in the management of Kaliang village funds in realizing good 

financial governance in the midst of the covid-19 pandemic. 

This research was conducted in Kaliang Village, Pinrang Regency using a 

qualitative method with a case study approach. The data sources used are primary 

data obtained directly from informants through observation methods, interviews 

with informants, and secondary data obtained from journals and books. Research 

data processing is carried out with the stages of collecting data, presenting data, 

analyzing data triangulation, and making final conclusions. 

The findings in this study indicate that the Kaliang Village Government 

has implemented a fairly good management of village funds and realized good 

financial governance (Good Financial Governance). This can be seen from the 

quality of work, productivity in managing funds, discipline of the Kaliang village 

government, and community satisfaction with the performance of the Kaliang 

village government. In this case from planning, implementation, to accountability. 

Where the Kaliang village government in its planning budgeted funds for 

handling covid such as providing direct cash assistance (BLT) and making 

targeted distributions for people affected by covid as well as government 

accountability for the aid budget. The Kaliang village government is also 

transparent about the budget and what the funds are used for during the covid-19 

pandemic, such as the budget for BLT which will be distributed to the community 

and the ease with which the community can obtain information regarding the 

allocation of village funds due to billboards installed at three points in Kaliang 

village. The principles of accountability and transparency are two things that 

cannot be separated from the achievement of good financial governance in village 

government (good financial governance). 

This research is expected to be the basis for the government as an agent to 

act more accountable and transparent during the covid-19 pandemic and not 

during the pandemic to achieve good financial governance in village government 

(good financial governance). This research is also expected to be used as an 

additional reference for further researchers who want to study related to Good 

Financial Governance (GFG). 

 

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Management, Good 

Financial Governance . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Dalam hal ini rakyat adalah pemegang 

kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis, maka 

pemerintah pusat memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk 

melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya. Kewenangan inilah 

yang disebut sebagai otonomi daerah. Menurut Undang-undang No 9 tahun 2015 

tentang perubhan kedua atas Undang-undang No 23 tahun 2014 “Otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem negara kesatuan republik indonesia.” Sistem seperti ini mengajak dan 

mendorong bangsa indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggungjawab 

dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masing-masing membangun 

daerahnya.  

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu 

wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, keberadaan desa secara yuridis formal diakui 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 
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kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sejak terjadinya perubahan bentuk pemerintahan dari sistem 

sentralisasi menuju bentuk sistem desentralisasi, dan pemerintah daerah tingkat 

kabupaten/kota dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan 

yang berkualitas bagi masyarakat, perubahan yang terjadi dalam mencapai 

akuntanbilitas dan transparansi masih banyak terjadi penyimpanan anggaran di 

sebuah instansi daerah atau perusahaan (Adiwirya, 2015). Hal tersebut semakin 

rentan mengingat kondisi pengawasan yang sedang rapuh, potensi 

penyalahgunaan bisa terjadi bahkan pada alokasi dana yang sudah jelas 

perencanaannya, seperti penyalahgunaan bantuan sosial. Hal tersebut 

mempengaruhi efektivitas penanganan pandemi, karena anggaran justru 

kontraproduktif. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud 

desentralisasi ketatanegaraan maupun perekonomian dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah pusat dengan 

mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan 

kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah 

desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Agenda 

pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang 
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RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” menjadikan desa 

sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, 

maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan kauangan desa. 

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai 

dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Terkait dengan urusan dana desa yang terus menjadi topik hangat dari 

berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah 

persoalan dalam pengelolaan dana desa. Masalah ini harus dipahami secara 

sedemikian rupa karena menyimpan potensi penyimpangan.  Berdasarkan 

informasi dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 

kasus penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa, ada beberapa desa yang 

terlibat dalam kasus seperti kasus pada Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu, Desa 

Tengah Kecamatan Utan dan Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka 

(PulauSumbawaNews.net 2019). Agar alokasi dana desa yang digunakan dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, serta dapat berdampak 

langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sebaiknya pengelolaan keuangan 

desa untuk lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari 

pemerintah pusat saja, namun juga daerah seperti desa (Nafidah & Suryaningtyas, 

2016). Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagai bentuk kapasitas untuk 
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mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah 

dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada 

masyarakat (Michael, 2021). Namun pelaporan tidak hanya tentang keuangan 

melainkan informasi lainnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Tujuannya 

agar menciptakan pemerintah desa yang transparan atau terbuka.  

 Munculnya pandemi covid-19 membawa pergeseran kepada semua lini 

kehidupan secara global, tidak terkecuali juga merubah aktivitas masyarakat desa 

dan tentunya pengelolaan keuangan desa. Keseriusan dampak pandemi covid-19 

terhadap kesehatan dan aktivitas perekonomian masyarakat yang berada di desa, 

memunculkan kebutuhan peningkatan aktivitas belanja di desa dalam upaya 

memitigasi risiko kesehatan, serta menjaga stabilitas perekonomian di desa. 

Sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap pandemi covid-19, maka 

diterbitkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas 

Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk 

mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diantaranya 

menegaskan pada kegiatan penanganan dan pencegahan covid-19, aktivitas PKT 

Desa (Padat Karya Tunai Desa) dan pemberian BLT Desa (Bantuan Langsung 

Tunai Desa). Dampak pandemi covid-19 mengganggu prioritas pengelolaan dana 

desa yang sebelumnya diarahkan kepada percepatan pembangunan desa kepada 

fokus penanganan covid-19, artinya sebagian besar dana desa akan dirubah 

peruntukannya bagi percepatan penanganan covid-19 ini. 

Terpuruknya masyarakat disebabkan oleh banyak faktor yang 

menyebabkannya terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah 
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dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang 

sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan 

kesehatan maupun ekonomi, salah satu faktor besarnya yaitu dengan munculnya 

pandemi covid-19 ini. Banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan 

ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan 

sebagian penduduk pedesaan. Begitupun Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai 

kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat harus dialihkan untuk penanganan 

pandemi covid-19. Hal ini tentu menarik perhatian, dimana desa Kaliang 

merupakan desa yang terdiri dari beberapa dusun dan jauh dari perkotaan tentu 

menarik untuk diketahui pengelolaan dana desanya di tengah pandemi.  

Di tengah pandemi ini adapun yang menjadi persoalan yang rumit baik 

dari sisi teknis pengalokasian maupun teknis penyaluran dana, maka dari itu 

sangatlah penting yang dinamakan adanya perencanaan dalam melakukan 

pengelolaan dana desa, setidaknya dengan adanya perencanaan yang baik di 

jadikan sebagai rujukan dalam merancang semua apa yang akan dilakukan pada 

desa tersebut. Dalam hal ini semuanya tidak luput dari kerja sama antara 

masyarakat dan pemerintah Desa dalam mengatasi segala permasalahan yang 

terjadi selama ini, misalnya ada perubahan infrastruktur jalan yang ada di Dusun 

Patommo seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun hal tersebut 

mungkin saja telah mengalami perubahan yang perencanaannya tidak sesuai 
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dengan pelaksanaan karena adanya hal lain dari perencanaan atau pelaksanaan dan 

saat ini pandemi yang melanda Indonesia dari awal dana desa dijadikan sebagai 

pembangunan desa atau pembuatan infrastruktur justru dialihkan menjadi 

penanganan dan pencegahan covid-19. 

Pada penelitian Nismawati (2021) yang membahas tentang Pengelolaan 

Dana Desa Ditengah Pandemi covid-19, menemukan adanya perbedaan Dana 

Desa pada masa pandemi covid-19 dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya 

pengelolaan Dana Desa yang tidak berjalan pada masa pandemi covid-19 ini 

dikarenakan dana yang rencananya digunakan untuk infrastruktur beralih menjadi 

bantuan kepada masyarkat. Terlepas dari hal itu, perlu adanya akuntabilitas serta 

transparansi anggaran yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi 

buruk ditengah masyarakat mengenai penyalahgunaan Dana Desa. 

Desa Kaliang dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan 

wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan dalam menunjang segala 

hal yang ada dalam desa tentu perlu adanya sebuah visi misi yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam menggapai hal tersebut. Untuk itu peran masyarakat dan 

pemerintah daerah sangatlah penting dan menjadi peran utama baik dalam 

masalah pengelolaan dana setiap desa atau dalam partisipasi masyarakat yang 

dilakukan oleh semua elemen untuk menunjang keberhasilan. Adapun indikasi 

masalah yang kemudian ditemukan dilapangan yaitu Desa Kaliang adalah dalam 

setiap desa tentu terdapat aturan ataupun ada rencana yang harus dicapai dalam 

mengelola dana desa tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakatnya baik itu masalah dalam infrastruktur atau kebutuhan masyarakat 
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yang lainnya, dalam perkembangannya alokasi dana desa menghadapi persoalan 

terutama di kondisi sekarang ini yang mengalami berbagai perubahan dalam 

penyaluran dana kepada masyarakat karena adanya Pandemi (Covid-19) jadi 

otomatis pasti mengalami perubahan, misalnya saja pada Bidang Penanggulangan 

Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa  tahun 2019-2021 mengalami 

perubahan pada saat pandemi covid-19. 

Berdasarkan observasi pada Desa Kaliang Kab. Pinrang peneliti juga 

menemukan adanya indikasi perubahan mengenai Alokasi Dana Desa pada bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang terus 

meningkat dari sebelum pandemi hingga masa pandemi covid-19 yaitu  tahun 

2019 hingga 2021. Adapun perubahan yang nampak sangat berbeda dengan tahun 

sebelum pandemi terjadi yaitu terletak pada bidang penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak desa yang di dalamnya juga terdapat tambahan 

belanja untuk masalah covid-19 yang dapat dilihat dari tabel anggaran alokasi 

dana desa berikut:  

 Tabel 1.1 Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2019-2021 

Bidang 

2019 2020 2021 

Anggaran Realisasi Lebih/ 

Kurang 

Anggaran  Realisasi  Lebih/ 

Kurang 

Anggaran Realisasi Lebih/ 

Kurang 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

   361.799.757    340.283.130 21.516.627 525. 521.213 519.000.393 6.520.820 490.582.106 477.032.622 13.550.484 

Bidang 

Pembangunan 

Desa 

1.081.781.850 1.081.781.850 - 749.157.400 749.157.300           100 451.399.600 435.821.000 15.578.600 

Bidang 

Pembinaan 

Kemasyarakatan 

Desa 

   181.801.950    181.801.950 -   19.548.700   13,028.700 6.520.000   23.506.900     9.747.000 13.759.900 

Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

   173.411.400    168.311.400   5.100.000 224.828.200 224.828.200 - 371.072.200 371.072.200 - 

Bidang 

Penanggulangan 

Bencana, 

Keadaan Darurat, 

dan Mendesak 

Desa 

       9.041.532                    0   9.041.532 209.964.151 206.270.000  3.694.151 249.592.100 246.300.000  3.292.100 

Sumber: Bendahara Desa Kaliang 
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Dapat dilihat pada tabel 1.1 perubahan anggaran yang terus meningkat 

selama pandemi covid-19. Dimana perubahan yang sangat jelas terlihat yaitu pada 

bidang pembangunan Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, 

dan mendesak desa.  Pada bidang pembangunan desa dari sebelum pandemi 

hingga masa pandemi covid-19 yakni dari tahun 2019-2021 mengalami 

pengurangan anggaran dikarenakan anggarannya dialihkan untuk penanggulangan 

covid-19, dana yang awalnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur 

ditiadakan dulu demi memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang 

terdampak covid-19. Itulah mengapa anggaran pada bidang penanggulangan 

bencana, keadaan darurat dan mendesak desa mengalami kenaikan selama 

pandemi. 

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak meneliti tentang akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan dana desa karena pentingnya akuntabilitas dan 

transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada 

masyarakat. Dalam penelitian I Putu Andi Suar Jaya Putra (2017), 

mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bubunan 

secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip 

transparansi, memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa 

dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi alokasi dana desa. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian Nur Asia Usman Betan (2021) dimana 

setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan 

masyarakat secara terbuka, laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh 

masyarakat serta tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh 



9 
 

 

 
 

masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen 

lainnya. Sedangkan franco Benony Limba (2020) mengungkapkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap terhadap akuntabilitas, norma 

subjektif dan self efficacy terhadap niat untuk berlaku akuntabel dalam 

pengelolaan dana desa. 

Dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada akuntabilitas dan 

transparansi pemerintahan di desa Kaliang, akan tetapi turut mengungkap 

pengelolaan keuangan terutama Alokasi Dana Desa (ADD) di tengah pandemi 

covid-19. Dimana diketahui bahwa selama masa pandemi covid-19 terjadi 

perubahan anggaran dana desa yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan 

infrastruktur desa dan sebagainya justru harus dialihkan untuk penanganan covid 

seperti pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak 

covid-19 yang dapat kita lihat pada tabel anggaran. Akan tetapi Pemerintah Desa 

tidak melibatkan tokoh masyarakat dalam melakukan pengalokasian dana desa 

dan laporan pertanngungjawabannya tidak dapat diakses di media online. 

Penelitian ini juga memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya 

yaitu pada objek penelitian. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang 

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kaliang agar dapat mengungkap 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah di tengah pandemi covid.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

dana desa di tengah pandemi covid-19. Pengelolaan dana desa yang baik akan 

menciptakan pemerintahan yang baik pula. Sehingga dalam pengelolaan dana 
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berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa adalah memuat keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Selain 

pengelolaan dana, Akuntabilitas juga diperlukan dan dipandang penting karena 

dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan kepada 

masyarakat atau publik. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Sabeni dan 

Ghozali (2001) bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban  (accountability) 

merupakan suatu bentuk keharusan dari seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) 

untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat 

melalui laporan yang informatif serta transparan. Keberhasilan suatu akuntabilitas 

dapat diukur dari kualitas kinerja suatu pemerintahan, produktifitas, kedisiplinan, 

serta dapat diukur dari kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan dari 

pemerintah (Fajar Bayu Putri Perwirasari, 2015). Sedangkan dalam penelitian 

Widodo (2002) mengungkapkan bahwa birokrasi publik dikatakan akuntabel jika 

mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat 

mempertnggungjawabkan segala perbuatannya kepada pihak-pihak dimana 

kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki itu berasal.  

Berdasarkan pendapat dari peneliti, maka dapat dikatakan bahwa 

akuntabilitas sebagai kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dananya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas sendiri terdiri dari 

dua macam yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas 
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vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas 

yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah suatu bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas. Adapun menurut 

Mardiasmo (2002) dalam penelitiannya mengatakan bahwa transparansi dan 

akuntabiltas saling keterkaitan satu sama lain. Dimana transparansi menunjuk 

pada kebebasan dalam memperoleh informasi. Akuntabilitas menyangkut 

pertanggungjawaban kepada publik atas segala aktivitas yang dilakukan. 

Transparansi merupakan sistem informasi yang dikembangkan memungkinkan 

masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik 

(Entin Sriani Muslim, 2003). Dimana kesediaan informasi yang dibutuhkan 

masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial 

pemerintah dapat dengan mudah didapatkan memalui media online seperti 

website, media luar ruang seperti baliho, spanduk, dan sebagainya, serta melalui 

media tatap muka. Apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini, masyarakat 

terpaksa harus melakukan segala aktivitas dari rumah dan tetap berada di rumah 

(Jihan Zata Lini Nurhadi, 2020). Pemerintah juga menerapkan phisical distancing 

agar dapat menekan angka kasus covid (Ardella, 2020). Dalam hal ini juga 

menyebabkan banyak orang yang saat ini melakukan work from home (WFH) atau 

sekolah online sehingga masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dirumah 

(Carbonell Baeza, 2020). Dalam penelitian Moh. Muslim (2020) mengungkapkan 

bahwa dampak negatif yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah 

berkurangnya perputaran ekonomi masyarakat, terbatasnya aktivitas, dan model 

belajar secara online yang memungkinkan menimbulkan rasa bosan dan jenuh 
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karena kurang efektifnya interaksi secara online. Dan dalam penelitian Ngadi et al 

(2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya gelombang Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan pendapatan buruh/karyawan/pegawai 

selama masa pandemi di Indonesia. 

Tabel 1.2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Pengelolaan dana Keseluruhan proses kegiatan mulai dari: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

2. Akuntabilitas  Adapun yang menjadi alat ukur 

akuntabilitas: 

1. Kualitas kerja 

2. Produktifitas 

3. Kedisiplinan 

4. Kepuasan pengguna dalam 

menggunakan layanan dari 

pemerintah 

3. Transparansi Adapun yang menjadi alat ukur 

transparansi: 

1. Kesediaan informasi yang dapat 

diakses melalui media online, 

media luar ruang, dan atau tatap 

muka 

2. Keterbukaan proses 

3. Pengungkapan (Disclosure) 

4. Pandemi covid-19 Adapun yang menjadi alat ukur pandemi 

covid: 

1. Physical distancing 

2. Work from home 

3. Penurunan pendapatan 

4. Mengurangi mobilitas 

5. Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) 
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C. Rumusan Masalah 

Suatu akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan dari suatu 

instansi pemerintah yang bertanggungjawab menjalankan misi organisasi dalam 

mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan lewat perangkat 

akuntabilitas pada waktu tertentu (Riantiarno dan Azlina, 2011).  Efektifitas suatu 

akuntabilitas bergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat 

dibaca dan dipahami. Dalam hal ini masyarakat sebagai pihak yang dipercaya 

dalam pemerintah untuk mengelola keuangan publik yaitu berhak memperoleh 

suatu informasi keuangan pemerintah untuk eveluasi pemerintah (Mahyuni et al., 

2017). Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat (Benawan et al., 2018). Selain itu,  akuntabilitas 

untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur 

transparansi. Transparansi itu sendiri ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, 

program, anggaran dan kegiatan dari pemerintah desa terbuka pada masyarakat 

atau publik. Dalam hal ini apalagi di tengah pandemi covid-19 tentu sangat 

diperlukan adanya transparansi pengelolaan keuangan. Merujuk pada 

permasalahan diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa Kaliang di tengah 

pandemi covid-19? 

2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa Kaliang di tengah 

pandemi covid-19? 

3. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa Kaliang 
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dalam mewujudkan good financial governance di tengah pandemi covid-

19? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkann 

sebelumnya, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa Kaliang di tengah 

pandemi covid-19. 

2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa Kaliang di tengah 

pandemi covid-19. 

3. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa 

Kaliang dalam mewujudkan good financial governance di tengah 

pandemi covid-19? 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu 

menyempurnakan Agency theory. Dimana pemerintahan tidak terlepas dari 

kemungkinan adanya hubungan dan masalah keagenan. Teori Agensi 

(keagenan) menyangkut relasi antara pihak yang melimpahkan pekerjaan 

(principle) kepada pihak lain yang dilimpahkan pekerjaan tersebut (agent) 

(Randa et al., 2014). Dalam hal ini seorang pemerintah yang diberikan atau di 

limpahkan tanggungjawab dalam mengelola dana untuk kepentingan 

masyarakat. Teori Agensi berusaha menjawab masalah keagenan yang timbul 
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karena perbedaan tujuan antara agen dan prinsipalnya dalam hubungan kerja 

sama. Manfaat selanjutnya diharapkan dengan menggunakan teori tata kelola, 

pemerintah dapat memahami suatu sistem pengendalian internal organisasi 

atau perusahaan yang memiliki tujuan utama ialah mengelola resiko guna 

memenuhi suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dimana tata kelola merupakan 

segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat 

mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk 

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good 

Governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun 

menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi 

penelitian berikutnya yang dimana apabila penulis juga mengkaji tentang 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa di tengah 

pandemi covid-19. Dan dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna 

sebagai salah satu bahan rujukan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat 

dalam mengetahui pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh kepala desa 

di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua di tengah pandemi covid-19.  

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dari berbagai penelitian sebelumnya sangat 

diperlukan sebagai acuan atau referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah 

pendukung dalam penelitian selanjutnya. Pada bagian ini terkait dengan hal 

tersebut, ada beberapa yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat 
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pada tabel berikut: 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama/Tahun 
Metode dan 

Pendekatan 
Hasil dan Pembahasan 

1. Rahmi Fajri, 

Endah Setyowati, 

Siswidiyanto 

(2011) 

Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa masih 

ditemukan kesalahan dalam 

pengelolaan ADD walaupun 

tidak merupakan masalah 

yang besar yakni jumlah 

penggunaan sasaran yang 

sedikit melebihi dari yang 

telah ditentukan dalam 

peraturan. Dimana 

penggunaan dana yang 

digunakan untuk biaya 

aparatur dan operasional 

pemerintah desa melebihi 

sekitar 32% dari 30% yang 

tertulis dan diamanatkan 

dalam peraturan. Perihal ini 

menjadikan jumlah dana 

untuk pemberdayaan juga 

berkurang menjadi 68% yang 

harusnya 70% dari jumlah 

yang ditentukan. Selain itu 

tantangan yang perlu 

dilakukan pemerintah desa 

dalam meningkatkan 

pendapatan desa melalui 

meningkatkan program di 

bidang ekonomi. 

 

2. Muhammad 

Firdiansyah 

Adiwirya dan 

I Putu Sudana 

(2015) 

Menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

akuntabilitas dan transparansi 

berpengaruh positif secara 

simultan pada anggaran 

berbasis kinerja. Secara 

parsial, transparansi 

berpengaruh positif pada 

anggaran berbasis kinerja. 

Penelitian ini, menunjukkan 
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bahwa responden memiliki 

persepsi yang lebih condong 

pada transparansi 

dibandingkan dengan 

akuntabilitas. 

 

3. I Putu Andi Suar 

Jaya Putra, 

Kadek Sinarwati, 

Made Arie 

Wahyuni (2017) 

Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

 Hasil dari penelitian ini  

menunjukkan bahwa (1) 

pengelolaan dana Alokasi 

Dana Desa di Desa Bubunan 

secara bertahap sudah 

menerapkan prinsip 

akuntabilitas yang didukung 

prinsip transparansi, 

partisipasi dan responsif. 

Dalam mewujudkan 

transaparansi pengelolaan 

Alokasi Dana Desa pihak 

desa Bubunan memberikan 

informasi kepada masyarakat 

melalui musyawarah desa 

dan juga melalui pemasangan 

baliho yang memuat 

informasi Alokasi Dana Desa 

untuk setiap rancangan 

program yang dilaksanakan 

untuk mendukung aktivitas 

Desa Bubunan. (2) 

Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Bubunan 

terdapat kendala-kendala 

yang dihadapi berupa 

lemahnya sumber daya 

manusia aparatur desa dalam 

melaksanakan tugas 

mempengaruhi kinerja 

pemerintah desa, disamping 

juga keterlambatan dana 

masuk juga mempengaruhi 

pelaksanaan program, dan 

partisipasi masyarakat 

cenderung mempengaruhi 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa. (3) Pemerintahan desa 

yang tidak transparan dan 

akuntabel akan menimbulkan 
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kecurigaan dan ketidak 

percayaan masyarakat 

terhadap pemerintahan desa. 

4. Rahmat 

Noviantara 

Rumbou, Murtir 

Jeddawi, Udaya 

Madjid (2019) 

 

Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

implementasi pengelolaan 

dana desa di kampung 

Mekurima,  Distrik  Kwamki  

Narama  yang  dimulai  dari  

proses  perencanaan,  

pelaksanaan,  penatausahaan,  

pelaporan,  dan 

pertanggungjawaban  belum  

sepenuhnya  dapat memenuhi   

harapan  ideal  seperti  yang  

diamanatkan  dalam 

Peraturan  Pemerintah  No.  

60  Tahun  2014  tentang 

Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang 

secara Implementatif tertuang  

dalam  Peraturan  Menteri  

Dalam  Negeri  Republik  

Indonesia  No.  113  Tahun 

2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

 

5. Artanti Anggita 

Putri dan 

Muhammad 

Taufiq Hidayat 

(2020) 

Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

perubahan APBDesa 

Ngareskidul tahun 2020 

terdapat kenaikan pendapatan 

sebesar Rp 201.107.085,78. 

Pemerintah Desa Ngareskidul 

sudah menerapkan prinsip 

akuntabilitas dengan baik 

dalam mengelola perubahan 

alokasi anggaran Dana Desa 

pada masa Pandemi COVID-

19 tahun 2020, meskipun 

terdapat sedikit hambatan 

pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban. 
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6. Franco Benony 

Limba, Shella 

Gilby Sapulatte, 

Alfrin Ernest 

Marthen Usmany 

(2020) 

Menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Hasil dari penelitian ini  

menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan 

signifikan antara sikap 

terhadap akuntabilitas, norma 

subjektif dan self efficacy 

terhadap niat untuk berlaku 

akuntabel dalam pengelolaan 

dana desa. Selain itu, uji 

SPSS menunjukkan bahwa 

ketiga determinan tersebut 

secara simultan berdampak 

pada niat berperilaku sesuai 

dengan theory of planned 

behavior 

 

7. Nismawati (2021) Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam 

pengelolaan dana desa di 

tengah pandemi Covid-19 

memiliki perbedaan dengan 

pengelolaan dana desa yang 

ada pada tahun sebelumnya, 

yakni pengelolaan dana desa 

ditengah pandemi ini ada 

perencanaan yang tidak 

berjalan sebagaimana 

mestinya dikarenakan 

anggaran dana yang telah 

disiapkan untuk Infrastruktur 

harus di alihkan untuk 

bantuan kepada masyarakat. 

 

8. Try Wahyudin 

Syam (2021) 

Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini 

menujukan bahwa kesediaan 

dan aksesibilitas dokumen 

pengelolaan BLT-DD, 

masyarakat belum 

mendapatkan akses untuk 

memperoleh infomasi terkait 

point-point penting dalam 

pengelolaan BLT-DD. 

Kejelasan dan Kelengkapan 

Informasi Pengelolaan BLT-

DD, masyarakat tidak 

mendapat informasi yang 
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jelas mengenai BLT-DD 

karena adanya keterwakilan 

ketua-ketua RT dalam 

penyusunan BLT-DD. 

Keterbukaan proses 

pengelolaan BLT-DD, 

pemerintah desa melibatkan 

media berita, Baliho dan 

papan infomasi dan kerjama 

bersama ketua RT dalam 

menyampaikan informasi 

BLT-DD kepada masyarakat. 

Regulasi yang menjamin 

transparansi pengelolaan 

BLT-DD, kerangka regulasi 

yang pakai pemerintah desa 

adalah regulasi dari pusat dan 

telah di spesifikasi dalam 

aturan Bupati, akan tetapi 

belum ada aturan tersendiri 

dari pemerintah desa terkait 

transparansi pengelolaan 

BLT-DD di Desa 

Bonrongtala. 

 

9. Nur Asia Usman 

Betan, Paskah Ika 

Nugroho (2021) 

Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa setiap 

tahapan Kepala Desa 

bersama sekretaris dan 

bendahara telah melibatkan 

masyarakat secara terbuka. 

Laporan pertanggungjawaban 

dapat diakses oleh 

masyarakat. Tahapan 

perencanaan dan eksekusi 

telah melibatkan tokoh 

masyarakat, kepala kampung, 

tokoh pemuda, tokoh 

perempuan, dan elemen 

lainnya. Tahapan 

penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban 

dilakukan oleh bendahara 

serta sekretaris desa. 

Kemudian, laporan akan 

dimusyawarahkan kepada 
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masyarakat melalui 

pertemuan. 

 

10. Nurhatifa, 

Muhammad 

Rohady 

Ramadhan, 

Muhammad Rais 

Rahmat (2021) 

Menggunakan 

metode penelitian 

deskriptif kuantitatif.  

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa rata-rata 

presentase penerapan 

akuntabilitas dan transparansi 

terhadap pengelolaan dana 

desa di desa Lagading 

Kecamatan Pitu Riase 

Kabupaten Sidenreng 

Rappang sebesar 65,3 

dengan kategori baik, dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan 

akuntabilitas dan 

transparansi terhadap 

pengelolaan dana desa pada 

masa pandemi Covid-19 

Adalah 59,3 dengan kategori 

ragu-ragu. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Agency Theory (Teori Agensi) 

Pemerintahan daerah tidak terlepas dari kemungkinan adanya hubungan 

dan masalah keagenan. Teori Agensi (keagenan) menyangkut relasi antara pihak 

yang melimpahkan pekerjaan (principle) kepada pihak lain yang dilimpahkan 

pekerjaan tersebut (agent) (Randa et al., 2014). Teori agensi berusaha menjawab 

masalah keagenan yang timbul karena perbedaan tujuan antara agen dan 

prinsipalnya dalam hubungan kerja sama. Jensen dan Meckling (1976) 

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau 

lebih (principal) yang menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa 

jasa terkait atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen.  

Ahyaruddin & Akbar (2017) mengasumsikan model keagenan dimana 

individu termotivasi atas kepentingan sendiri. Hal ini berarti bahwa masalah 

keagenan muncul tatkala perilaku kooperatif untuk memaksimalkan kepentingan 

bersama tidak sepadan dengan apa yang menjadi kepentingan sendirinya. 

Akibatnya akan muncul rasa saling mencurigai bahkan kehilangan efisiensinya 

yang menjadikan mereka semakin buruk dalam melakukan relasi. Teori keagenan 

dapat terjadi dalam berbagai organisasi termasuk didalamnya adalah organisasi 

pemerintahan, dimana teori keagenan ini akan berfokus pada terjadinya 

ketimpangan atau asimetri informasi diantara pengelola (pemerintah) dengan 

masyarakat (publik).  
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Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa dalam melaksanakan 

suatu tanggungjawabnya agent tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

principals. Sehingga principals menginginkan semua informasi tersebut diketahui 

termasuk informsi keuangan dan non keuangan seperti tanggungjawab sosial. 

Teori ini mengasumsikan akan meminimumkan biaya keagenan. Dengan 

demikian segala konflik yang sering terjadi dalam agency theory akan mencoba 

untuk diminimalisir dengan adanya dasar saling kepercayaan. Dalam suatu entitas 

kepercayaan sangatlah dibutuhkan untuk membentuk tanggungjawab yang baik 

tak terlepas dalam hal pengelolaan dana. Dana jika tidak dikelola dengan adanya 

landasan dan sikap yang bertanggungjawab maka akan memudahkan dalam 

penyelewengan yang dikenal dengan kata korupsi (Husain & Abdullah, 2015). 

Dalam sebuah teori keagenan ini terjadi asimetri informasi atau dapat 

disebut dengan ketidakseimbangan informasi. Berdasarkan beberapa pendapat 

diketahui bahwa setiap individu akan berusaha untuk mensejahterakan dirinya 

sendiri, sehingga agent akan menyembunyikan berbagai informasi yang tidak 

diketahui oleh principal dengan memanfaatkan adanya ketidakseimbangan 

informasi yang dimilikinya. Ketidakseimbangan informasi serta masalah yang 

terjadi diantara principal dan agent dapat mendorong agent dalam menampilkan 

informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada principal (Indah Wulandari 

et al., 2014). 

Dengan berdasar pada teori agensi, maka tata kelola pemerintahan harus 

diawasi guna memastikan apakah pengelolaan yang dilakukan pemerintahan telah 

memenuhi peraturan yang berlaku atau justru sebaliknya. Semakin meningkatnya 
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pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, menunjukkan semakin rendahnya 

kecenderungan terhadap asimetri informasi di pemerintahan sehingga 

kemungkinan terjadinya penyelewengan juga semakin kecil. 

B. Teori Tata Kelola 

Istilah Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun 

dalam konteks GCG, governance disebut tata kelola perusahaan. Turnbull Report 

(Muh Arief Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai 

suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama 

mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui 

pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham 

dalam jangka panjang.  

Suatu lembaga Corporate Governance di Malaysia, yaitu Finance 

Commitee on Corporate Governance (GCCG) mendefinisikan corporate 

governance sebagai proses dan sruktur yang digunakan untuk mengarahkan dan 

mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan 

bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Muh Arief Effendi, 2009). Pengelolaan, 

pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah 

diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya 

bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna (Siswanto, 2006). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tata kelola merupakan segala sesuatu yang terkait 

dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan 

atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Good Governance tidak hanya sebatas pengelolaan 
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lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan 

maupun non pemerintahan. 

Dalam Good governance atau tata kelola dalam suatu pemerintahan 

meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi 

dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Sedangkan tata 

pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga 

dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan diantara mereka (Nawawi, 2009). Pentingnya suatu tata kelola tidak 

cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan 

efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu Good Governance untuk memastikan 

bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan Good Governance ini 

ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak 

untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. 

Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap 

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Putri Rezkia 

Salam et al., 2020).  

Dalam tata kelola pemerintahan ada empat prinsip penting, yaitu: 

Fairness (Keadilan), Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), 

Responsiveness (Responsif) (Supriatna & M. Kusuma, 2009). Pertama, prinsip 

fairness diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, 

terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk 
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hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta 

menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Prinsip kedua ialah 

transparansi, menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder. Prinsip ini diwujudkan 

antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, 

serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, 

pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip ketiga yaitu 

akuntabilitas,  yang menjelaskan peran dan tanggung jawab suatu pemerintah. 

Prinsip keempat responsif yaitu dalam pelaksanaan good governance bahwa 

pemerintah harus tanggap terhadap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 

Sesuai dengan prinsip responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua 

etika individual dan social. 

C. Akuntabilitas  

Pengertian akuntabilitas oleh Ahyaruddin & Akbar (2017) bersifat 

dinamis sejalan dengan perubahan waktu, sehingga akuntabilitas dapat dimaknai 

dalam banyak perspektif. Sinclair (1995) memaknai akuntabilitas sebagai 

tindakan atau perilaku seseorang melalui pemberian alasan untuk menjelaskan dan 

mempertanggung-jawabkan tindakan mereka (Randa et al., 2014). Akuntabilitas 

merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan dan organisasi publik, baik 

pemerintah maupun non pemerintah (Kholimi, 2017). Pernyataan ini memberikan 

pandangan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas, maka setiap individu maupun 

lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawabannya guna meningkatkan 

kepercayaan satu sama lain.  
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Lebih lanjut tentang pandangan Gray et al. (2006) memaknai 

akuntabilitas pada tingkat yang lebih luas, yaitu sebagai hak suatu masyarakat 

karena adanya keterkaitan diantara masyarakat dengan organisasi (Randa et al., 

2014). Pandangan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya menjadi hak 

milik bagi individu atau organisasi saja tetapi juga menjadi hak bagi masyarakat. 

Begitupun dengan pemaknaan akuntabilitas pemerintah yang dilakukan oleh 

Budiasih (2014) menujukkan adanya nilai kepercayaan dan tanggungjawab dalam 

praktik akuntabilitas, dengan mengamati bahwa terdapat praktik akuntabilitas 

pada zaman Bali kuno yang ditandai dengan adanya tanggungjawab raja terhadap 

kesejahteraan rakyatnya sehingga timbul kepercayaan rakyat terhadap rajanya di 

masa itu (Kusdewanti & Hatimah, 2016). 

Dalam penelitian Hartanti (2011) dikatakan bahwa konsep dari 

akuntabilitas adalah rumit, dimana terdapat pergeseran makna antara akuntabilitas 

dahulu dengan akuntabilitas sekarang. Akuntabilitas dahulu menitikberatkan pada 

nilai-nilai secara internal bahwa sebuah laporan pertanggungjawaban hanya dibuat 

atas kepatuhan terhadap peraturan hukum. Sementara akuntabilitas sekarang lebih 

menitikberatkan pada nilai-nilai secara personal pada bagaimana pelayanan pihak 

terkait terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban yang harus memuat 

informasi secara jujur, transparan, dan objektif. 

Akuntabilitas termasuk salah satu unsur yang menunjang terwujudnya 

good governance. Pemerintah diharapkan melaporkan semua hasil programnya, 

agar masyrakat dapat memberikan penilaiannya bahwa pemerintah benar-benar 

bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis atau tidak (Sengaji & Asyik, 2016). 
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Dengan demikian, akuntabilitas pada hakikatnya tidak hanya berupa 

pertanggungjawaban finansial secara formal saja, tetapi juga merupakan 

pertanggungjawaban kepada lingkungan organisasi meliputi masyarakat dan 

pemerintah dalam ketaatannya pada peraturan. 

Di negara demokrasi seperti Indonesia, akuntabilitas sejatinya tidak 

terlepas dari prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa di tangan rakyatlah 

kedaulatan itu berada. Pemerintah mengeluarkan aturan rakyat dalam bernegara, 

kemudian mengambil dan menggunakan sumber dana dari rakyat, sehingga 

pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannnya juga 

kepada rakyat (Sadjiarto, 2000).  Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 terkait Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dijelaskan bahwa Asas Akuntabilitas 

merupakan asas yang menentukan bahwa hasil akhir dari setiap kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu harus dipertanggungjawabkan 

kepada rakyat yang menurut ketentuan perundang-undangan dijadikan sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi dalam bernegara (Oktaviani et al., 2020). 

Akuntabilitas dalam pemerintah desa mengharuskan untuk pemerintah 

desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masayarakat (Widyatama, 

dkk., 2017). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mengenai finansial 

pemerintah desa yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes), Pendapatan Asli Desa, ADD dan Dana Desa. Kasus-kasus kecurangan 

dalam pengelolaan dana desa membuat masyarakat menuntut pemerintah desa 
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untuk melakukan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan oleh 

pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa dan ADD. 

D. Transparansi 

Konsep Transparansi Lalolo dalam (Yunita, 2015) transparansi adalah 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Didjaja dalam (Hanifah & 

Sugeng, 2015) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada 

akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. 

Mardiasmo dalam (Tambuwun, 2018) menyebutkan transparansi adalah 

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu 

masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan adalah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah 

kepada masyarakat yang artinya segala kinerja yang telah dilakukan oleh 

pemerintah harus ada pertanggungjawabannya, tujuan transparansi yang kedua 

adalah sebagai bentuk upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan, 

dan tujuan transparansi yang ketiga adalah upaya peningkatan manajemen 

pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi 

kesempatan praktek KKN. 

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan 

prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. 
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keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa 

informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua 

pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, 

disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya, (Heriyanto, 

2015). Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam 

sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundangundangan (Alfasadun, 2018).  

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan 

informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, 

dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Kristianten dalam 

(Sangki, 2017) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi 

terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak 

masyarakat yang terkait penganggaran yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk 

mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan 

pendapat, hak untuk memperoleh dokumen publik, dan hak untuk diberi 

informasi. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan 

berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, 
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misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, 

transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa 

dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Kristianten (Sangki, 2017) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui 

beberapa indikator, yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan 

kelengkapan, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin 

transparansi itu sendiri. 

Menurut Dwiyanto (Faqihudin, 2013) untuk mengukur sejauh mana 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian 

dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi acuan pelayanan yang 

dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, 

indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan 

oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa, dan tindakan yang dilakukan 

oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, serta dalam menjalankan tugas 

pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari 

aparat birokrasi.  

E. Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang harus dialokasikan 

khusus oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa. Tujuan utamanya adalah untuk 

mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik seperti sarana 

pra-sarana maupun sumber daya manusia itu sendiri. Menurut peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa 
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Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit adalah 10% 

yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. 

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa 

berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kapubaten/Kota 

untuk desa paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen). Dana tersebut kemudian 

dapat digunakan untuk beberapa hal yaitu untuk membiayai penyelenggaraan, 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa yang dilakukan didasarkan 

pada keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan 

pembangunan desa. Pembangunan yang dimaksud adalah antara lain seperti 

pembangunan prasarana kesehatan, pelayanan pendidikan, serta fasilitas umum 

seperti pembangunan jalan, balai masyarakat dan sebagainya.  Keseluruh kegiatan 

yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.  

Dalam penelitian Rozaki (2005) mengungkapkan bahwa sesungguhnya 

kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang 

kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam 

memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan keuangan kepada pemerintahan 

di level bawahnya dalam hal ini yaitu desa. Pola kebijakan pemerintahan 

kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa 
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ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas 

desentralisasi.  

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa. Oleh karena itu 

dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa ada beberapa prinsip yang harus 

dipenuhi yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk 

masyarakat. Kemudian seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara administrative, teknis dan hukum. Selanjutnya, ADD dilaksanakan dengan 

menggunakan prinsip hemat, terarah serta terkendali. Alokasi Dana Desa (ADD) 

harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan 

proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. 

F. Pengelolaan Dana Desa 

Pengertian Pengelolaan adalah Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan 

desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan 

keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Menurut James A.F Stoner, 

pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan 

dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber 
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dya organisasi untuk mencpai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan 

diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan 

keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

Menurut Fayol Siagian mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan ada 5 

(lima) macam yaitu: Pengorganisasian, Pemberi Komando, Pengkoorganisasian, 

Pengawasan. Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil 

yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan 

mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan 

merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumbersumber lain. 

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 

kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang 

dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap 

tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk 
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diberikan kepada Desa. Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa 

dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam 

penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan 

dana desa. untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 

Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara 

lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, 

penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan 

supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.  

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerin- 

tahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. 

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber- 

sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang 

dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun  2014 tentang  

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri  atas;  Pendapatan  

Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong 

Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat 

dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah 

provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat. 

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefenisikan dana desa sebagai 
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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. 

Menurut Syachbrani (2012) Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang 

diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam 

APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana 

mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini 

adalah sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, 

peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 

pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur pedesaan, peningkatan 

pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan 

peningkatan sosial, dan meningkatkan pendapatan desa melalui BUM Desa. 

G. Good Financial Governance 

Prinsip yang terkandung dalam pengelolaan keuangan sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 

ayat 1 bahwa: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada pengaturan 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan juga 

bertanggungjawab dengan memperhatikan akan rasa keadilan juga kepatuhan. 
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Asas-asas pengelolaan keuangan negara tersebut sejalan dengan asas-asas umum 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (konsep good governance).  

Selaras dengan prinsip-prinsip good governance, pengelolaan keuangan 

negara dalam bingkai good financial governance yang modern secara yuridis 

harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas 

keterbukaan atau transparansi dan peran serta masyarakat. Sehingga pengkajian 

prinsip-prinsip good financial governance tersebut ditelaah dari konsep prinsip-

prinsip good governance. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah good 

financial governance adalah masalah yang tidak hanya berada dalam lingkup 

negara, namun juga berkaitan dengan sektor-sektor yang lain seperti sektor swasta 

dan masyarakat.  

Suatu tata kelola keuangan yang baik dan tertib (good financial 

governance) mengharuskan pemerintah desa untuk mengedepankan empat aspek. 

Pertama, mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

keuanganyang pada hakikatnya dimulai dari perencanaan. Berdasarkan pasal 23 

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945, mengatur dengan jeas dan 

tegas bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan 

keputusan anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan UU Kesatuan Negara Nomor 

17 tahun 2003 dan SEB Mendagri-Bapennas. Kedua, adanya trnasparansi atau 

keterbukaan dalam pengelolaan. Ketiga, adanya akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban dalam pengelolaan. Keempat, yaitu adanya keadilan 

anggaran dalam pengelolaan. 
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H. Rerangka Pikir 

Kerangka pikir dibuat guna membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan mengarah 

pada penjelasan yang tidak meluas serta terarah. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengungkapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa 

Kaliang, Pinrang di tengah pandemi covid-19. Pengungkapan akuntabilitas dan 

transparansi ini dilakukan dengan mengacu pada suatu tatanan dalam agency 

theory dan teori tata kelola. Dengan agency theory yakni dalam hal ini seorang 

pemerintah yang diberikan atau di limpahkan tanggungjawab dalam mengelola 

dana untuk kepentingan masyarakat. Teori Agensi berusaha menjawab masalah 

keagenan yang timbul karena perbedaan tujuan antara agen dan prinsipalnya 

dalam hubungan kerja sama. Adapun Dengan teori tata kelola, keberadaan 

pemerintah dapat dimaknai sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk 

mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah 

pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Muh. Arief Effendi, 2009). 

Tata kelola menyangkut segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah 

laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan 

publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga mencapai kesejahretaraan masyarakat. Dari penjelasan diatas secara 

sederhana kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 



39 
 

 
 

Gambar 2.1 Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data 

yang berbentuk atau tersususun dari kata-kata. Data kualitatif diperoleh dengan 

mewawancarai, menganalisis dokumen, diskusi terfokus  atau observasi. 

Penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk menggali 

serta mengandalkan data berupa teks dan gambar untuk memahami makna 

(Cresswell, 2016). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk melihat dan 

menemukan makna tersembunyi, memahami interaksi pengalaman subjek 

maupun fenomena sosial akan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, kemudian mendeskripsikan tindakan dan lainnya dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa (Moeloeng, 2017).  

Metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011) merupakan metode yang 

digunakan dalam meneliti kondisi objek alami dimana peneliti adalah instrumen 

utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah trianggulasi, analisis 

data bersifat induktif dan lebih menekankan kepada makna dibandingkan 

generalisasi. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

yaitu data-data yang disajikan dan mengandung makna. Adapun sumber data 

yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada 

informan tepatnya di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua, Pinrang. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang berfokus 

secara intens pada suatu objek tertentu dan kemudian mempelajarinya sebagai 

suatu keadaan. Adapun data dan informasi dari studi kasus yaitu dapat diperoleh 

dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti informasi yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber (Al-Nawawi, 2003). Subyek peneliti dapat berupa individu, 

kelompok, lembaga, serta masyarakat. 

C.  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer 

yang diproleh dari wawancara terhadap informan di Desa Kaliang. 

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung dengan narasumber 

mulai dari kepala desa, sekretaris, bendahara, dan masyarakat terkait 

dengan pengelolaan dana desa termasuk juga pelaporannya. Jenis data 

yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang merupakan data yang 

berbentuk infomasi dan data lainnya yang dipakai dalam menyelesaikan 

rumusan masalah dalam penelitian. 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No Nama Informan Jabatan 

Informan yang mewakili pihak Agent 

1 Andi Muhammad Amin, S.Sos. Kepala Desa  

2  Sitti Aisyah Sekretaris Desa 

3 Ummi Tahira Bendahara Desa 

Informan yang mewakili pihak Principal 

5 Baharuddin  Masyarakat Umum 

6 Tamrin Masyarakat Umum 
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2.   Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diterima 

dari sumber data penelitian tanpa melalui media perantara (Somatri, 

2015). Data primer diperoleh melalui wawancara yang nantinya dapat 

memudahkan dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah 

sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain. Data 

sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Rahmat, 2019). Data diperoleh melalui berbagai data dari 

catatan-catatan dokumentasi, laporan, artikel-artikel, internet, serta 

berbagai referensi pengolahan dana desa. Data sekunder yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal yang menjadi bahan rujukan atau 

bukti pendukung atas temuan yang ada pada data primer (Sugiyono, 

2013). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam 

menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik maka dalam hal ini 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan nantinya 

mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti. Peneliti akan 

melakukan wawancara secara mendalam yang dibantu dengan alat perekam. 
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Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang 

diselidiki. Observasi yang dilakukan menggunakan metode deskriptif 

analitis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan 

diolah, dianalisis dan dikemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi langsung dan 

tidak langsung (Subandi, 2011). 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi secara 

mendalam dan detail. Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik 

dalam pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara 

mendalam dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap 

berkompeten (Mulyadi, 2011). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data 
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penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk 

catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy) seperti 

buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, 

foto, dan lainnya (Sarosa, 2012).  

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, salah satu cirinya ialah peneliti yang 

bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti harus 

mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang 

diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan 

kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.  

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan suatu 

informasi yang dibutuhkan. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan/pedoman 

wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang 

dipergunakan (Gulo, 2000). Instrumen pengumpulan data adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Pada dasarnya 

Instrumen pengumpulan data ini tidak terlepas dari metode pengumpulan data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu dilakukan pada saat 

pengumpulan data hingga selesainya pengumpulan data mulai dari wawancara, 

dokumentasi dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang 

ditemukan selama penelitian dilakukan di lapangan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya dalam dalam kegiatan analisis data 

kualitatif adalah penyajian data. Sederhananya, penyajian data diartikan 

sebagai sekumpulan informasi tersusun dengan kemungkinan adanya 

penarikan suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian  data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar 

dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verivication) 

Berdasarkan pengumpulan dan analisa data, peneliti akan 

menarik kesimpulan. Apabila tidak ditemukan data yang kuat yang dapat 

mendukung proses pengumpulan data selanjutnya maka penarikan 

kesimpulan tersebut bersifat sementara dan dapat berubah. Namun, 

apabila kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti kuat maka sifatnya 

kredibel. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan suatu data yang telah didapatkan maka 

peneliti menggunakan teknik triangulasi agar benar-benar sesuai dengan maksud 

dan tujuan peneliti. Triangulasi data merupakan teknik memeriksa data dengan 

memanfaatkan data yang lain untuk dijadikan sebagai pembanding data tersebut. 

Triangulasi sendiri terdiri dari tiga yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 

Peneliti dapat mencapai hal tersebut dengan : 

1. Melakukan perbandingan antara data hasil penelitian dengan data hasil 

wawancara. 

2. Melakukan perbandingan antara segala hal yang diakatakan individu 

didepan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Melakukan perbandingan antara suatu keadaan dan perspektif 

seseorang terhadap pandangannya kepada orang yang berpendidikan 

lebih tinggi atau yang sudah ahli dibidang yang sedang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada bagian gambaran umum lokasi penelitian, peneliti akan 

menyajikaan gambaran umum atau sejarah singkat dari Desa Kaliang yang 

mencakup keadaan geografis, kependudukan, visi dan misi, serta struktur 

organisasi pemerintah desa.  

1. Sejarah Desa Kaliang, Pinrang 

Pada zaman dahulu Kaliang dinamai kali karena di Kaliang banyak di 

temukan galian sehingga diberi nama desa Kaliang. Kaliang adalah salah  satu 

pecahan dari Desa Paria, yang terbagi dalam beberapa RK yaitu RK Kaliang, 

RK Kuli-Kuli, dan RK Patommo. Dimana pada tahun 1991 menjadi Desa 

Persiapan dan pada Tahun 1992 menjadi Desa Defenitif, Desa Kaliang 

meliputi tiga dusun yaitu Dusun Kaliang (kampung Baru, kampung 

Tonrongnge, dan kampung Kaliang) sedangkan Dusun Kuli-Kuli (kampung 

Kuli-kuli Timur, kampung Kuli-kuli Barat), dan Dusun Patommo (Patommo  

dan kampung Baru). 

Selajutnya Kepala Desa Kaliang yang pertama dipimpin  oleh H. Andi 

Mangga yang merupakan tokoh pelopor terbentuknya Desa Kaliang. 

Perkembangan legenda pemimpin Desa Kaliang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Nama Kepala Desa Kaliang selama masa jabatan  

Tahun 

Jabatan 

Kepala 

Desa 

Pejabat 

Kepala Desa 
Keterangan 

1991 - H. A. Mangga Desa Persiapan 

1991-

1998 

Muh Ali - Tokoh Masyarakat 

Kaliang 

1999 - Muh Bakri Staf Kecamatan 

Duampanua 

1999-

2003 

A. A. Mangga  Mantan Kepala 

Desa Bababinanga 

2003-

2009 

 H. Djalahu Kadus Patommo 

2009-

2015 

H. Muhammad Amin  Ketua BPD 

Kaliang 

2015-

2021 

H. Muhammad Amin  Kepala Desa 

Kaliang 

2021-

2027 

H. Muhammad Amin  Kepala Desa 

Kaliang 

Sumber : Desa Kaliang 

Tabel 4.2 Perkembangan legenda dan sejarah desa Kaliang  

Tahun Kejadian Yang Baik Kejadian Yang Buruk 

1991 Pemekaran desa Paria menjadi 

desa Kaliang 

 

1991 Pembangunan balai desa  

1992 Desa Kaliang menjadi desa 

depinitif 

 

1992 Pemilihan kepala desa I  

1999 Pemilihan kepala desa II  

2000 - Bencana banjir, tanggul bobol 

2006 Tuan rumah HUT RI ke-61 

tahun 

 

2009 Pemilihan kepala desa III  

2009 Tuan rumah HUT RI ke-64 

tahun 

 

2010  Petani tabela tiga tahun 

Sumber : Desa Kaliang 
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2.  Keadaan Demografi Penduduk Desa Kaliang 

Desa Kaliang mempunyai penduduk 2335 jiwa, yang tersebar dalam 3 

wilayah dusun yaitu dari dusun Kaliang sebesar 1046 jiwa yang terdiri dari 

514 jiwa laki-laki dan sebesar 531 jiwa perempuan, sedangkan  dusun Kuli-

kuli sebesar 599 pendudukyang terdiri dari 296 jiwa laki-laki dan sebesar 303 

jiwa perempuan, dan di dusun Patommo sebesar 690 jiwa yang terdiri dari 346 

jiwa laki-laki dan sebesar 345 jiwa perempuan.  Adapun perinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Data Penduduk 

Nama Dusun Laki-Laki Perempuan Jumlah Jiwa 

Dusun Kaliang 514 531 1046 

Dusun Kuli-kuli 296 303 599 

Dusun Patommo 346 345 690 

Jumlah 1156 1179 2335 

Sumber : Desa Kaliang 

Desa kaliang adalah desa yang terdiri dari tiga dusun yakni dusun 

Kaliang, dusun Kuli-kuli, dan dusun Patommo dengan jumlah rukun keluarga 

(RT) sebanyak enam yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Data jumlah RT 

Nama Dusun Jumlah RT 

Kaliang 2 

Kuli-Kuli 2 

Patommo 2 

Sumber : Desa Kaliang 
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Adapun keadaan ekonomi penduduk, dimana karena desa Kaliang 

merupakan salah satu desa pertanian di Kabupaten Pinrang, sehingga sebagian 

besar dari penduduk di desa Kaliang bekerja sebagai petani yaitu sebesar 598 

jiwa, pedagang sebesar 25 jiwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 

74 jiwa, dan sebesar 112 jiwa menjadi buruh. Berikut perbandingan jenis mata 

pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 Data jenis mata pencaharian penduduk 

Petani Pedagang PNS Buruh 

598 orang 25 orang 74 orang 112 orang 

Sumber : Desa Kaliang 

3.  Keadaan Geografis Desa 

 
Sumber: Desa Kaliang 

Gambar 4.1 Peta Letak Wilayah Desa Kaliang 

 

 

a. Batas Wilayah 

Sebelah Timur  : Kecamatan Cempa 
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Sebelah Utara  : Desa Babinanga 

Sebelah Barat  : Desa Paria 

Sebelah Selatan : Kelurahan Pekkabata, Kec. Duampanua 

b. Luas Wilayah 

Luas Desa Kaliang sekitar ±12 km. Dimana sebagian besar lahan di Desa 

Kaliang digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan. 

c. Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan topografi Desa Kaliang adalah daerah dataran 

rendah dengan dibagi menjadi tiga dusun yaitu : dusun Kaliang, dusun Kuli-kuli, 

dan dusun Patommo. 

d. Iklim 

Iklim desa Kaliang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu 

beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. 

4.  Masalah dan Potensi Desa 

a.   Masalah 

Masalah penyebab kemiskinan di Desa Kaliang sangat berfariasi  yang 

berdasar pada hasil gagasan dari setiap wiulayah Dusun,kondisi sosial ekonomi 

masyarakat tiap Dusun sangat berbeda. 

Penyebab Kemiskinan secara umum setelah diidentifikasi dapat dibagi kedalam 

beberapa bidang. 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
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Secara umum penyelenggaraan pemerintah Desa  masih kurang sesuai 

yang diharapkan karena masih rendahnya tunjagan aparat Desa sehingga 

taraf hidup aparat desa masih rendah dibarengi dengan SDMnya masih 

kurang. 

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Ada beberapa sektor yang menjadi permasalahan dalam bidang 

pembinaan kemasyarakatan yaitu : 

1. Sektor kesehatan, yakni masih rendahnya kualitas kesehatan KK 

miskin seperti balita dan ibu hamil kurang gizi yang diidentifikasi 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

kesehatan, kurangnya informasi bagi masyarakat miskin tentang 

program-program  kesehatan yang dijalankan oleh Pemerintah dan 

kurang dipahami prosedur akses keprograman yang ada. 

2. Sektor pendidikan, karena kondisi ekonomi menyebabkan orang tua 

kurang memperhatikan anak-anaknya dan juga menyebabkan 

rendahnya pemahaman orang tua tentang pendidikan sehingga 

tingginya angka anak putus sekolah bahkan tidak pernah sekolah 

cukup tinggi, hal-hal ini jika berlanjut akan menjadi generasi miskin 

dimasa yang akan datang. 

3. Sektor Sosial, lunturnya nilai-nilai sosial dimasyarakat yang 

kemudian menyebabkan interaksi sosial antar berbagai lapisan 

masyarakat yang kurang harmonis. 

      3.  Bidang Pembangunan,  
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Dapat dilihat pada bidang pembangunan  yang menjadi permasalahan 

baik di infarstruktur maupun di ekonomi Yaitu : 

1.   Sektor  lingkungan, yaitu lingkungan pemukiman desa Kaliang 

masih banyak yang tidak memenuhi standar kelayakan fasilitas 

pendukung yang sangat minim (Akses Jalan, Drainase, dan air Minum). 

2.   Sektor  pertanian, yaitu sarana dan prasarana pada sektor pertanian 

belum memadai sehingga masyarakat masih menggunakan biaya yang 

tinggi dalam mengangkut hasil pertanian karena fasilitas pendukung 

yang sangat minim (Akses Jalan Tani, Jembatan Tani, Proteksi Leaning 

tersier Rabat beton Jalan tani). 

4.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Secara umum warga yang tergolong dalam kategori masyarakat miskin 

di Desa Kaliang dari segi bidang yaitu: 

1. Keterampilan dan pengetahuan kurang yang dibarengi oleh 

rendahnya SDM atau latar belakang pendidikan yang minim. 

2. Kurang memiliki asset yang dapat dikembangkan untuk menambah 

pendapatan keluarga. 

b.   Potensi 

Didalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa Kaliang ada 

beberapa potensi wilayah  yang dapat dimanfaatkan selain potensi sumber daya 

manusia, perangkat Desa dan organisasi kemasyarakatan. 
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Potensi –potensi tersebut dijabarkan sebagaiberikut: 

1. Potensi sumber daya alam, yakni Wilayah Desa Kaliang potensi sumber 

daya alamnya mayoritas berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. 

2. Potensi sumber daya manusia, dengan adanya sumber daya alam seperti 

diatas maka peluang untuk menuntaskan kemiskinan di Desa kaliang 

terbuka lebar dan hal ini  harus di dukung oleh sumber daya manusia yang 

memadai oleh karena itu sendiri maka pengembangan kemampuan 

kapasitas SDM merupakan prioritas kami dan juga merupakan salah satu 

strategi dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa kaliang. 

3. Potensi aparat desa dan organisasi kemasyarakatan, sebagai bahan tugas 

dari pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat maka aparat 

Desa juga harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung 

proses ini berjalan dengan baik di Desa kaliang dukungan aparat desa 

Kaliang terhadap setiap kegiataqn mengentaskan kemiskinan sangat luar 

biasa sangat luar biasa, ini terlihat pada perhatian dan fasilitas yang 

diberikan cukup besar sehingga hal ini menjadi suatu nilai tambah 

tersendiri dalam usaha mengentaskan kemiskinan.hal yang sama juga 

diberikan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada, Remaja Mesjid, BPD, 

Kelompok Tani cukup banyak berpatisipasi didalam kegiatan yang ada. 

5.  Visi dan Misi 

a. Visi Desa Kaliang 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi 
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Desa Kaliang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-

pihak yang berkepentingan di Desa Kaliang seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh 

Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada 

umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah 

pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa 

Kaliang adalah : 

“TERWUJUDNYA DESA KALIANG SEBAGAI DESA MANDIRI 

BERBASIS PERTANIAN, DEMI TERCAPAINYA MASYARAKAT 

SEJAHTERA, SEHAT, CERDAS, AGAMIS, DAN BERDAYA SAING” 

b.   Misi Desa Kaliang 

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa 

tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam 

misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, 

misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan 

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kaliang, sebagaiman proses yang 

dilakukan maka misi Desa Kaliang adalah : 

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian 

desa khususnya dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan. 

2. Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat 

kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki 

harapan hidup yang lebih panjang. 



56 
 

 

3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong 

peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan 

daya saing yang lebih baik. 

4. Meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi  dengan mendorong 

penggunaan teknologi tepat guna, mekanisasi intesifikasi dan disertifikasi 

pertanian. 

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Good governance) 

berdasrkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, 

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

6. Menciptakan  tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dengan 

semangat gotong royong. 
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6.   Struktural Organisasi Desa Kaliang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi 

B. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui apakah 

dalam pengelolaan dana desa telah memenuhi indikator-indikator akuntabilitas 

dan transparansi sehingga mampu mewujudkan good financial governance 

ditengah pandemi covid-19. 

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa. Oleh karena itu 

dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa ada beberapa prinsip yang harus 
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dipenuhi yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk 

masyarakat. Kemudian seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara administrative, teknis dan hukum. 

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa 

berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kapubaten/Kota 

untuk desa paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen). Dana tersebut kemudian 

dapat digunakan untuk beberapa hal yaitu untuk membiayai penyelenggaraan, 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa yang dilakukan didasarkan 

pada keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan 

pembangunan desa. Pembangunan yang dimaksud adalah antara lain seperti 

pembangunan prasarana kesehatan, pelayanan pendidikan, serta fasilitas umum 

seperti pembangunan jalan, balai masyarakat dan sebagainya.  Keseluruh kegiatan 

yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.  

Suatu pengelolaan dana desa yang baik akan menciptakan pemerintahan 

yang baik pula. Sehingga dalam pengelolaan dana berdasarkan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah memuat 

keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, serta pertanggungjawaban. Selain pengelolaan dana, akuntabilitas juga 
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diperlukan dan dipandang penting karena dianggap sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dari pemerintahan kepada masyarakat atau publik. 

1. Perencanaan 

Musrembangdes merupakan suatu forum musyawarah yang 

didalamnya membahas usulan-usulan mengenai perencanaan atau program 

pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan 

pembangunan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan 

proses tahapan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa 

dengan melibatkan lembaga desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 

unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya desa dengan maksud mencapai tujuan pembangunan desa. 

Dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang desa dijelaskan bahwa 

pembangunan desa dibuat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan 

masyarakat desa melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal 

serta pemanfaatan suatu sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan (Yusrifal & Majid,2013).  

Adapun proses perencanaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4.3 Proses Perencanaan ADD 

 

a. Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa 

untuk membahas rencana penggunaan ADD. 

b. Dalam musyawarah desa tentu dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badab Permusyawaratan 

Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, serta tim dari kecamatan. 

c. Selanjutnya Tim pelaksanaan desa menyampaikan rancangan penggunaan 

ADD secara keseluruhan kepada peserta musrembangdes. 

d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa 

dituangkan dalam rencana penggunaan ADD sebagai salah satu bahan dalam 

penyusunan APBDes. 

Proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut juga telah 

dibuktikan dari hasil wawancara yang didapat peneliti yaitu sebagai berikut: 

“Kalau pengelolaan keuangan desa di Desa Kaliang itu, kita mulai 

dari tahap RKP terlebih dahulu. RKP itu dilakukan pada pertengahan 

tahun, yaitu sekitaran bula juli hingga desember dan jadwalnya yaitu 

desember setelah kita melakukan rapat RKP, kita melakukan rapat 

RPJMDes  dan diakhir tahun itu. Kemudian diawal tahun itu, 

dilakukan Musrembang di desa yang kemudian dilakukan di 

kecamatan.” (Hasil wawancara dengan sekretaris desa). 

Kepala Desa mengadakan 

Musdes untuk membahas 

ADD 

Rancangan ADD disepakati 

menjadi salah satu bahan 

penyusunan APBDes. 

Tim Pelaksana ADD 

menyampaikaan rencana 

penggunaan ADD. 

Musdes dihadiri oleh BPD, 

lembaga kemasyarakatan, 

dan masyarakat. 
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Pernyataan tersebut diperkuat dengan  pernyataan yang diberikan 

Kepala Desa Kaliang: 

“Dalam proses perencanaan itukan dilakukan ditahun sebelumnya nak, 

dan ternyata ada covid-19 sehingga ada perubahan anggaran. Jadi di 

desa itu kita melaksanakan musrembangdes ulang dengan 

mengadakan Musdes yang didalamnya membahas ADD yang 

tentunya dihadiri oleh BPD dan masyarakat kemudian rencana 

penggunaan ADD itulah yang nantinya digunakan untuk menyusun 

APBDes dan disampaikan mengenai pengalihan anggaran ke bidang 

penganggulangan bencana darurat dalam hal ini seperti pemberian 

BLT. Begitu nak” 

 

Dalam kegiatan musyawarah yang membahas terkait perencanaan 

anggaran, kepala desa Kaliang melibatkan masyarakat desa. Masyarakat juga 

mengeluarkan usulan-usulan, pendapat, ide, gagasan serta saran-saran dimana 

pendapat tersebut tentu sangat diperlukan guna mendukung program-program 

apa saja yang akan diadakan, program yang sedang dijalankan, dan apa saja 

yang harus dibenahi. Selain itu masyarakat juga dibutuhkan dalam hal 

pembuatan keputusan karena tanpa pastisipasi masyarakat setiap kegiatan 

nantinya tentu didukung dan ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri.  

2. Pelaksanaan 

Dalam setiap pelaksanaan program kerja pemerintah desa yang 

pelaksanaannya dilaksanakaan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD), segala 

pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa. Guna mendukung 

keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, 

maka disetiap kegiatan fisik dilakukan harus dilengkapi dengan papan 

informasi yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, swadaya 

masyarakat, besaran anggaran dari ADD, serta diawasi langsung oleh 
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masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kegiatan yang tidak 

dapat terlaksana sesuia dengan yang telah dialokasikan dikarenakan adanya 

pandemi covid-19. Hal tersebut dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan Kepala Desa Kaliang: 

“Ada beberapa yang tidak kita laksanakan dikarenakan adanya covid-

19 seperti untuk pembangunan infrastruktur desa, itu kami tiadakan 

dulu dan kita alihkan untuk penangan covid-19 namun dalam hal ini 

kami sudah sampaikan kepada masyarakat dan mengenai anggaran 

untuk BLT, alhamdulillah terlaksana dengan baik dan insya allah tepat 

sasaran” 

Dari keterangan yang diberikan oleh kepala Desa Kaliang, bahwa 

selama pandemi covid-19 terdapat rencana pembangunan infrastruktur yang 

tidak berjalan. Sejalan dengan pernyataan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa 

juga mengatakan bahwa: 

“Jika berdasarkan pelaksanaannya, sebagian terlaksana. Walaupun 

pada dasarnya perencanaan-perencanaan yang tidak terlaksana 

tersebut disebabkan oleh misalnya terjadinya perubahan anggaran 

yang tidak sesuai seperti yang disepakati diawal, atau ada kegiatan 

lain yang lebih mendesak yang diprioritaskan untuk didahulukan 

terlebih dahulu.” 

Hal ini juga senada dengan pernyataan menurut Bendahara Desa 

sebagai berikut: 

“Kan itu jika kita menyusun perencanaan pengelolaan dana desa 

belum tentu masuk semua di RKPD dan RPJMDes karena beberapa 

kegiatan tidak dapat di cover semua melalui perencanaan yang 

termasuk di RKPDes. Karena selama pandemi terjadi pengurangan 

atau pemotongan dana, jadi tidak semua itu yang dikasi masuk di 

RKPDes terlaksana dengan baik.” 

 

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa adanya pandemi covid-19 

juga berpengaruh dengan perencanaan pengalokasian dana yang telah 

dilakukan. Namun untuk perencanaan mengenai pemberian BLT selama 
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covid dapat dikatakan terlaksana dan tepat sasaran. Dengan begitu, segala 

sesuatu hal yang wajib bagi masyarakat dan pemerintah desa agar semua 

program kegiatannya yang terakumulasi dapat disampaikan secara 

menyeluruh kepada masyarakat bahwa kegiatan ini harus dikerjakan pada 

tahun ini dan semua program kegiatan itulah adalah hasil dari musyawarah 

baik dari perencanaannya hingga pelaksanaan kegiatannya. 

3. Penatausahaan 

Dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menjelaskan 

bahwa, Penatausahaan yang dilakukan bendahara desa adalah wajib 

melakukan pencatatan pada setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kemudian semua 

pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala 

desa selaku pemangku kepentingan tertinggi Desa. Dalam penatausahaan 

pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Desa Kaliang sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Pak Andi Muhammad Amin selaku 

kepala desa yang mengungkapkan bahwa: 

“Kalo untuk penatausahaan di Desa itu nak, kami mengacu pada 

permendagri nomor 113 jadi kami mengikut dengan peraturan itu dan 

ada juga juknis yang kita ikuti. Jadi betul-betul tidak ada yang kita 

buat-buat nak karena sekarang juga dalam pelaporan itu pake aplikasi 

jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi nak.” 

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Bapak Kepala 

Desa Kaliang mengacu pada Permendagri nomor 113 dalam proses 

penatausahaannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan bahwa: 

“Penatausahaan desa itu mengikutki dengan ketentuan yang berlaku, 

harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. 
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Semenjak ada pedoman itu eee...kami selalu melihat cara-caranya dari 

contoh yang dikasiki oleh pihak Kecamatan.” (Hasil wawancara 

dengan Bendahara Desa Kaliang). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bentuk penatausahaan yang 

dilakukan pemerintah desa Kaliang dapat dikatakan bahwa telah sesuai 

dengan peraturan pemerintahan dalam negeri (permendagri) 113 Tahun 2014 

yaitu penatausahaan di Desa Kaliang dilakukan oleh bendahara desa, 

bendahara desa dalam setiap pemasukan dan pengeluaran kas selalu 

melakukan pencatatan dan melakukan tutup buku secara tertib, serta 

melakukan laporan pertanggungjawaban. 

4. Pelaporan  

Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan 

diadakan selama satu tahun. Namun dalam proses pelaporan dalam 

pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh aparat desa yaitu sesuai dengan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 mengatur secara teknis 

mengenai pelaporan pengelolaan alokasi dana desa dimana Kepala Desa 

bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala desa Kaliang bahwa: 

“Kalo pelaporannya desa, ee saya selaku Kepala Desa yang 

menyampaikan itu ee apa namanya laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes kepada Bupati/Walikota seperti laporan semester pertama 

dan laporan semester akhir tahun bukan bendahara. Bendahara sini 

hanya bertugas dalam membuat laporannya tapi saya yang melakukan 

penyampiannya.” 

Dari hasil wawancara diatas didapat bahwa Kepala Desa yang 

melakukan pelaporan atau menyampaikan ke Bupati/Walikota bukan 
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bendahara Desa Kaliang. Hal ini senada dengan yang pernyataan yang 

disampaikan oleh Bendahara Desa bahwa: 

“yang membuat LPJ tersebut adalah bendahara desa dan keuangan 

desa. Sedangkan tugas dari TPK atau susunan kepanitiaan yang 

dibentuk dalam suatu kegiatan hanya bertanggung jawab melaporkan 

mengenai sekian dana yang keluar atau alokasi dana yang dikeluarkan 

dalam suatu kegiatan. Nah yang merekap yakni bendahara dan 

keuangan desa untuk dirangkum dan di satukan dalam LPJ tahunan. 

Sedangkan yang bertugas memverfikasi adalah sekertaris desa dan 

pengelola anggaran utama adalah kepala desa.” 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan atas dana desa 

dilakukan oleh Kepala Desa itu sendiri yaitu Bapak Andi Muhammad Amin 

sedangkan bendahara hanya bertugas dalam membuat laporan mengenai 

berapa pemasukan dan pengeluaran dana di Desa lalu dirangkum dan 

disatukan dalam LPJ tahunan desa kemudian diverifikasi langsung oleh 

sekretaris dan Kepala Desa. 

5. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa merupakan salah satu 

hal yang harus dilakukan oleh pihak desa yang berwenang mengelola 

keuangan desa. Disebutkan dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 

38 yang menjelaskan bahwa, Kepala Desa menyampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggarannya yang berupa 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan 

desa. Namun terdapat sistem pelaporan yang sudah berbeda dengan yang 

dulu. Dimana sistem pelaporan yang sekarang yaitu melalui aplikasi, setiap 
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item kegiatan dibuatkan laporan lalu setelah rampung maka dikirim ke 

kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang diuangkapkan oleh Kepala Desa 

Kaliang bahwa: 

“Ini proses pertanggungjawabannya sebenarnya harus ada laporan dan 

itukan melalui aplikasi sekarang jadi kami nda sama dengan tahun 

tahun kemarin bahwa belum diaplikasikan. Sekarang aplikasi jadi 

langsung kan terbagi semua jadii..kalo pelaporan itu setiap item 

pekerjaan kita bikinkan laporannya nanti setelah rampung semua 

tahap pertama baru kami periksa lagi ke Kecamatan, setelah 

kecamatan selesai dibawa ke Kabupaten lalu Kabupaten memberikan 

rekomendasi untuk pencairan tahap kedua. Begitu kalo masalah 

LPJnya.” 

Dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwa saat ini laporan terkait 

anggaran dana desa dilakukan melalui aplikasi dan bagian keuangan yang 

melakukannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dijelaskan oleh 

Bendahara Desa Kaliang bahwa: 

“Yang bertugas dalam hal pertanggungjawaban di sini yakni bagian 

keuangan.” 

Ungkapan tersebut juga diperjelas oleh Sekretaris Desa Kaliang yang 

mengatakan bahwa: 

“Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan, hal ini dilalukan atau 

dikerjakan oleh kaur keuangan, dan Sekdes hanya bertugas 

memverifikasi laporan-laporan yang masuk dan 

pertanggungjawabannya dilakukan oleh kepala desa.” 

 

Dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas yang menunjukkan bahwa 

proses pertanggungjawaban dana desa dikerjakan oleh bendahara desa, 

sekretaris desa dan kepala desa hanya bertugas memverifikasi laporannya lalu 

kepala desa lah yang melakukan pertanggujawaban. Adapun proses pelaporan 

pertanggungjawabannya berbeda dengan yang dulu, sekarang dilakukan 
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menggunakan aplikasi. Dan setelah melakukan pertanggungjawaban barulah 

kemudian pencairan dana tahap kedua. 

Tabel 4.6 

Pengelolaan Dana Desa Kaliang di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam 

Mewujudkan Good Financial Governance 

No. Pengelolaan Dana Desa 
Pelaksanaan Good Financial 

Governance 

1. Perencanaan Diwujudkan dalam hal ini pemerintah 

desa melibatkan masyarakat dalam 

Musrembangdes. Masyarakat juga 

mengeluarkan usulan-usulan, pendapat, 

ide, gagasan serta saran-saran dimana 

pendapat tersebut tentu sangat 

diperlukan guna mendukung program-

program apa saja yang akan diadakan, 

program yang sedang dijalankan, dan 

apa saja yang harus dibenahi. Selain itu 

pemerintah desa mengganggarkan dana 

penanganan covid untuk masyarakat 

yang terdampak.  

2. Pelaksanaan Diwujudkan dalam hal ini penyaluran 

BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang 

tepat sasaran selama pandemi covd-19. 

3. Penatausahaan Diwujudkan dengan mengikuti 

permendagri 113 Tahun 2014 yaitu 

penatausahaan di Desa Kaliang 

dilakukan oleh bendahara desa, 

bendahara desa dalam setiap 

pemasukan dan pengeluaran kas selalu 

melakukan pencatatan dan melakukan 

tutup buku secara tertib, serta 

melakukan laporan 

pertanggungjawaban. 

4. Pelaporan Diwujudkan dalam hal ini bendahara 

membuat laporan mengenai berapa 

pemasukan dan pengeluaran dana di 

Desa lalu dirangkum dan disatukan 

dalam LPJ tahunan desa kemudian 

diverifikasi langsung oleh sekretaris 

dan Kepala Desa. 

5. Pertanggungjawaban Diwujudkan dalam hal ini pemerintah 

desa mempertanggungjawabkan dana 

yang terealisasi maupun tidak 
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terealisasi selama pandemi covid-19. 

Proses pertanggungjawaban dana desa 

dikerjakan oleh bendahara desa, 

sekretaris desa dan kepala desa hanya 

bertugas memverifikasi laporannya lalu 

kepala desa yang melakukan 

pertanggujawaban.  

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 

1. Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Kaliang di tengah pandemi 

covid-19 

Pengelolaan dana desa ditengah pandemi penting untuk dilakukan 

dengan baik serta mengikuti prinsip-prinsip dari pengelolaan itu sendiri seperti 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai akuntabilitas dan 

mewujudkan good financial governance.  

Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu hal penting yang harus 

dimiliki setiap perusahaan ataupun organisasi publik, baik pemerintah maupun 

non pemerintah. Dalam mewujudkan good financial governance khusunya 

dalam lingkup pemerintahan desa akuntabilitas merupakan salah satu unsur 

penting dalam mewujudkan hal tersebut, yang dimana mengharuskan aparat 

desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, dalam hal ini 

bagaimana alokasi dana desanya digunakan sebagaimana mestinya dan ada 

laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

pendapat (Sinclair, 1995) yang mengungkapkan bahwa akuntabiltas dimaknai 

sebagai tindakan atau perilaku seseorang melalui pemberian alasan untuk 

menjelaskan dan mempertanggungjawbkan tindakan mereka (Randa et 
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al.,2014). Akuntabilitas termasuk salah satu unsur yang menunjang 

terwujudnya good governance. Pemerintah diharapkan melaporkan semua 

hasil programnya, agar masyarakat dapat memberikan penilaiannya bahwa 

pemerintah benar-benar bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis atau 

tidak (Sengaji & Asyik, 2016). Dimana pernyataan ini memberikan pandangan 

bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas, maka setiap individu maupun 

lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawabannya guna meningkatkan 

kepercayaan satu sama lain. Namun untuk mencapai good financial 

governance suatu akuntabilitas dapat diukur dari kualitas kerja suatu 

pemerintahan, produktifitas, kedisiplinan, serta dapat diukur dari tingkat 

kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan dari pemerintah. Berikut 

kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa informan: 

a.  Kualitas Kerja dan Produktifitas dalam pengelolaan dana desa 

Kinerja pemerintahan dapat dikatakan berkualitas dan produktif apabila 

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna 

(masyarakat) dan kegiatan yang dilaksanakan aparatur sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan atau tujuan yang akan dicapai secara efektif dan efisien. Sehubungan 

dengan hal ini, Bapak Tamrin selaku masyarakat desa Kaliang mengungkapkan: 

“...bagusmi menurut saya. Kecuali ada yang tertunda seperti misalnya ada 

yang semestinya dikerja tahun ini, tapi tidak jadi karena ada perubahan 

anggaran dikarenakan adanya covid-19.” 

Bapak Baharuddin selaku masyarakat desa Kaliang turut mengungkapkan 

bahwa: 

“...Baik. Artinya begini, aparat desa disini itu selalu mengadakan kegiatan 

yang memang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh kami selaku 

masyarakat dan selalu ada kalau di kantor desa yang lain mungkin 
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biasanya tidak. Hal ini bisa kita survei sendiri karna siapa tau berpikirki 

karna saya orang disini jadi saya mengatakan hal demikian, bukan. Tapi 

sayangnya selama pandemi banyak kegiatan yang tertunda.” 

Dari pendapat narasumber dapat dikatakan bahwa dari segi kualitas kerja 

aparat desa sudah sangat baik dan memuaskan dikarenakan aparat desa betul-betul 

memperhatikan kegiatan apa yang sebaiknya dilaksanakan untuk masyarakat dan 

selama covid-19 walaupun sebenarnya ada beberapa kegiatan yang ditiadakan 

dulu demi mengurangi peningkatan kasus covid-19. Hal ini sejalan dengan teori 

agensi (agency theory) bahwa teori agensi (keagenan) menyangkut relasi antara 

pihak yang melimpahkan pekerjaan (principle) kepada pihak-pihak yang 

dilimpahkan pekerjaan tersebut (agent).  

b.  Kedisiplinan 

Pemerintah desa dapat diakatakan disiplin dalam pengelolaan dana desa 

apabila dana yang sudah direncanakan dalam musrembang digunakan 

sebagaimana mestinya, terbuka mengenai kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan yang didanai oleh desa, serta segala bentuk pengelolaannya 

mengikuti juknis. Sehubungan dengan hal ini, kepala desa Kaliang Bapak Andi 

Muhammad Amin mengungkapkan: 

“Selaku pemerintah desa yang mengelola dana, kami itu betul-betul 

menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan dan digunakan 

sebagaimana mestinya. Kami memang disiplin anggaran karena kami 

sudah diberikan juknis nanti  itu..juknisnya kita ikuti apakah dia masuk di 

Permendagri 17 atau Permedagri berapa karena di Desa itu betul- betul ada 

3 mentri disitu, ada mentri dalam negri, mentri desa, dan mentri keuangan. 

Ini sudah terpantau kalau kita mau berbicara transparansinya yaa..karena 

saya menganggap ADD ini sudah jelas karena kami pake sistem aplikasi. 

Kami tidak bisa mengada-ngada disitu.” 
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Sejalan dengan hal itu, Ibu Ummi selaku bendahara desa Kaliang 

mengungkapkan bahwa: 

“Artinya pengelolaan dana desa sudah tertib dan di alokasikan 

sebagaimana mestinya dan sebelum covid itu anggaran desapun tetap 

dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Terkait LPJ pun kita 

selalu terbuka kepada masyarakat seperti BPD yang setara dengan kepala 

desa jadi setiap ada rapat baik yang terkait dengan pembuatan APBD 

anggaran itu BPD selalu di undang untuk mengetahui persetujuan 

anggaran yang akan di kerja.” 

Dimana hal itu juga diperkuat dengan yang diungkapkan oleh masyarakat 

desa Kaliang: 

“Saya rasa begitu dek karena beliau (Kepala Desa Kaliang) itu jadi contoh 

di Kabupaten Pinrang mengenai pengelolaan anggaran.” 

Dari pendapat narasumber dapat dikatakan bahwa pemerintah desa kaliang  

mampu mengelola keuangan dana desa sesuai dengan perencanaan dan digunakan 

sebagaimana mestinya, mengikuti juknis, sehingga menjadi contoh di tingkat 

Kabupaten. Sehingga dari segi kedisiplinan pengelolaan dana desa dapat 

dikatakan sudah baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (I Putu Andi Suar Jaya 

Putra dkk. 2017) bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana ADD baik teknis 

maupun administratif tidak lepas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. 

c.  Kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan dari pemerintah 

Pentingnya kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan dari 

pemerintah dikarenakan berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan 

masyarakat akan semakin tinggi apabila pemerintah cepat dalam menanggapi 
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kebutuhan dari masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat desa 

mengungkapkan: 

“iyaa. Tidak boleh itu pemerintah desa tidak tanggap tapi kalau 

pelayanannya disini bagus sekalimi nak dan tidak mungkinki tiga periode 

kepala desa yang sekarang kalo tidak bagus cara kerjanya dan pelayanan 

publiknya.” 

Sejalan dengan pendapat diatas, bapak Tamrin selaku masyarakat desa 

Kaliang turut mengungkapkan bahwa: 

“Pemerintah itu adakan program, jadi tanggapnya pemerintah desa yahh 

itu BLT. Kami diberikan BLT selama masa pandemi covid-19.” (Hasil 

wawancara dengan masyarakat desa Kaliang). 

Dari pendapat diatas dapat dilihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa Kaliang sudah 

memuaskan hal itu dibuktikan dengan cepatnya pemerintah dalam menanggapi 

kebutuhan masyarakat dan menjabat selama tiga periode. Hal ini sejalan dengan 

teori agensi dalam penelitian (Jensen dan Meckling, 1976) yang mengatakan 

bahwa dalam melaksanakan tanggungjawabnya, agent bertindak sesuai dengan 

kepentingan dari principals. Sehingga principals menginginkan semua informasi 

tersebut diketahui termasuk informasi keuangan dan non-keuangan seperti 

tanggungjawab sosial. Dalam suatu entitas kepercayaan sangatlah dibutuhkan 

untuk membentuk tanggungjawab yang baik tak terlepas dalam hal pengelolaan 

dana. Dimana dana jika tidak dikelola dengan adanya landasan dan sikap yang 

bertanggungjawab maka akan memudahkan dalam penyelewengan yang dikenal 

dengan kata korupsi (Husein & Abdullah, 2015). 
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Tabel 4.7 Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kaliang 

No. Akuntabilitas Hasil Observasi 

1. Kualitas Kerja dan 

produktifitas dalam 

pengelolaan dana desa 

Dari segi kualitas kerja aparat desa sudah 

sangat baik dan memuaskan dikarenakan 

aparat desa betul-betul memperhatikan 

kegiatan apa yang sebaiknya dilaksanakan 

untuk masyarakat dan selama covid-19 

walaupun sebenarnya ada beberapa kegiatan 

yang ditiadakan dulu demi mengurangi 

peningkatan kasus covid-19. 

2. Kedisiplinan Pemerintah desa kaliang  mampu mengelola 

keuangan dana desa sesuai dengan 

perencanaan dan digunakan sebagaimana 

mestinya, mengikuti juknis, sehingga 

menjadi contoh di tingkat Kabupaten. 

Sehingga dari segi kedisiplinan pengelolaan 

dana desa dapat dikatakan sudah baik. 

3. Kepuasan masyarakat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik yang disediakan oleh pemerintah 

desa Kaliang sudah memuaskan hal itu 

dibuktikan dengan cepatnya pemerintah 

dalam menanggapi kebutuhan masyarakat 

dan menjabat selama tiga periode. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 

2. Transparansi pengelolaan dana Desa Kaliang di tengah pandemi 

covid-19 

Transparansi dimaknai terbukanya akses bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap setiap informasi terkait. Seperti berbagai peraturan 

dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang relatif 

rendah. Suatu informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan berkala 

haruslah tersedia dan mudah diakses oleh publik (melalui media massa). 

Artinya bahwa dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang memadai 

disediakan untuk dipahami (untuk kemudian) dapat dipantau.  
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Dari segi transparansi pengelolaan dana desa di tengah pandemi covid-

19 berdasarkan teori tata kelola ialah menunjukkan tindakan perusahaan untuk 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. 

Transparansi sendiri diwujudkan dengan tiga indikator antara lain dengan 

mewajibkan adanya suatu infomasi yang terbuka, keterbukaan proses, dan 

pengungkapan (disclosure). 

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, dan tepat waktu 

kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang 

dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda 

pengungkapannya (Heriyanto, 2015).  

a.  Kesediaan informasi 

Menunjuk pada seberapa mudah stakeholders untuk memperoleh 

informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana 

semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek 

penyelenggaraan publik maka semakin tinggi transparansi. Transparansi dalam 

konteks penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri adalah terbuka, mudah, dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara 

memadai dan mudah dimengerti. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Desa 

Kaliang mengungkapkan: 

“Kalo mengenai informasi dananya kami itu sampaikan pada saat 

perencanaan dan kami juga memasang baliho anggarannya di tiga titik. 
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Pertama itu ada didepan kantor desa kaliang, kedua di depan masjid Dusun 

Kuli-kuli, dan di Dusun Patommo.” 

 

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti menjelaskan bahwa terkait 

perencanaan dan pengalokasian anggaran pemerintah Desa Kaliang 

menyampaikannya pada saat musrembang dan pemasangan baliho di beberapa 

titik di Desa Kaliang. Sejalan dengan hal itu, Ibu Ummi selaku bendahara desa 

Kaliang turut mengungkapkan bahwa: 

“Kami sampaikan pada saat diadakan rapat perencanaan anggaran, jadi 

pada saat itu kami sampaikan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang 

nantinya akan dilaksanakan termasuk berapa kira-kira dananya yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaannya.” 

Dari pendapat narasumber dapat dikatakan bahwa pemerintah desa 

Kaliang dari segi kesediaan informasi sudah sangat informatif, mudah, dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta tidak membingungkan dan 

mudah untuk dipahami. Namun dari hasil yang didapatkan peneliti diatas tidak 

sejalan dengan penelitian (Try Wahyudin Syam, 2021) yang mengungkapkan 

bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-ADD, masyarakat 

belum mendapatkan akses untuk memperoleh informasi terkait point-point 

penting dalam pengelolaan BLT-ADD. Kejelasan dan kelengkapan informasi 

pengelolaan BLT-ADD, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas 

karena adanya keterwakilan ketua-ketua RT dalam penyusunan BLT-ADD. 

b. Keterbukaan proses  

Keseluruhan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses 

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendaliannya, 
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serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dalam 

konteks transparansi pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap 

menerima kritikan maupun masukan, terutama yang dapat dari masyarakat adalah 

merupakan kebutuhan utama agar aparatur memahami aspirasi riil masyarakat. 

Sehubungan dengan hal itu, Sekretaris Desa Kaliang mengungkapkan:  

“...kalau disampaikan itu, ya pasti karena di desa itu setiap dusun itu 

dipasangkan papan proyektor di tempat-tempat yang mudah dijangkau 

masyarakat seperti di depan masjid, di dekat kantor. Dimana dalam papan 

proyek tertera dalam bidang ini tercatat anggaran dengan nominal sekian, 

dana apa-apa saja yang akan di bangun untuk tahun ini.” 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa 

Pemerintah Desa Kaliang terbuka mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan 

dilaksanakan yang sudah tertera dalam papan proyektor ditempat yang mudah di 

jangkau masyarakat desa. Sejalan dengan hal itu, Bapak Kepala Desa Andi 

Muhammad Amin turut mengungkapkan bahwa: 

“Jadi setiap kali kita sudah melakukan kegiatan itu, kami melakukan 

penyampaian anggaran dan ini juga dapat dilihat pada papan baliho.” 

Merujuk pada pendapat narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa 

pemerintah desa terbuka kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan bagaimana 

pemerintah sebelum dan setelah melakukan kegiatan selalu menyampaikan 

anggarannya, dan terbuka mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Hal ini 

sejalan dengan penelitian (Try Wahyudin Syam, 2021) yang mengungkapkan 

bahwa keterbukaan proses pengelolaan BLT-ADD, pemerintah desa melibatkan 

media berita, baliho, dan papan informasi dan kerjasama bersama ketua RT dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat.   
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c.  Pengungkapan (disclosure) 

Mengungkapkan kepada masyarakat atau pubik (stakeholders) atas 

aktivitas dan kinerja finansial. Maksudnya adalah adanya media publik yang 

digunakan untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan 

desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen 

masyarakat. Namun, sehubungan dengan hal itu sekretaris desa Kaliang 

mengungkapkan: 

“Kalau berdasarkan hal yang seperti itu, mungkin tidak ada karena desa 

memang tidak meyiapkan untuk itu, yang ada itu hanya sistem atau 

aplikasi yang hanya bisa diakses oleh aparat desa inti saja dan tidak 

berlaku untuk masyarakat.” 

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh bahwa terdapat aplikasi 

atau sistem yang menginformasikan tentang desa yang hanya dapat diaksea oleh 

aparat desa saja. Tidak terdapat media publik seperti facebook dan lainnya. 

Sejalan dengan hal itu, Bendahara desa Kaliang turut mengungkapkan:  

“Saya kira hal tersebut tidak ada di desa Kaliang, kecuali media cetak 

seperti wartawan yang meliput kegiatan yang terjadi di Desa Kaliang. 

Adapun terkait media sosialnya desa baik Instagram ataupun facebook 

atau website khusus tidak ada. Yang terpublikasi itu, profil desa seperti 

jumlah penduduk, luas desa dan jumlah dusun dalam Desa Kaliang.” 

Merujuk pada pendapat narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat media publik seperti facebook, instagram dan sebagainya yang 

menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan desa. Hanya terdapat website 

yang menginformasikan profil desa serta susunan pengurus yang menunjukkan 

adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi-fungsi tersebut diintegrasikan 

(koordinasi). 
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Tabel 4.8 Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kaliang 

No. Transparansi Hasil Observasi 

1. Kesediaan informasi Dari segi kesediaan informasi sudah sangat 

informatif, mudah, dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan serta tidak 

membingungkan dan mudah untuk 

dipahami. 

2. Keterbukaan proses  Pemerintah desa terbuka kepada 

masyarakat. Hal ini dibuktikan bagaimana 

pemerintah sebelum dan setelah melakukan 

kegiatan selalu menyampaikan 

anggarannya, dan terbuka mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaannya. 

3. Pengungkapan 

(disclosure) 

Tidak terdapat media publik seperti 

facebook, instagram dan sebagainya yang 

menginformasikan mengenai kegiatan-

kegiatan desa. Namun terdapat website yang 

menginformasikan profil desa serta susunan 

pengurus yang menunjukkan adanya 

pembagian kerja dan bagaimana fungsi-

fungsi tersebut diintegrasikan 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 

3. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Desa Kaliang dalam 

mewujudkan Good Financial Governance di tengah pandemi covid-19 

Sejalan dengan hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan 

transparansi, suatu pengelolaan keuangan dikatakan baik apabila indikator-

indikator dari akuntabilitas dan transparansi itu sendiri yang tidak terpisahkan 

dari dicapai kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana 

pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten 

sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang handal. Hal-hal yang 

menjadi perhatian dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik antara 

lain harus akuntabel, artinya kualitas kerjanya baik, produktif, disiplin 
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anggaran, dan masyarakat puas dengan pelayanan dari pemerintah, selain itu 

juga harus transparan.  Hal ini juga sejalan dengan teori tata kelola dalam 

penelitian (Supriatna & M. Kusuma, 2009) bahwa dalam tata kelola 

pemerintahan ada empat prinsip penting, yaitu: fairness (keadilan), 

transparancy (transparansi), accountability (akuntabilitas), dan responsiveness 

(responsif).  

Prinsip fairness  diartikan sebagai perlakukan yang sama terhadap para 

pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para 

pemegang saham, termasuk hak-hak para pemegang saham minoritas dan 

saham asing. Prinsip kedua, yaitu tansparansi ialah keterbukaan informasi 

yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder. Prinsip ini diwujudkan antara lain 

dengan mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas 

dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan 

perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip ketiga yaitu akuntabiltas, 

yang menjelaskan peran dan tanggungjawab suatu pemerintah. Keempat yaitu 

responsif, dimana dalam pelaksanaan good governance pemerintah harus 

tanggap terhadap persoalan masyarakat.  

Tabel 4.9 Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa 

Kaliang dalam mewujudkan good financial governance 

No. Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Pelaksanaan Good Financial Governance 

(GFG) 

1. Akuntabilitas Perwujudannya dapat dilihat dari kualiats 

kerja, produktifitas dalam pengelolaan dana, 

kedisiplinan pemerintah desa kaliang, dan 

kepuasan masyarakat atas kinerja 

pemerintah desa kaliang. Dalam hal ini 

mulai perencanaannya, pelaksanaan, hingga 
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pertanggungjawabannya. Dimana  

pemerintah desa Kaliang dalam 

perencanaannya menganggarkan dana 

penangananan covid seperti halnya 

pemberian bantuan langsung tunai (BLT) 

dan  melakukan penyaluran yang tepat 

sasaran untuk masyarakat yang terdampak 

covid serta pertanggungjawaban pemerintah 

atas anggaran bantuan tersebut.  

2. Transparansi Diwujudkan dalam hal ini pemerintah desa 

kaliang terbuka mengenai anggaran dan 

untuk apa saja dana tersebut digunakan 

selama pandemi covid-19 seperti anggaran 

untuk BLT yang akan disalurkan untuk 

masyarakat serta kemudahan masyarakat 

memperoleh informasi terkait 

pengalokasian dana desa karena adanya 

baliho yang dipasang ditiga titik di desa 

Kaliang. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di 

tengah pandemi covid-19 dalam mewujudkan good financial governance dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa di 

Desa Kaliang telah melaksanakan pengelolaan dana desa yang cukup 

baik. Memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun ada 

hal yang cukup menjadi perhatian ialah bahwa adanya pandemi covid-19 

maka dana desa juga sebagai sumber daya untuk mengatasi dampak 

pandemi di masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan 

adanya pandemi covid-19 sehingga perlu adanya refocusing anggaran 

penggunaan dana desa dari alokasi dana program prioritas.  

2. Pengelolaan dana desa di Desa Kaliang sudah memenuhi prinsip 

transparansi. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pemasangan baliho 

rancangan program kerja yang dipasang ditiga titik, depan kantor desa 

Kaliang, depan masjid Dusun Kuli-kuli, dan di Dusun Patommo, 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi 

mengenai anggaran alokasi dana desa dan diperuntukkan untuk apa saja 

dana desa terebut. 

3. Berdasarkan hasil penelitian peneliti diperoleh bahwa akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana desa di tengah pandemi covid-19 
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dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa 

(good financial governance) sudah mampu dikatakan baik dan terwujud. 

Dimana  pemerintah desa Kaliang dalam perencanaannya 

menganggarkan dana penangananan covid seperti halnya pemberian 

bantuan langsung tunai (BLT) dan  melakukan penyaluran yang tepat 

sasaran untuk masyarakat yang terdampak covid serta 

pertanggungjawaban pemerintah atas anggaran bantuan tersebut dan 

didukung prinsip tansparansi. 

B. Saran 

Dalam proses penyusunan tugas akhir dari peneliti, peneliti menyadari 

bahwa terdapat beberapa hal yang masih kurang dan harus diperhatikan dalam 

pengimplementasian pembahasan, dan hasil serta masukan untuk penelitian 

selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana hanya melakukan penelitian 

pada satu desa di pinrang sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian di beberapa desa dalam satu kecamatan. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar agar pemerintah selaku 

agen dapat bertindak lebih akuntabel dan transparan selama pandemi 

covid-19 maupun bukan masa pandemi untuk mencapai tata kelola 

keuangan yang baik di pemerintahan desa (good financial governance). 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji terkait Good Financial 

Governance (GFG). 
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