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ABSTRAK 
Nama  : Puspita Kadir 
Nim  : 90400120116 
Judul  :Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa Dan 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Desa Dengan Transparansi Keuangan Sebagai Variabel 
Moderasi (Studi Pada Kecamatan Pattallassang Kabupaten 
Gowa)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem 

keuangan desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan 

desa Selain itu penelitian ini juga menguji apakah transparansi keuangan 

memoderasi hubungan antara penerapan sistem keuangan desa dan 

partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa. 

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang 

dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderating 

dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda 

untuk hipotesis penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi masyarakat 

terhadap akuntabilitas keuangan desa. Analisis regresi berganda dengan uji 

nilai selisih mutlak untuk hipotesis penerapan sistem keuangan desa dan 

partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa yang 

dimoderasi oleh transparansi keuangan. 

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan 

bahwa penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan, 

dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifakan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. Analisis variabel moderating dengan 

pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa tingkat transparansi 

keuangan mampu memoderasi penerapan sistem keuangan desa terhadap 

akuntabilitas keuangan desa, dan transparansi keuangan mampu 

memoderasi partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa. 

 

Kata Kunci: Penerapan Sistem Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat, 

Akuntabilitas Keuangan Desa, Tingkat Transparansi Keuangan  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

 Desa adalah area pedesaan yang biasanya terdiri dari pemukiman 

orang, lahan pertanian, dan lingkungan alam. Desa yang biasanya lebih kecil 

dibandingkan dengan kota, seringkali memiliki komunitas yang erat dan gaya 

hidup tradisional. Pertanian dan kerajinan tangan biasanya merupakan 

aktivitas ekonomi desa utama. Desa juga dapat memiliki urusan administrasi 

atau pemerintahan lokasi di tingkat desa. Desa adalah organisasi hukum yang 

memiliki wilayah dan hak untuk mengelola pemerintahan dan kepentingan 

komunitas. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, 

pembangunan masyarakat dan desa sangat penting. Mungkin ada potensi 

yang sangat baik untuk memberikan kuasa kepada desa untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa. 

Pemerintah pusat memberikan hibah dan anggaran yang signifikan kepada 

desa setiap tahun. Dengan mempersiapkan tata kelola pemerintahan desa, 

pemerintah membangun desa dan menjadikannya profesional (Kartika et al., 

2021).  

 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa sebuah 

desa adalah pemerintahan desa yang mandiri dan otonom (Alfa Mafaza Alma, 

2023). Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui 

pengelolaan keuangan yang efektif dengan otonomi daerah ini. Peraturan 
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Pemerintah Nasional No. 113 Tahun 2014 mengatur pengelolaan keuangan 

desa. Peraturan ini mewajibkan desa untuk melaporkan penggunaan 

keuangan satu kali setiap semester kepada otoritas daerah (Kementerian 

Dalam Negeri, 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 menetapkan bahwa pemerintah desa juga harus membuat laporan 

keuangan tahunan kepada warganya setiap tahun. Laporan ini harus dikirim 

melalui Badan Perwakilan Desa (BPD), dimulai Perencanaan, penganggaran, 

pengelolaan, pelaporan, bertanggung jawab, dan pengawasan keuangan desa.  

 Tahun 2017, pemerintah desa di Indonesia memberikan bantuan dana 

desa sebesar 60 triliun kepada 74.954 desa. Dana ini diberikan dalam dua 

tahap, yaitu dari Maret hingga Juli tahun itu, mencapai 60%, dari Agustus 

hingga September, turun 40% (Sumber: Kompas, 5 Juli 2018). Anggaran 

sebesar itu menempatkan dana desa dalam bahaya korupsi. Data yang 

dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang korupsi 

pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 

2017, terdapat 154 kasus korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian 

sebesar 47,56 miliar rupiah. Dalam 17 kasus kerugian sebesar 100 juta 

rupiah dan 41 kasus kerugian sebesar 8,33 miliar, dibandingkan dengan 96 

kasus pada tahun 2017 yang mengakibatkan kerugian sebesar 30,11 miliar 

rupiah (Sumber: Kompas, 21 November 2018). Data menunjukkan 

peningkatan relatif dalam korupsi dana desa dari 2015 hingga 2017. Oleh 

karena itu, untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara 
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efektif untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

desa memerlukan sistem pengelolaan keuangan desa. 

 Sistem keuangan desa adalah aplikasi berbasis TI (Teknologi 

Informasi) yang membantu pengelolaan keuangan desa. Tujuan sistem 

keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntansi, dan efisiensi 

pengelolaan keuangan desa. Sistem keuangan desa dibuat untuk 

memudahkan pelaporan keuangan, menjalankan pengelolaan keuangan desa 

dengan baik, dan menjaga agar pengelolaan keuangan desa tetap sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Barang publik perlu untuk 

membiayai semua kebutuhan dan kegiatan desa disebut keuangan desa 

(Mohamad Padli Fauzy, 2022). 

 Pemerintah pusat adalah pemegang kekuasaan utama dalam 

mendukung akuntabilitas keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa. 

Pemerintah pusat melakukan ini dengan memberikan otoritas perilaku 

keuangan dan membangun sistem rilis informasi akuntansi berbasis aplikasi 

yang dikenal sebagai sistem keuangan desa. Tujuan dari pembentukan sistem 

keuangan desa adalah untuk mendukung peningkatan tanggung jawab 

pemerintah desa untuk mengelola dana desa. Menurut (K. C. Dewi et al., 

2018) kepuasan pengguna alami yang menyiapkan laporan keuangan 

didukung oleh keberhasilan sistem keuangan desa dalam hal kualitas 

informasi dan kemungkinan layanan. Untuk menjadi sistem keuangan yang 

baik, teori stewardship diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan tata 
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kelola pemerintahan desa. Sistem keuangan yang baik tidak hanya 

bermanfaat tetapi juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas yang 

ditunjukkan dalam hal kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum. 

Penggunaan sistem keuangan yang lebih baik akan menghasilkan 

akuntabilitas yang lebih baik (Nurhayati et al., 2021). 

 Keuangan desa terkait erat dengan pembangunan, pemerintah, dan 

masyarakat, beberapa prinsip yang sangat penting harus diperhatikan saat 

mengelola keuangan desa. Masyarakat desa dapat berpartisipasi, karena 

pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat desa. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Dewan Desa (RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), 

dokumen administrasi perekonomian desa, laporan pelaksanaan APBD, 

laporan barang milik desa, laporan pelaksanaan menurut sumber pendanaan, 

dan laporan kompilasi pada tingkat pemerintahan daerah adalah semua 

contoh hasil sistem keuangan desa. Menurut Arif Rivan dan Irfan Ridwan 

Maksum (2019), penerapan sistem keuangan desa memerlukan dokumentasi 

dan personel yang mampu menjalankan sistem. 

 Adanya akuntabilitas merupakan salah satu komponen utama dari 

pemerintahan yang baik. Jika akuntabilitas keuangan desa lebih tinggi, maka 

semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan 

menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar 

pengelolaan keuangan menjadi akuntabel serta diperlukannya pengawasan 
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dari pihak internal maupun eksternal. Tidak adanya pengetahuan yang 

dimiliki oleh aparatur desa adalah masalah yang sering terjadi mengenai 

akuntabilitas keuangan desa dengan menyusun laporan keuangan yang dapat 

memahami akuntansi. Jika pengelola desa tidak memahami akuntansi, 

mereka akan kesulitan menyusun laporan keuangan atau pelaporan 

pertanggung jawaban keuangan yang konsisten, dengan itu cara untuk 

mencapai akuntabilita yang sangat penting untuk pengelolaan keuangan desa 

yang baik, karena akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa 

setiap langkah dan hasil operasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

jelas kepada masyarakat desa.   

 Pihak yang terkait selama proses pengelolaan akuntabilitas keuangan 

desa harus memahami bagaimana mengelola keuangan, sehingga laporan 

keuangan dapat disajikan dengan benar dan tidak salah saji, dan pihak yang 

berkepentingan tidak salah dalam membuat keputusan. Pemerintah desa 

harus benar-benar memahami dan dapat diandalkan tentang mekanisme 

yang digunakan untuk membuat pengelolaan keuangan desa dengan akurat. 

Akuntabilitas adalah pemegang amanah yang bertanggungjawab untuk 

mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

tindakan bersama yang ditanggung oleh principal yang memiliki hak untuk 

meminta pertanggung jawabannya (Harafonna & Indriani, 2019). Seperti 

yang disebutkan di bawah ini dalam ayat 58 dari Surah An-nisa, selaras dari 

sudut pandang Islam: 
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                                                 ٱ         
        ٱ           

         ٱ                           

                                                                                      
                               

          

Terjemahnya: 
”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat (58).” (Dr. H. Kojin Mashudi, 2019). 
 

Tafsir Al Muyassar dimana Allah memerintahkan kalian agar  

menunaikan amanat dengan  berbagai  macam  bentuknya,  dimana  kalian  

diamanati  atasnya  kepada pemiliknya,  maka  jangan  melalaikannya.  Allah  

juga  memerintahkan  kalian agar  menetapkan  keputusan  diantara  manusia  

dengan  adil  dan  obyektif  bila kalian  menetapkannya  di antara  mereka.  

Ini  adalah  sebaik-baik  nasihat  dan petunjuk   yang   Allah   berikan   kepada   

kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar  kata-kata  kalian,  mengetahui  

amal-amal  kalian  seluruhnya  dan melihatnya. 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi perintah kepada manusia 

untuk bertanggungjawab atas tindakan mereka dalam pemerintahan dengan 

cara yang adil, terbuka dan sesuai dengan tindakan mereka, karena tindakan 

mereka pasti akan membawa konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. 

 Akuntabilitas keuangan ialah pemerintah desa bertanggungjawab 

untuk mengelola, melacak, dan melaporkan penggunaan dana secara terbuka 

dan transparan serta anggaran yang jelas, pelaporan yang teratur dan 

partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan dana. Tujuannya adalah 

untuk menjaga kerahasiaan keuangan, menghindari penyalahgunaan uang, 
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dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen keuangan 

desa yang sangat penting bagi pemerintahan desa untuk memiliki 

akuntabilitas karena merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah desa 

untuk mengelola dana desa. 

 Salah satu tujuan dari penerapan sistem keuangan desa adalah untuk 

membuat pelaporan keuangan lebih mudah, mengoptimalkan pengelolaan 

keuangan desa, dan menggunakan sistem keuangan desa sebagai alat 

manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Penerapan sistem keuangan desa dalam akuntabilitas keuangan 

desa adalah untuk membuatnya lebih mudah mengelola keuangan desa 

mereka sendiri. Dengan adanya sistem keuangan desa ini, diharapkan desa 

dapat mengelola keuangan desa mereka dengan baik dan akan berdampak 

pada kesejahteraan masyarakat desa dalam menerapkan sistem keuangan 

desa, berbagai proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pertanggung 

jawaban, hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lancar (Rivan 

& Maksum I, 2019). 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Mega et al., 2022), (Harafonna & 

Indriani, 2019) dan (Dewi & Julianto, 2020) menemukan bahwa sistem 

keuangan desa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 

artinya sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

keuangan desa. Bertanggungjawab untuk mengelola keuangan desa secara 

akuntabel dengan akuntabilitas kinerja sistem aplikasi dalam mengelola data 

keuangan desa semakin baik dan cepat dalam mengelolanya, sehingga dapat 
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mengurangi dampak kecurangan dan salah saji dalam pengelolaan keuangan 

desa. Semakin baik penggunaan aplikasi, semakin akuntabel akuntabilitas 

keuangan desa. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh 

(Kusumawardani, 2022) menemukan bahwa penerapan sistem keuangan 

desa berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan yang lebih baik dari sistem 

keuangan desa akan menghasilkan akuntabilitas keuangan desa yang lebih 

tinggi, sementara penerapan yang lebih buruk akan menghasilkan 

akuntabilitas keuangan desa yang lebih rendah. Berbeda Penelitian yang di 

lakukan (Malahika et al., 2018) yang menggunakan penelitian intervening, 

bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa  masih sering terkendala 

oleh terjadinya error atau kesalahan dalam proses penginputan, dimana 

menemukan bahwa kesalahan dalam proses penginputan masih sering 

menyebabkan kesulitan untuk menerapkan aplikasi sistem keuangan desa. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program 

pengembangan dan pembangunan masyarakat adalah partisipasi 

masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan tentang setiap program pembangunan, tetapi 

juga melibatkan identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. 

Pembangunan desa tidak dapat terwujud dengan baik tanpa partisipasi 

masyarakat dalam setiap kegiatan. Selain menjadi pemangku kepentingan 

utama, masyarakat harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan organisasi 
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publik khususnya pelaksanaan pembangunan agar proses pelaksanaan 

pembangunan dapat dilakukan dengan tepat, efisien, dan efektif. 

 Penelitian (Ridwan et al., 2023) menemukan bahwa partisipasi 

masyarakat sangat penting untuk pengawasan pengelolaan. Penelitian 

tersebut menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak positif 

pada akuntabilitas keuangan desa, ketika partisipasi masyarakat meningkat, 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel. Ini karena 

jika masyarakat terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, 

memilih, dan membuat keputusan akan berdampak pada akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. Menurut Penelitian (Kartika et al., 2021), 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan 

akuntabilitas keuangan desa.  

 Partisipasi masyarakat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah 

desa dan meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan desa. Menurut 

Giriani et al, (2021), posisi sosial seseorang mengharuskan seseorang untuk 

memiliki peran tertentu. Misalnya, kepala desa dan aparatur pemerintah 

desa memiliki peran dalam mengatur dan mengelola aset desa untuk 

kepentingan masyarakat dan mereka juga memiliki peran dalam mengawasi 

pelaksanaan pengelolaan aset desa agar sesuai dengan kepentingan desa. 

Akuntabilitas pemerintah desa mengacu pada tanggungjawab pemerintah 

untuk mengelola aset desa. Untuk meningkatkan transparansi kinerja 

pemerintah, fakta ini harus diumumkan kepada masyarakat umum. Dalam 
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proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program 

pembangunan masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan 

secara konsisten membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

kinerja pemerintah. 

 Menurut penelitian yang dilakukan (Putri et al., 2021), partisipasi 

masyarakat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, artinya partisipasi 

masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa. 

Dengan ini menunjukkan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat, 

semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, temuan 

berbeda dengan penelitian sebelumnya Laia et al, (2022) dan Giriani et al, 

(2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa, kurangnya partisipasi masyarakat ini 

disebabkan oleh kurangnya interaksi antara aparatur desa dan masyarakat, 

kurangnya pengetahuan dan waktu masyarakat tentang pengelolaan dana 

desa, tingkat pendidikan masyarakat desa yang rendah dan kurangnya 

pengawasan masyarakat atas penggunaan dana desa karena tanggungjawab 

hanya diberikan melalui spanduk dan tidak ada transparansi dan publikasi 

online. Oleh karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa 

sangat penting, transparansi dengan prinsip yang membangun rasa percaya 

antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan akses terhadap 

informasi dan memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah. 



11 
 

 

 

 Pemerintah desa dan masyarakat dapat berhubungan satu sama lain 

secara terbuka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajri & Julita, (2021), 

transparansi keuangan memberikan dampak baik pada tingkat kepercayaan 

pemerintah desa terhadap cara mereka mengelola keuangan mereka. 

Semakin transparan pemerintah desa tentang keuangan, semakin baik 

mereka mengelolanya. Semakin transparan pemerintah desa tentang 

perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, semakin mudah 

membangun pemerintahan yang akuntabel. Menurut Harafonna & Indriani, 

(2019) ketika pemerintah desa tidak transparan dalam memberikan 

informasi tentang bagaimana aparatur desa mengelola keuangan desa, maka 

masyarakat tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses 

tersebut dijalankan.  

 Transparansi keuangan sebagai variabel moderasi dalam penelitian 

ini digunakan karena transparansi keuangan dalam akuntabilitas keuangan 

desa tidak selalu sebanding dengan transparansi keuangan variabel yang 

dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. 

Dengan demikian, sistem keuangan desa dapat digunakan untuk memastikan 

bahwa semua transaksi dan penggunaan dana desa dapat diakses dan 

dipahami secara terbuka oleh masyarakat. Ini juga akan memungkinkan 

masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan anggaran desa, serta 

untuk mengadakan pertemuan terbuka dan berkonsultasi dengan warga 

untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa. 
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 Latar belakang yang disajikan menunjukkan gab permasalahan dalam 

penelitian ini dengan melanjutkan penelitian sebelumnya, bahwa pemerintah 

desa dalam peneraparan sistem keuangan desa hal ini membuat proses 

pelaporan akuntabilitas keuangan desa menjadi lebih mudah dikelola dan 

memberikan dampak yang cukup baik dan juga ketika akuntabilitas 

keuangan desa terlihat meningkat ketika masyarakat ikut berpartisipasi di 

dalamnya, maka dari itu semakin banyak masyarakat ikut berkontribusi 

dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di desa semakin 

baik, sebab masyarakat juga perlu mengetahui pengembangan apa saja yang 

telah dikelola oleh pemerintah desa atas keuangan desa supaya akuntabilitas 

keuangan desa bisa lebih transparan. Dimana akuntabilitas keuangan desa 

dapat di pertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, 

kebijakan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Namun terdapat dari penelitian sebelumnya dimana pengelolaan 

keuangan desa juga ada yang mendapatkan bahwa akuntabilitas sistem 

keuangan desa berpengaruh signifikan artinya bisa saja positif atau negatif 

terhadap akuntabilitas keuangan desa sehingga dapat terhambat sistem 

keuangan desa dan masih sering terkendala oleh terjadinya error saat proses 

penginputan berlangsung dan mengakibatkan akuntabilitas pengelolaanya 

menjadi memburuk yang bisa saja menjadi negatif ataupun positif sehingga 

akuntabilitas keuangan desa masih belum akuntabel dan tidak banyak 
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masyarakat ikut serta dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan yang di 

laksanakan oleh pemerintah desa. 

 Melanjutkan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan 

beberapa variabel yang sama dan penelitian ini menambahkan variabel 

moderasi yaitu transparansi keuangan dan untuk mengetahui akuntabilitas 

keuangan desa dengan jenis pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan 

pada pemerintahan desa sektor publik di Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa. Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah penelitian 

yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa Dan 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Dengan 

Transparansi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi” . 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap 

akuntabilitas keuangan desa? 

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas 

keuangan desa? 

3. Apakah transparansi keuangan mampu moderasi hubungan 

penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan 

desa? 
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4. Apakah transparansi keuangan mampu moderasi hubungan 

partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. 

b. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. 

c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap 

akuntabilitas keuangan desa melalui transparansi keuangan sebagai 

variabel moderasi. 

d. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas keuangan desa melalui transparansi keuangan sebagai 

variabel moderasi. 

2. Manfaat Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang rumusan masalah  dan tujuan penelitian 

maka penelitian ini diharapkan dapat member manfaat yakni: 

a. Manfaat Teoritis  

Para ahli akuntansi sebelumnya telah mengemukakan teori tentang 

bagaimana penerapan sistem keuangan desa berdampak pada partisipasi 

masyarakat dalam tanggungjawab keuangan, khususnya dengan transparansi 
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sebagai variabel moderasi. Menurut teori stewardship, pemerintah berusaha 

untuk mencapai tujuan yang baik bagi masyarakat. Selain itu, kepentingan 

organisasi mengarahkan pekerja pemerintah desa untuk bertanggungjawab 

dalam mengelola keuangan desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, 

pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa harus 

bertanggungjawab untuk memberikan informasi akuntabilitas yang 

akuntabel dan dapat diandalkan dalam pengelolaan keuangan desa. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa pemerintah desa 

dapat bertanggungjawab atas akuntabilitas keuangan desa dan masyarakat 

dapat terlibat dalam kegiatan pemerintah desa. Tanggungjawab yang 

dimaksud adalah bagaimana mereka mengelola dan mendistribusikan dana 

desa yang ada ke tujuan yang telah dianggarkan serta bentuk penerapan 

sistem keuangan desa dalam pengelolaanya lebih jelas dan transparan. Hal 

ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah 

penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh 

terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan transparansi sebagai variabel 

moderasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Stewardship 

 Donaldson dan Davis (1991) mengatakan bahwa manfaat teori 

stewardship terhadap penelitian ini adalah dapat menjelaskan bagaimana 

pemerintah desa (yang bertindak sebagai steward) adalah organisasi yang 

dapat dipercaya yang melakukan tugas dan fungsinya untuk memastikan 

kesejahteraan masyarakat (yang bertindak sebagai prinsipal). Dalam hal ini, 

pemerintah desa (steward) atau pengelola memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang jujur dan 

mudah diakses oleh masyarakat (prinsipal). Untuk mencapai hal ini pengelola 

keuangan desa memerlukan sumber daya berkualitas tinggi dengan BPD 

sebagai pengawas dan melibatkan masyarakat dalam proses menemukan 

masalah dan memilih solusi alternatif. 

 Teori stewardship menjelaskan pemerintah desa (sebagai pengelola) 

dan masyarakat (sebagai pemilik dana). Dalam hal ini, akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa dapat menunjukkan hubungan pemerintah desa 

dengan masyarakat, karena pemerintah desa harus menyampaikan informasi 

pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan jujur sehingga semua orang 

dapat melihatnya (Kasmini & Dewi, 2021). Menurut teori stewardship, 

pemerintah bekerja untuk mencapai tujuan yang baik bagi masyarakat. 

Pemerintah desa dianggap sebagai organisasi sektor publik yang dapat 

diandalkan dan dapat dipercaya untuk melayani masyarakat dengan cara 
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terbaik untuk mencapai tujuan organisasi masyarakat (Nurhayati et al., 

2021). 

 Teori stewardship dalam penelitian ini, pemerintah desa (steward) 

merupakan institusi yang dapat diandalkan untuk bertindak demi 

kepentingan terbaik masyarakat. Pemerintah melakukan pekerjaannya 

dengan hati-hati dan tepat untuk menjaga kesejahteraan konstitunya. 

Menurut analisis, salah satu tugas tersebut adalah untuk menjaga 

akuntabilitas keuangan melalui penyajian laporan keuangan yang jelas dan 

mudah dipahami serta memenuhi karakteristik komparabilitas dan 

reliabilitas yang relevan. Teori stewardship juga terdapat pihak manajemen 

yang memprioritaskan kepentingan organisasi secara keseluruhan dari pada 

tujuan pribadi. Teori stewardship ini sendiri didefinisikan sebagai gambaran 

atau uraian tentang layanan yang ada di dalam organisasi pemerintahan 

tertentu (Hasanah et al., 2020). 

 Teori stewardship sendiri menjelaskan jenis pola kepemimpinan dan 

bagaimana mekanisme situasional berpengaruh pada hubungan antara 

atasan dan bawahan di dalam suatu organisasi. Perangkat desa memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan 

harapan dan keinginan pemerintah yang berpredikat sebagai kepala desa. 

Berdasarkan teori stewardship ini sendiri, kepentingan bersama ini 

didefinisikan dengan landasan di mana pihak steward melakukan 

tindakannya tertentu. Oleh karena itu, dalam kasus di mana ada perbedaan 
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kepentingan antara pihak steward dan pihak prinsipals, pihak steward akan 

berusaha untuk bekerja sama untuk melaksanakan tindakan sejalan dengan 

tindakan dari pihak prinsipals untuk kepentingan bersama. Hal terpenting 

dalam teori Stewardship ini ialah bahwa pihak stewards akan selalu 

menyelaraskan atau mensejalankan tujuannya berdasarkan tujuan principals, 

namun ini tidak berarti bahwa pihak steward tidak memiliki kebutuhan yang 

berbeda (Arfiansyah, 2021). 

B. Teori Partisipasi   

 Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede “The 

Taking Part in one or more phase of the process” (partisipasi) berarti ambil 

bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Mubyarto 

mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya 

setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan 

kepentingan diri sendiri. Teori partisipasi adalah teori yang membicarakan 

mengenai proses keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan yang 

berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini terkait dengan peran individu sebagai 

makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari keadaan di 

sekelilingnya. Pandangan dari beberapa ahli, sebuah proses keterlibatan diri 

seseorang secara penuh pada sebuah tekad yang disepakati bersama adalah 

sebuah definisi partisipasi dari sudut pandang beberapa ahli. Teori 

partisipasi dapat pula diartikan sebagai sebuah hubungan antara masyarakat 

dengan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi 
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setara. Kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak yang saling 

berinteraksi bisa juga terhubung dengan partisipasi. Semakin banyak 

manfaat yang diperoleh dari proses interaksi tersebut, maka akan semakin 

kuat relasi diantaranya. 

 Partisipasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni partisipasi sosial dan 

partisipasi politik. Keterlibatan seseorang dalam kehidupan sosial 

merupakan jenis partisipasi sosial. Partisipasi sosial adalah suatu proses 

keterlibatan orang secara sukarela dalam organisasi atau kegiatan ke 

masyarakatan dimana ia melibatkan dirinya dengan beberapa jenis individu 

dan kegiatan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan partisipasi politik 

adalah aktivitas warga negara yang dilakukan atas nama pribadi yang 

ditujukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan oleh penguasa. 

Partisipasi politik bisa bersifat individu atau kolektif tergantung situasi dan 

kondisinya. Partisipasi politik seringkali diwujudkan melalui proses 

pemberian suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam kampanye atau 

menjadi anggota partai politik. Jadi bisa diartikan bahwa partisipasi politik 

adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas yang dilakukan kelompok 

pada kehidupan sosial dan politik. 

 Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan 

kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab 

pencapaian tujuan itu. Ada tiga gagasan penting dalam definisi partisipasi 

tersebut antara lain: 
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1. Keterlibatan mental dan emosional partisipasi berarti keterlibatan 

mental dan emosiaonal ketimbang berupa aktivitas fisik. Diri orang itu 

sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini 

bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi 

terlibat egonya ketimbang terlibat tugas. 

2. Motivasi kontribusi partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-

orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan 

untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna 

mencapai tujuan organisasi. 

3. Tanggungjawab partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima 

tanggungjawab dalam aktivitas kelompok. Proses sosial yang 

dilaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan 

mewujudkan keberhasilannya.  

4. Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat 

disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam 

kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual.  

 Partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya 

masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Menurut Mikkelsen 

dalam Soetomo menginventarisasi adanya enam makna yang berbeda 

mengenai partisipasi, antara lain: 

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek 

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.  
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2. Partisipasi “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk 

menanggapi proyek-proyek tersebut. 

3. Partisipasi suatu proses yang aktif, mengartikan bahwa orang atau 

kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal tertentu. 

4. Partisipasi pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan 

staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek 

agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan 

dampak-dampak sosial. 

5. Partisipasi keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri. 

6. Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri 

kehidupan dan lingkungan mereka 

Bentuk partisipasi ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi anggota 

masyarakat terjadi karena: 

a) Takut atau terpaksa partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau 

takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan, sehingga 

masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang 

telah ditentukan.  

b) Ikut-ikutan berpartisipasi didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi 

diantara sesama anggota masyarakat desa. Apalagi kalau yang 

memulai adalah pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka 
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bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan 

kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya 

masyarakat desa (misalnya: gotong-royong). 

c) Kesadaran Motivasi partisipasi yang ketiga adalah kesadaran, yaitu 

partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota 

masyarakat. Partisipasi tersebut dilandasi oleh dorongan yang timbul 

dari hati nurani sendiri. 

Bentuk partisipasi dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

1) Partisipasi Vertikal 

 Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat 

terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam 

hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau 

klien. 

2) Partisipasi horizontal 

 Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana 

setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu 

dengan yang lainnya. 

C. Akuntabilitas Keuangan Desa 

 Akuntabilitas keuangan desa adalah pada kewajiban desa untuk 

menyusun laporan keuangan yang jelas, transparan dan akuntabel. Ini 

melibatkan pengelolaan dana desa dengan tepat dan pertanggungjawaban 

atas penggunanya kepada masyarakat dan pihak yang berwenang dan 
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mempunyai prinsip-prinsip yang mendukung transparansi, efisiensi, dan 

pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban dalam bahasa asing “accountability”. Dalam hal ini, 

akuntabilitas berarti keadaan yang harus dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas umumnya berarti kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab serta mengindikasikan kinerja dan 

tindakan organisasi atau badan hukum kepada pihak yang berwenang 

(Kusumawardani, 2022). 

 Akutabilitas dalam keadaan seseorang yang dinilai oleh orang lain 

berdasarkan kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai 

tujuan yang diberikan kepadanya. Dengan mengelola sumber daya sekolah 

dengan baik, akuntabilitas yang tinggi dapat dicapai kepercayaan publik 

dengan tujuan akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini sangat bergantung 

pada sistem dan keadaan di setiap negara. Akuntabilitas bukan hanya 

tanggungjawab keuangan resmi suatu organisasi, itu juga mencakup 

kepatuhan terhadap peraturan, lingkungan organisasi, komunitas, dan 

pemerintah  (Arfiansyah, 2021). 

 Akuntabilitas terdapat kendali penuh atas pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan oleh aparat pengelola dana desa. Posisi pemerintah dan 

wakilnya merupakan faktor utama yang menahan pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas terdiri dari kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam 
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mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penggunaan 

media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Kasmini & Dewi, 

2021).  

 Akuntabilitas merupakan proses kerja sama antara masyarakat dan 

pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan 

akuntabilitas vertikal dan horizontal berbeda. Akuntabilitas vertikal 

melibatkan atasan dan bawahan untuk memanfaatkannya sebagai alat 

pengawasan, sedangkan akuntabilitas horizontal melibatkan pihak-pihak 

yang memiliki kedudukan yang sama untuk melakukan fungsi pemeriksaan 

dan pelengkapan. Dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa dapat 

bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten dan badan bina desa, 

sedangkan akuntabilitas horizontal melibatkan perangkat desa dan 

masyarakat desa (Iznillah et al., 2018)  

 Akuntabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

tingkat pertanggungjawaban suatu lembaga atau individu terhadap tindakan 

mereka. Ini mencakup kewajiban untuk melakukan pelaporan serta 

pertanggungjawaban atas kesuksesan atau kegagalan organisasi dalam 

menjalankan misi mereka untuk memenuhi atau mewujudkan hasil yang 

telah ditentukan sebelumnya. Pertanggungjawaban ini juga dilaksanakan 

secara berkala. Usaha atau upaya untuk mendukung atau membantu 

masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa termasuk dalam 
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tata kelola keuangan ini. Pengelolaan keuangan desa ini harus mengikuti 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu keadilan, transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi.  Menurut (Umayah et al., 2022) tanpa tata 

pemerintahan desa yang baik, siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan 

berhasil. Salah satu kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi adalah tata 

kelola pemerintahan yang baik salah satu pilarnya adalah akuntabilitas 

menurut Indari Umayah, (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 

tahun 2018 menetapkan akuntabilitas sebagai asas pengelolaan keuangan 

desa. 

D. Penerapan Sistem Keuangan Desa  

 Sistem keuangan desa adalah aplikasi yang digunakan oleh desa 

dalam penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan mereka. 

Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang 

diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, dan membantu 

menggabungkan data. Selain berbasis internet, sistem keuangan desa juga 

dibuat secara offline atau manual karena sumber daya yang tersedia di desa 

dan kondisi yang berbeda di masing-masing wilayah. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 

mendefinisikan sistem keuangan desa (Rivan & Maksum, 2019). 

 Mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa, pengembangan aplikasi sistem keuangan desa telah dimulai 
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sejak awal. BPKP membuat aplikasi ini untuk membantu pemerintah desa 

melaporkan keuangan mereka dengan tujuan berikut: 

1. Memastikan bahwa semua ketentuan dan kebijakan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan UU desa, terutama yang berkaitan dengan 

keuangan dan pembangunan desa, dapat diterapkan secara efektif di 

seluruh tingkatan pemerintah.  

2. Pemerintah desa dapat menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa 

secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. 

3. Pemerintah desa memiliki kesempatan yang besar untuk mengelola 

tata kelolanya sendiri, termasuk mengelola keuangannya dan 

merencanakan pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan 

dan kualitas hidup penduduknya. 

 Secara umum, prinsip-prinsip berikut harus diterapkan dalam 

pengelolaan keuangan desa:  

1. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dan dilaksanakan secara 

terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang 

hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBD dan 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh 

unsur masyarakat desa. 

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administrasi, teknis, dan hokum.  

3. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang keuangan desa. 
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4. Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip hemat, terarah, 

dan terkendali. 

 Keuangan desa dalam komponen pendukung dan penghambat. Faktor 

penghambat termasuk kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya 

BIMTEK dari aparat desa. Keterlambatan laporan sering disebabkan oleh 

beberapa faktor. Ini termasuk kemudahan mengakses keuangan desa, sarana 

yang cukup lengkap, dan pembuatan pelaporan keuangan dalam waktu yang 

telah ditentukan.  

 Sistem keuangan desa memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1) 

kepatuhan terhadap peraturan yang tinggi; (2) dukungan untuk pengelolaan 

keuangan desa yang nyaman; (3) aplikasi yang mudah digunakan oleh 

pengguna; (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang 

terintegrasi; dan (5) mendapat dukungan dari pihak terkait untuk 

menerapkan aplikasi dan petunjuk penggunaan. Selain memiliki keunggulan 

di atas, sistem keuangan desa memiliki kelemahan, karena aplikasinya sulit 

dipahami karena itu, karyawan menghadapi kesulitan saat menggunakan 

aplikasi tersebut. Selain itu, karyawan tidak menerima pelatihan yang 

memadai tentang penggunaan sistem keuangan desa (Loupatty, 2022). 

 Sistem keuangan desa dibuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan 

Pemerintah (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri 

(Mendagri) untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan mereka 

dengan lebih efisien. Alat terpadu ini dirancang untuk menggabungkan 
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prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Umayah et al., 

2022). 

 Mempersiapkan penerapan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, 

aplikasi sistem keuangan desa telah direncanakan sejak awal. Persiapan ini 

sejalan dengan fokus yang lebih besar dari Komisi XI Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Aplikasi 

diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2015 sebagai tanggapan atas pertanyaan 

yang diajukan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 

Maret 2015. Pertanyaan tersebut mencakup kepastian waktu penyelesaian 

aplikasi yang dibuat oleh BPKP serta pelaksanaan rekomendasi KPK-RI untuk 

membangun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian dalam 

Negeri. 

E. Partisipasi Masyarakat  

 Partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan tentang proses pembangunan, mulai dari 

pengambilan keputusan hingga pengawasan. Ini berarti bahwa masyarakat 

tidak hanya menjadi penerima fasilitas dan layanan publik tetapi juga 

menjadi subjek pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pemerintah mencakup pengambilan keputusan tentang program 

desa, pengusulan anggaran pada rapat desa, dan pengawasan, pelaporan, dan 

penilaian pelaksanaan kegiatan dengan dana desa (Umaira & Adnan, 2019). 
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 Partisipasi adalah keterlibatan publik secara aktif dalam berbagai 

program sebagai sarana untuk meningkatkan kohesi masyarakat dan 

menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas program pemerintah 

dan masyarakat. Partisipasi sebanding dengan definisi peran dan ikut serta, 

keterlibatan, atau proses bersama di mana sejumlah anggota masyarakat 

saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan 

(Putri et al., 2021). Seseorang yang terlibat dalam interaksi sosial dalam 

situasi tertentu disebut partisipasi. Sementara partisipasi masyarakat berarti 

bahwa masyarakat terlibat dalam proses mengidentifikasi masalah dan 

kemungkinan solusinya, memilih dan mengambil pilihan terbaik untuk 

menangani masalah, melakukan upaya untuk memecahkan masalah, dan 

mengevaluasi perubahan yang terjadi (Ridwan et al., 2023). 

 Menurut Umaira & Adnan, (2019) membedakan jenis partisipasi 

yakni: pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kaitannya dengan 

menentukan alternatif masyarakat mengenai gagasan atau ide mengenai 

kepentingan bersama untuk memastikan orientasi dan arah pembangunan. 

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini menyangkut bagaimana 

masyarakat berkontribusi dalam menjalankan suatu program seperti: 

kegiatan administrasi dana, menggerakkan sumber daya, koordinasi dan 

menjabarkan program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, 

menyangkut hasil dari ketercapaian program baik dari segi quality maupun 

quantity. Dari segi kualitas seperti peningkatan output, sedangkan segi 

kuantitas seperti persentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi 
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dalam evaluasi, menyangkut urusan pelaksanaan program secara 

keseluruhan, tujuannya untuk mengetahui keberhasilan program sesuai 

dengan perencanaan dan terhindar dari penyimpangan. 

 Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di setiap fase proses 

pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pelestarian lingkungan (Fajri & Julita, 2021), ini melihat masyarakat sebagai 

subjek pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya sebagai penerima 

keuntungan. Jumlah orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat 

meningkat seiring dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Semakin 

tinggi keterlibatan individu tersebut, semakin besar pula rasa tanggung 

jawab mereka untuk menerapkan keputusan yang telah dibuat dan hasilnya 

akan lebih baik untuk masa depan. Pengelolaan dana desa yang baik juga 

menyebabkan pembangunan yang baik (Kartika et al., 2021). Partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa semakin akuntabel dan partisipasi 

masyarakat yang lebih tinggi akan menurunkan kemungkinan kesalahan. 

F. Transparansi Keuangan 

 Prinsip tata kelola yang baik yang harus dihormati oleh organisasi 

sektor publik adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. 

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara jujur dan 

terbuka kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat 
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memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya 

terhadap perundang-undangan (PP Pasal 25 Nomor 71 Tahun 2010).   

 Prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor 

publik adalah transparansi pengelolaan keuangan publik. Menurut 

Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan 

informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada mereka yang 

membutuhkannya. Pihak-pihak yang berkepentingan akan menggunakan 

informasi keuangan dan lainnya untuk membuat keputusan. Pada akhirnya, 

transparansi menciptakan tanggungjawab horizontal antara pemerintah 

daerah dan masyarakat. Ini akan menghasilkan pemerintahan daerah yang 

bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Menurut Iznillah et al., (2018), transparansi adalah 

konsep yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk 

informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

hasil yang dicapai. 

 Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang 

transparan dan jujur kepada masyarakat didasarkan pada gagasan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya 

yang dipercayanya dan kepatuhannya terhadap hukum (Umayah et al., 2022). 
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Dana desa yang dikelola dapat diawasi dan dikontrol dengan baik oleh pihak 

berwenang ketika terbuka (Fajri & Julita, 2021). Akibatnya, dana yang 

dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat dapat terserap dengan baik. 

Semakin transparan pemerintah desa tentang perencanaan pembangunan 

dan pengelolaan keuangan, semakin baik mereka mengelola dana desa 

menciptakan pemerintahan yang akuntabel semakin mudah. 

G.    Penelitian Pendahuluan 

Tabel 2. 1  

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Nama      
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

 

Hasil 
Penelitian 

(Malahik
a et al., 
2018) 
  

Penerapan Sistem 
Keuangan Desa 
(Siskeudes)  
Pada Organisasi 
Pemerintahan 
Desa (Studi Kasus 
Di Desa Suwaan 
Kecamatan 
Kalawat 
Kabupaten 
Minahasa Utara)  
 

Deskriptif 
Kualitatif  
 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa meskipun ada beberapa 
hambatan, penerapan Sistem 
Keuangan Desa di Desa Suwaan 
telah berjalan dengan baik. 
Salah satu kendala saat 
menggunakan aplikasi Sistem 
Keuangan Desa adalah 
seringnya terjadi kesalahan 
dalam proses input data. 
 

(Harafon
na & 
Indriani, 
2019) 
 

Pengaruh Sistem 
Keuangan Desa 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Dengan 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Sebagai Variabel 
Intervening 

Desain 
Penelitian 
Studi 
kausalitas 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sistem 
keuangan desa meningkatkan 
akuntabilitas karena sistem 
aplikasi mengelola data 
keuangan desa dengan lebih 
baik dan lebih cepat, sehingga 
mengurangi risiko kecurangan 
dan salah saji dalam 
pengelolaan keuangan desa. 
Disebabkan oleh sistem kinerja 
aplikasi (SISKEUDES), yang 
telah meningkatkan 
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pengalaman pengguna sistem 
dan memudahkan aparatur 
desa, terutama bendahara dan 
operator, untuk menyelesaikan 
laporan keuangan dengan 
cepat dan tepat waktu, sistem 
keuangan desa secara langsung 
meningkatkan pengelolaan 
keuangan desa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pengelolaan keuangan desa 
tidak mempengaruhi 
akuntabilitas. Ini mungkin 
karena pemerintah desa tidak 
transparan dalam memberikan 
informasi tentang bagaimana 
aparaturnya mengelola 
keuangan desa, sehingga 
masyarakat tidak tahu 
bagaimana prosesnya 
dilakukan. Selain itu, 
pengelolaan keuangan desa 
tidak dapat membuktikan 
bahwa variabel ini memiliki 
efek intervening terhadap 
sistem keuangan desa dan 
akuntabilitas. 

(Kartika 
et al., 
2021) 

Pengaruh 
Partisipasi 
Masyarakat Dan 
Sistem Keuangan 
Desa (Siskeudes) 
Terhadap 
Keberhasilan 
Pengelolaan Dana 
Desa Di Desa 
Krasak 

Penelitian 
deskriptif 
kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Partisipasi 
masyarakat berdampak positif 
pada pengelolaan dana desa; 
dan (2) Siskeudes berdampak 
positif pada pengelolaan dana 
desa. 
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(Arfiansy
ah, 2021) 

Pengaruh 
Kapasitas 
Aparatur Desa 
terhadap 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana 
Desa Di 
Kabupaten 
Wonogiri dengan 
Sistem Keuangan 
Desa sebagai 
Variabel 
Intervening 
 

 Metode 
kuantitati 

Berdasarkan hasil penelitian : 
1. Kapasitas aparatur desa 
berdampak positif pada Sistem 
Keuangan Desa. Semakin 
banyak kemampuan, 
pemahaman, dan keterampilan 
yang dimiliki aparatur desa, 
semakin baik implementasi 
Sistem Keuangan Desa.  2. 
Sistem Keuangan Desa 
mempengaruhi akuntabilitas 
pengelolaan dana desa; dengan 
kata lain, semakin banyak 
implementasi Sistem Keuangan 
Desa, semakin besar 
akuntabilitas pengelolaan dana 
desa. 
3. Kapasitas aparatur desa 
berdampak positif dan 
signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana 
desa. Jika kapasitas, 
pemahaman, dan keterampilan 
aparatur desa meningkat, maka 
akuntabilitas pengelolaan dana 
desa meningkat.   
4. Kapasitas aparatur desa 
mempengaruhi akuntabilitas 
pengelolaan dana desa secara 
tidak langsung atau melalui 
Sistem Keuangan Desa. 
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(Putri et 
al., 2021) 

Pengaruh 
Akuntabilitas, 
Transparansi, 
Partisipasi 
Masyarakat 
Terhadap 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Dana 
Desa Pada Desa 
Songan B 
Kecamatan 
Kintamani 
Kabupaten Bangli 

Penelitian 
kuantitatif 
asosiatif. 

1. Akuntabilitas tidak 
mempengaruhi pemberdayaan 
masyarakat secara signifikan. 
Ini menunjukkan bahwa 
akuntabilitas tidak 
mempengaruhi tingkat 
pemberdayaan masyarakat di 
Desa Songan B secara 
signifikan. 
2. Transparansi pengelolaan 
dana desa berdampak positif 
dan signifikan terhadap 
pemberdayaan masyarakat. Ini 
menunjukkan bahwa tingkat 
transparansi yang lebih tinggi 
menunjukkan peningkatan 
pemberdayaan masyarakat, 
sedangkan tingkat transparansi 
yang lebih rendah 
menunjukkan penurunan 
pemberdayaan masyarakat. 
3: Partisipasi masyarakat 
dalam manajemen dana desa 
berdampak positif dan penting 
untuk pemberdayaan 
masyarakat. Ini menunjukkan 
bahwa jika partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan 
dana desa meningkat, 
pemberdayaan akan 
meningkat. Sebaliknya, jika 
partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan meningkat jika 
dana desa berkurang, 
pemberdayaan masyarakat 
akan berkurang. 
 

(Juniarti 
et al., 
2022) 

Pengaruh 
Kompetensi 
Aparatur, 
Partisipasimasyar
akat, Terhadap 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Danadesa Di 

Deskriptif 
kuantitatif, 
pendekatan 
asosiatif 

Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa variabel 
kompetensi aparatur tidak 
berpengaruh terhadap 
efektivitas pengelolaan Dana 
Desa. Ini disebabkan oleh 
partisipasi masyarakat yang 
lebih baik, pelatihan yang 
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Kecamatan 
Labuhan Haji 
Dengan 
Pemanfaatantekn
ologi Informasi 
Sebagai Variabel 
Intervening 

kurang, dan teknologi 
informasi yang lebih baik. 
Kompetensi aparatur dan 
partisipasi masyarakat tidak 
berpengaruh terhadap 
efektivitas pengelolaan Dana 
Desa melalui teknologi 
informasi; namun, kompetensi 
aparatur dan partisipasi 
masyarakat berpengaruh 
positif terhadap pemanfaatan 
teknologi. 

(Loupatty
, 2022) 

Evaluasi 
Penerapan Sistem 
Keuangan Desa 
(Siskeudes) 
Dalam 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa/Negeri 
Di Kota Ambon 

Pendekatan 
kualitatif 

Dengan menggunakan 
indikator efektifitas Duncan, 
yang mencakup pencapaian 
tujuan, integrasi sistem, dan 
adaptasi, evaluasi penerapan 
Siskeudes pada 30 desa dan 
negeri di Kota Ambon 
menunjukkan bahwa 
penerapan Sistem Keuangan 
Daerah di Kota Ambon telah 
dilaksanakan dengan baik. 
Secara keseluruhan, penerapan 
Siskeudes pada 30 desa dan 
negeri di Kota Ambon memiliki 
efek yang sangat 
menguntungkan, dengan 
kemampuan untuk 
meningkatkan kinerja 
pengelolaan keuangan desa.  
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G. Kerangka Konseptual 

Pemerintah desa sebagai pihak yang di beri amanah untuk mengelola 

keuangan desa dengan pencatatan laporan keuangan yang jelas agar dapat 

meningkatkan kualitas keuangan desa yang akuntabel, transparan dan dapat 

di pertanggungjawabkan dengan baik, serta terdapat juga di dalamnya 

penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, 

maka diperlukan adanya penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi 

masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan transparansi 

keuangan sebagai variabel moderasi. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan 

dalam kerangka pikir yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut: 

 

 H1 

    

 

 

 H2 

  

 H3  H4  

 

 

Gambar 2. 1  
Kerangka Pikir 

 

  

Penerapan Sistem 
Keuangan Desa 

(X1) 

Partisipasi 

Masyarakat (X2) 

Akuntabilitas 

Keuangan Desa 

(Y) 

Transparansi 

Keuangan Desa (M) 
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H. Hipotesis 

1. Pengaruh Penerapan sistem keuangan desa terhadap 

Akuntabilitas keuangan Desa 

 Menurut Rivan & Maksum, (2019) Sistem keuangan desa adalah 

aplikasi yang digunakan oleh desa dalam penganggaran, penatausahaan, dan 

pelaporan keuangan mereka. Sistem keuangan desa secara otomatis 

menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu 

dan biaya, dan membantu menggabungkan data. Menurut Arfiansyah (2021), 

penerapan sistem keuangan desa dapat berdampak positif terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. Ini karena penerapan sistem keuangan desa 

dapat memudahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara efektif, 

mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban, dengan menghasilkan 

laporan keuangan yang akuntabel. Selain itu, sistem keuangan desa dapat 

memberikan informasi tentang keuangan desa secara langsung. 

 Teori stewardship menjelaskan bagaimana pemerintah daerah terlibat 

dalam pembuatan dan pengungkapan anggaran desa melalui aplikasi 

siskeudes. Metode ini dimaksudkan untuk mengurangi penipuan dalam 

penanganan keuangan. Hubungan antara pengurus dan masyarakat akan 

semakin erat dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, 

desa harus memberikan informasi pengelolaan keuangan yang lengkap, jelas, 

dan mudah diakses untuk masyarakat. 
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 Menurut Arfiansyah (2021), menemukan bahwa ada korelasi antara 

sistem keuangan desa dan tingkat tanggungjawab pengelolaan dana desa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al., (2021) mendukung ini karena 

menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memberikan dampak positif dan 

patut diperhatikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Serta penelitian 

yang dilakukan oleh Mega et al., (2022) juga menemukan bahwa sistem 

informasi keuangan desa dapat berdampak positif pada akuntabilitas 

keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Penerapan Sistem Keuangan Desa Memiliki Pengaruh Positif  

Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.  

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas 

Keuangan 

 Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan 

kontribusi masyarakat dalam berbagai fase, seperti mengidentifikasi masalah 

dan peluang, memilih solusi, menerapkan strategi untuk mengatasi masalah 

dan mengevaluasi perubahan yang dihasilkan dari upaya tersebut (Putri et 

al., 2021). Pada saat penyusunan perencanaan APBD sangat penting bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dan pendapat 

mereka untuk menjamin akuntabilitas kepada publik (Laia et al., 2022). 

Partisipasi masyarakat membantu pengelolaan keuangan menjadi lebih fokus 

dan efisien. Ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengarahkan 
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program kegiatan dan mencapai target dengan lebih sukses dan diharapkan 

bahwa anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan (Ridwan et al., 2023). 

 Menurut teori stewardship adalah pemerintah desa sebagai organisasi 

sektor publik yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk melayani 

masyarakat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal (Ningsih, 

2021). Mengenai partisipasi masyarakat terutama terkait dengan peran 

partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa, penelitian 

menunjukkan bahwa aparat atau perangkat desa tidak memberikan 

informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi 

dana desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Umaira & Adnan, (2019) menemukan bahwa 

partisipasi masyarakat desa ditunjukkan dengan prinsip partisipasi, 

responsif, dan transparansi dalam pembelajaran sumber daya masyarakat 

desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). 

Menurut Fajri & Julita, (2021) menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa dapat menerapkan transpransi dan akuntabilitas pengelolaan 

mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban terlaksana 

dengan baik sehingga partisipasi masyarakat desa terhadap pengelolaan 

pembangunan cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Umaira & Adnan, 

(2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif 
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terhadap akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang akan 

diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

H2: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Desa 

3. Transparansi Keuangan dapat Memoderasi Pengaruh Penerapan 

Sistem Keuangan desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa 

 Menurut Rivan & Maksum (2019), penerapan sistem keuangan desa 

dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan keuangan, mengoptimalkan 

pengelolaan keuangan desa, dan sekaligus sebagai alat untuk mengawasi 

pengelolaan keuangan desa sesuai dengan undang-undang. Pelaksanaan 

sistem keuangan desa juga didukung oleh temuan penelitian sebelumnya. 

Namun, pemerintah desa perlu meningkatkan penggunaan aplikasi sistem 

keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam proses 

akuntansi penggunaan dana desa. Aplikasi ini harus diterapkan untuk 

memfasilitasi pelaporan dan pengelolaan keuangan yang optimal serta 

sebagai referensi atau kontrol untuk mengelola keuangan desa tanpa 

menyimpang dari peraturan perundang-undangan (Malahika et al., 2018). 

 Menurut teori stewardship adalah perilaku pro-organisasi dari pihak 

yang bertanggungjawab sangat penting untuk membangun kepercayaan dan 

akuntabilitas. Manajer yang bertindak sebagai pengelola keuangan harus 

bertanggungjawab dan jujur dalam melakukan tugas mereka untuk 
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kepentingan pemilik atau pihak yang dipercaya. Sistem keuangan desa yang 

baik dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, tetapi transparansi 

keuangan juga dapat mempengaruhi hubungan antara sistem keuangan desa 

dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian, teori stewardship dapat 

memengaruhi hipotesis ini (Hasanah et al., 2020). 

 Transparansi keuangan sangat penting dalam pengelolaan keuangan 

desa karena menjamin pengelolaan dana masyarakat yang akuntabel dan 

transparan kepada masyarakat. Penerapan sistem keuangan desa juga 

penting untuk memastikan pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara 

efektif dan efisien (Dewi & Julianto, 2020). Pada akhirnya, transparansi 

keuangan yang tinggi dapat membantu mempercepat penerapan sistem 

keuangan desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas 

keuangan desa.  

 Mengacu pada hipotesis bahwa transparansi keuangan dapat 

mempengaruhi seberapa baik penerapan sistem keuangan desa terhadap 

akuntabilitas keuangan. Dengan kata lain, dampak penerapan sistem 

keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan akan lebih tepat jika tingkat 

transparansi keuangan tinggi, sedangkan jika transparansi keuangan rendah, 

dampak penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan 

akan lebih lemah (Rivan & Maksum, 2019). Oleh karena itu, hipotesis yang 

akan diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 
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H3: Transparansi dapat berpengaruh positif atau negatif dalam 

Penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Desa 

4. Transparansi Keuangan dapat Memoderasi Pengaruh Partisipasi 

Masyarakat terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa 

 Studi tentang partisipasi masyarakat menemukan bahwa ada 

hubungan antara akuntabilitas keuangan desa dan partisipasi masyarakat 

(Dewi et al., 2018). Ini menunjukkan hipotesis yang diterima tentang bahwa 

partisipasi masyarakat mempengaruhi tanggungjawab pengelolaan dana 

desa. Oleh karena itu, akan ada peningkatan akuntabilitas keuangan desa jika 

masyarakat lebih terlibat dalam urusan keuangan desa. 

 Teori stewardship ini mengatakan bahwa ketika suatu entitas 

meningkatkan transparansi keuangannya dapat membangun kepercayaan 

yang dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku 

pengelola untuk bertindak pro-organisasi dan bertanggungjawab atas aset 

dan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut teori ini, jika 

masyarakat aktif memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan entitas 

pengelola akan diminta untuk bertindak secara pro-organisasi. 

 Partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas keuangan desa sangat 

penting dan transparansi dalam prinsip yang membangun rasa percaya 

antara pemerintah dan masyarakat memberikan akses ke informasi dan 

memastikan bahwa informasi tersebut tersedia. Hubungan positif antara 
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pemerintah desa dan masyarakat dapat dicapai melalui keterbukaan (Fajri & 

Julita, 2021). Kuatnya pengaruh demokrasi memberi pemerintah daerah 

banyak kekuasaan untuk mengatur keuangan desa, yang menghasilkan 

akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam masyarakat desa. 

Pemerintah desa di Indonesia memiliki tuntutan yang tinggi terhadap 

akuntabilitas dan transparansi. Namun, pemerintah daerah sering 

mengabaikan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan dana desa.

 Untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang baik dalam suatu 

organisasi atau pemerintah, transparansi keuangan dan partisipasi publik 

sangat penting. Transparansi keuangan mengacu pada seberapa publik dan 

terbuka informasi keuangan yang diberikan organisasi. Namun, partisipasi 

masyarakat mencakup dalam pengawasan keuangan publik dan pengambilan 

keputusan (Andika Subandra, 2020). Jika transparansi keuangan rendah, 

kemungkinan besar masyarakat tidak memiliki akses yang memadai 

terhadap informasi keuangan yang relevan. Dalam hal ini, partisipasi 

masyarakat mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan karena masyarakat tidak memiliki visibilitas yang 

memadai terhadap keuangan organisasi atau pemerintah. Sebaliknya, jika 

transparansi keuangan tinggi, partisipasi masyarakat mungkin memiliki 

dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. 

 Hipotesis ini berpendapat bahwa transparansi keuangan dapat 

memainkan peran mediasi dalam hubungan antara partisipasi masyarakat 

dan akuntabilitas keuangan desa. Transparansi yang tinggi dapat 
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meningkatkan dampak positif pada partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas keuangan desa, sedangkan tingkat transparansi yang rendah 

dapat mengurangi dampak pada partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan 

dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

H4: Transparansi Keuangan Dapat Memoderasi Pengaruh Positif Atau 

Negatif Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Desa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian  

1. Jenis penelitian  

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang akan 

digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk angka-angka yang masih perlu dianalisis. Jenis penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 

statistik. Berdasarkan karakteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan 

ke dalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi.  

2. Lokasi penelitian 

 Penelitian dilakukan di berbagai desa terdapat 8 desa yang terletak di 

Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Proses pengumpulan data dan 

penelitian direncanakan selama kurang lebih dua bulan dan dilakukan di 

beberapa desa di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan kausal lebih cocok dalam penelitian ini. Dengan 

mempertimbangkan bahwa ingin memahami sebab dan akibat antara 

penerapan sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas 
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keuangan, serta mengintegrasikan transparansi keuangan sebagai variabel 

moderasi, pendekatan kausal akan memberikan kerangka kerja yang lebih 

sesuai.  

 Pendekatan kausal memungkinkan untuk lebih dari sekadar 

mengidentifikasi hubungan statistik antara variabel-variabel tersebut. 

Penelitian ini dapat menjelaskan sejauh mana perubahan dalam satu variabel 

dapat menyebabkan perubahan dalam variabel lainnya, ini memungkin 

analisis yang lebih mendalam dan memahami dinamika sebab-akibat di 

antara konsep-konsep yang diteliti.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi 

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

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mencakup perangkat desa yang terdapat 8 desa yang terletak di Kecamatan 

Pattallassang, Kabupaten Gowa.  

2. Sampel  

 Sampel merupakan bagian atau wakil dari keseluruhan populasi yang 

akan diteliti. Sampel yang digunakan ialah purposive sampling, yaitu satuan 

sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk 
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memperoleh satuan sampling yang dikehendaki. Kuesioner didistribusikan 

pada minimal 7 orang setiap desa yang terdiri dari kriteria sampel dalam 

penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdapat Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Bendahara Desa, Operator Desa serta Aparat desa yang memiliki 

pengetahuan tentang akuntabilitas keuangan desa sehingga jumlah 

responden sebanyak  70 orang. 

 Adapun kriteria pengambilan sampel data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Lokasi: lokasi penelitian adalah desa-desa di Kecamatan Pattallassang. 

Pastikan bahwa desa-desa yang dipilih mewakili perbedaan dalam hal 

ukuran, geografi, demografi, dan atribut lainnya.  

b. Partisipasi masyarakat: salah satu kriteria pemilihan sampel adalah 

tingkat transparansi masyarakat pemerintahan desa.  

c. Aksesibilitas: pertimbangkan seberapa mudah akses ke desa yang akan 

menjadi sampel. Pastikan desa-desa yang dipilih dapat diakses dengan 

mudah untuk survei atau pengumpulan data.  

d. Kinerja pemerintahan desa: pilih desa yang memiliki variasi dalam 

kinerja pemerintahan desa. Ini dapat mencakup desa-desa yang berhasil 

melaksanakan program pemerintahan, desa-desa yang menghadapi 

masalah khusus, dan desa-desa dengan inovasi dan paraktik terbaik 

dalam pemerintahan desa. Desa-desa yang terkait dalam penelitian ini 

termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, operator desa 

serta aparat desa. 
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D. Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, 

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

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

 Sumber data penelitian menggunakan data primer. Data primer 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Data berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil 

pengujian. Data primer ini dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang 

dibagikan kepada pejabat struktural atau aparat desa yang mengetahui 

pengelolaan akuntabilitas keuangan desa atau tata usaha keuangan satuan 

kerja perangkat desa di berbagai desa di Kecamatan Pattallassang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuisioner, wawancara dan observasi. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dengan 

menyertakan beberapa alternatif jawaban dalam skala liker. Dalam 

penelitian ini kuisioner dibagikan kepada responden perangkat desa yang di 

beberapa desa-desa di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang telah 

terpilih dan bersedia mengisi kuisioner. 
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F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 

 Analisis data merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain, agar data 

yang terkumpul bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih 

dahulu untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik, dimana 

teknik perhitungannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistics 21. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, pengujian 

hipotesis klasik, dan pengujian hipotesis berbantuan komputer dengan 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21. 

1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan dua aplikasi 

untuk memperoleh informasi dari variabel, baik dalam bentuk tabel angka 

maupun grafik. Aplikasi ini digunakan untuk menggambarkan profil data 

sampel, termasuk mean, minimum, dan standar deviasi. Data tersebut terbagi 

dalam implementasi sistem keuangan desa, keterlibatan masyarakat dan 

akuntabilitas keuangan serta transparansi keuangan. 

2. Uji Kualitas Data  

a. Uji Validitas 

 Tujuan uji validitas adalah untuk mengukur keaslian suatu kuesioner. 

Untuk menentukan apakah suatu instrumen layak digunakan dalam 

pengujian hipotesis uji validitas harus menunjukkan nilai signifikan yang 
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memenuhi kriteria < alpha 0,05. Jika kriteria ini terpenuhi maka instrumen 

dianggap valid dan layak digunakan. 

b. Uji Reabilitas  

 Menurut Ghozali (2011), proses penilaian reliabilitas berfungsi 

sebagai alat untuk mengukur kelayakan suatu kuesioner sebagai indikator 

baik suatu variabel maupun konstruk. Agar item kuesioner dianggap layak 

atau dapat diandalkan, item tersebut harus memenuhi ambang batas 

tertentu, biasanya ditunjukkan dengan nilai alpha Cronbach lebih besar dari 

0,60. 

3. Uji Asumsi Klasik 

 Tujuan dari uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengevaluasi apakah data memenuhi asumsi klasik. Dengan 

melakukan hal ini, risiko memperoleh estimasi yang tidak akurat dapat 

dikurangi. Penelitian ini melakukan beberapa pengujian untuk menilai hal 

tersebut antara lain Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, 

dan Uji Heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

 Penilaian yang dilakukan terhadap model regresi meliputi 

pemeriksaan apakah variabel terikat dan bebas berdistribusi normal. Sangat 

penting untuk memanfaatkan data yang terdistribusi secara normal untuk 

menghindari perkiraan yang menyimpang. Model regresi yang ideal terdiri 

dari data yang normal atau mendekati normal. Kegagalan untuk memenuhi 
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persyaratan ini akan membuat uji statistik tidak dapat diterapkan untuk 

ukuran sampel yang kecil. 

 Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini, pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan uji sampel tunggal Kolmogorov-

Smirnov dan analisis dasar Kolmogorov-Smirnov. Alasan di balik pilihan ini 

terletak pada kesederhanaan metode Kolmogorov-Smirnov, yang digunakan 

sebagai dasar keputusan ini: 

1) Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika hasil non-

sederhana Kolmogorov-Smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05 

menunjukkan pola distribusi normal. 

2) Apabila hasil sederhana Kolmogorov-Smirnov di bawah taraf 

signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016). 

b. Uji Multikolinearitas 

 Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model 

regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk model 

regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antar variabel independen. Cara 

mendeteksi adanya multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat dilihat 

dari (1) nilai toleransi dan kebalikannya (2) variance inflasi faktor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan besarnya masing-masing variabel 

independen setelah dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Toleransi 

mengukur variabilitas suatu variabel independen terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, nilai toleransi 
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yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/Toleransi). 

Nilai cutoff yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai toleransi ≤0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. 

Model regresi yang baik tidak mempunyai masalah multikolinearitas atau 

korelasi antar variabel independen. 

c. Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini dirancang untuk melihat apakah terdapat varian 

variabel yang tidak sama (konstan) dalam model regresi. Menurut Suliyanto 

(2011), suatu model regresi dikatakan baik apabila mempunyai gejala 

homoskedastisitas, yaitu varian variabel dalam model regresi mempunyai 

nilai yang sama (konstan). Apabila menguji dan  terdapat heteroskedastisitas 

pada penelitian ini dapat dilakukan dengan uji glejser. Dalam hal ini uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dilakukan dengan 

melihat signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05 (variabel 

dependen telah bertransformasi), sehingga model regresi tidak terpengaruh 

oleh gejala heteroskedastisitas (data homogen).  

d. Uji Autokorelasi  

 Tujuan uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu 
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observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (time series). 

 Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (DW 

test). Cara Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Apabila nilai DW berada antara batas atas (du) dan (4-du), maka 

koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada 

autokorelasi.  

2) Apabila nilai DW berada lebih rendah dari pada batas bawah (di), 

maka koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi 

positif. 

3) Apabila nilai DW berada lebih dari pada (4-dl), maka maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif. Bila 

nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

4. Uji Hipotesis 

  Analisis hasil regresi dilakukan sebagai berikut:   

a. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) pada hakikatnya bertujuan untuk 

mengukur seberapa baik suatu model menjelaskan variasi variabel terikat. 

Nilai koefisien determinasinya antara nol sampai dengan satu. Nilai R2 

antara 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 besar (terdeteksi 1), berarti variabel 
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independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

Standar analisis koefisien determinasi adalah:  

1) Jika koefisien determinasi mendekati nol (0), berarti variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika koefisien determinasi mendekati satu (1) berarti variabel 

independen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel 

dependen. 

b. Uji Simultan (Uji F)  

 Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap variabel terikat atau variabel terikat uji 

hipotesis: Ho: b = 0, selanjutnya langkah-langkah pengujian hipotesis uji f 

adalah sebagai berikut:  

1) Tentukan Ho dan Ha 

Ho: β1 = β2 = β3 = β4= 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen) 

Ha: β1≠β2≠β3≠β4=0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen) 

2) Menentukan tingkat kepentingannya 

Gunakan taraf signifikansi 5% atau (α) = 0,05 



56 
 

 

3) Periksa nilai f (F hitung) 

Melihat f hitung dengan melihat output SPSS (tabel ANOVA) dan 

membandingkannya dengan f tabel. 

4) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho dengan melihat 

tingkat probabilitasnya, yaitu: 

Ho ditolak jika signifikansi < 0,05 

Terima Ho jika signifikansi > 0,05 

c. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji beda uji t digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap beberapa variabel 

penjelas saja. Uji koefisien hipotesis: Ho = 0. Oleh karena itu, langkah-langkah 

menguji hipotesis dengan uji-t adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan Ho dan Ha 

Ho: β1 = β2 = β3 = β4= 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen) 

Ha: β1≠β2≠β3≠β4=0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen) 

2)  Menentukan tingkat kepentingannya 

Gunakan taraf signifikansi 5% atau (α) = 0,05 

3) Tentukan nilai t (t hitung) 

Lihat nilai t hitung dan bandingkan dengan t tabel. 

4) Konfirmasi Kriteria penentuan penerimaan dan penolakan Ho adalah 

sebagai berikut: 
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Ho ditolak jika signifikansi < 0,05 

Terima Ho jika signifikansi > 0,05 

a) Model interaksi langsung regresi linier berganda (analisis regresi 

berganda) 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda (MRA). Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk 

menguji apakah dua atau lebih variabel independen mempunyai dampak 

terhadap variabel dependen. Rumus untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2+e 

 Keterangan: 

 Y  = Akuntabilitas Keuangan 

 X1  = Penerapan Sistem Keuangan Desa 

 X2  = Partisipasi Masyarakat  

 a  = Konstanta  

  β  = Koefisien Regresi  

  e  = Pengaruh variabel lain atau eror term 

b) Uji Regresi Moderating Menggunakan Metode Moderated 

Regression Analysis (MRA) 

 Metode Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk 

melakukan Uji Moderated Regression. Tes ini melibatkan penggabungan dan 

analisis berbagai variabel untuk mengamati apakah ada korelasi yang 
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signifikan di antara variabel-variabel tersebut. Analisis Regresi yang 

Dimoderasi (MRA), juga dikenal sebagai pengujian interaksi, adalah varian 

unik dari regresi linier berganda. Persamaan regresi memasukkan komponen 

interaksi, yang melibatkan perkalian dua atau lebih variabel independen. 

MRA berbeda dari analisis subkelompok karena penggunaan pendekatan 

metodologis yang menjaga integritas ukuran sampel. Selain itu, ini berfungsi 

sebagai kerangka untuk mengelola pengaruh variabel moderasi (Ghozali, 

2016).  

 Dalam ranah penelitian, variabel moderasi tergolong sebagai variabel 

independen yang mempunyai kemampuan untuk memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen lain dengan variabel 

dependen. Dalam penelitian khusus ini, transparansi keuangan merupakan 

variabel moderasi. Variabel independennya terdiri dari implementasi sistem 

keuangan desa dan partisipasi masyarakat, sedangkan variabel dependennya 

adalah akuntabilitas keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji hubungan antara transparansi keuangan dengan variabel 

independen dan variabel dependen tersebut di atas, khususnya dalam 

kaitannya dengan akuntabilitas keuangan Untuk melaksanakan pemeriksaan 

ini uji interaksi mengikuti persamaan regresi dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

 

 

 



59 
 

 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X1*M + β4X2*M + e 

 Keterangan: 

  Y : Akuntabilitas Keuangan 

  a : Konstanta 

  β : Koefisien Regresi 

  X1 : Penerapan Sistem Keuangan Desa 

  X2 : Partisipasi Masyarakat 

  M : Transparansi Keuangan 

  X1*M : interaksi Institutional Penerapan Sistem Keuangan             

Desa dengan Transparansi Keuangan 

  X2*M : interaksi Partisipasi Masyarakat dengan Transparansi 

Keuangan 

  β1- β4: Koefisien regresi berganda 

  e : error term 

Tabel 3. 1 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No Tipe Moderasi Koefisien 

1 Pure Moderasi 
b₂ tidak signifikan 

b₃ signifikan 

2 Quasi Moderasi 
b₂ signifikan 

b₃ signifikan 

3 
Homologiser Moderasi (Bukan 
Moderasi) 

b₂ tidak signifikan 

b₃ tidak signifikan 

4 Prediktor 
b₂ signifikan 
b₃ tidak signifikan 

      Sumber: (Ashari et al., 2020) 
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Keterangan: 

 b₂: transparansi keuangan 

b₃: variabel interaksi antara masing variabel bebas masing-masing   

(Penerapan Sistem Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat) dengan 

transparansi keuangan. 

G. Definisi Operasional 

1. Variabel Independen (X) 

a. Penerapan sistem keuangan desa (X1) 

 Penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa 

bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. 

Dengan adanya sistem keuangan desa ini diharapkan desa mampu mengelola 

keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa bisa berjalan 

dengan baik dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Rivan & Maksum, 

2019). Penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah, (2020) menggunakan 5 

indikator yaitu (1) Kemudahaan dalam penggunaan, (2) Risiko, (3) Fitur 

Layanan, (4) Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi, (5) 

Relevansi sistem. 

 Penelitian mengukur variabel penerapan sistem keuangan desa dalam 

penelitian ini dengan indikator (1) Kemudahaan dalam penggunaan, (2), 

Risiko (3) Fitur Layanan, (4), Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak 

aplikasi dan (5) Relevansi sistem. Variabel penerapan sistem keuangan desa 
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dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert yang mengukur 

sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap topik, objek, atau 

peristiwa tertentu. Skala ini menggunakan lima angka penilaian, yaitu: (1) 

sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) setuju dan 

(5) sangat setuju. 

b. Partisipasi masyarakat (X2) 

 Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun 

pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan 

masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program  pembangunan 

namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasikan masalah dan 

potensi yang ada di masyarakat karena tanpa adanya partisipasi masyarakat 

di setiap kegiatan maka pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik 

(Pahlawan, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Ahmad, (2023) 

menggunakan 5 indikator yaitu: (1) Partisipasi dalam Pengambilan 

keputusan, (2) Partisipasi dalam pelaksanaan, (3) Partisipasi dalam 

pengambilan manfaat, (4) Partisipasi dalam perencanaan, (5) Partisipasi 

dalam evaluasi.  

 Penelitian mengukur variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian 

ini dengan indikator (1) Partisipasi dalam Pengambilan keputusan, (2) 

Partisipasi dalam pelaksanaan, (3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, 

(4) Partisipasi dalam perencanaan, dan (5) Partisipasi dalam evaluasi. 
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Variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala likert yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju 

atau tidak setuju terhadap topik, objek, atau peristiwa tertentu. Skala ini 

menggunakan lima angka penilaian, (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, 

(3) ragu-ragu atau netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

Tabel 3. 2 

Operasional Variabel Independen 

Variabel Indikator Skala 
Penerapan sistem 
keuangan desa (X1) 

1. Kemudahaan dalam penggunaan 
2. Risiko 
3. Fitur Layanan 
4. Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak 

aplikasi 
5. Relevansi sistem 

Skala 
Likert 

Partisipasi 
Masyarakat (X2) 

1. Partisipasi dalam Pengambilan keputusan 
2. Partisipasi dalam pelaksanaan 
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat 
4. Partisipasi dalam evaluasi 
5. Partisipasi dalam perencanaan 

Skala 
Likert 

Sumber: (Sumber: Mufti Arief Arfiansyah, 2020) dan (Shinta Dayang Nabila 2023) 

2. Variabel Dependen Y (Akuntabilitas Keuangan Desa) 

 Akuntabilitas keuangan desa adalah suatu proses yang dilakukan 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa 

yang diperoleh dari pemerintah pusat serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada aparatur desa dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara  periodik, akuntabilitas yang baik ditunjukkan oleh adanya 

sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi yang akuntabel dan 

dapat dipertanggungjawabkan (Pahlawan & Wijayanti, 2020). Penelitian 

(Nabila & Desitama, 2023) menggunakan 5 indikator yaitu: (1) Akuntabilitas 
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hukum dan kejujuran, (2) Akuntabilitas manajerial, (3) Akuntabilitas 

program, (4) Akuntabilitas kebijakan, (5) Akuntabilitas Finansial. 

 Penelitian mengukur variabel akuntabilitas keuangan dalam 

penelitian ini dengan indikator (1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) 

Akuntabilitas manajerial, (3) Akuntabilitas program, (4) Akuntabilitas 

kebijakan, (5) Akuntabilitas Finansial. Variabel akuntabilitas keuangan dalam 

penelitian ini diukur dengan skala likert yang mengukur sikap dengan 

menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subjek, obejek atau 

kejadian tertentu. Skala ini menggunakan lima angka penilaian yaitu: (1) 

sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) setuju, dan 

(5) sangat setuju. 

Tabel 3. 3  

Operasional Variabel Dependen 

Sumber: (Shinta Dayang Nabila & Faizal Satria Desitama, 2023) 
 

3. Variabel Moderasi M (Transparansi keuangan) 

 Transparansi keuangan harus dijalankan dengan instrumen yang 

memadai karena transparansi dalam pengelolaan dana desa tentunya sangat 

diperlukan, masyarakat atau public membutuhkan akses informasi yang 

terbuka terkait pengelolaan dana desa. Transparansi dibangun atas dasar 

Variabel Indikator Skala 

Akuntabilitas 
Keuangan Desa 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
2. Akuntabilitas manajerial 
3. Akuntabilitas program 
4. Akuntabilitas kebijakan 
5. Akuntabilitas Finansial 

Skala 
Likert 
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kebebasan dalam memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan publik bisa langsung didapatkan oleh mereka yang 

membutuhkannya (Yanti, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Nabila, 

(2023) dan Khasanah, (2022) menggunakan 4 indikator yaitu: (1) Informatif, 

(2) Keterbukaan, (3) Pengungkapan, (4) Keterlibatan dan (5) Laporan 

pertanggungjawaban.  

 Penelitian mengukur variabel transparansi keuangan dalam penelitian 

dengan indikator (1) Informatif, (2) Keterbukaan, (3) Pengungkapan, (4) 

Keterlibatan, dan (5) Laporan pertanggungjawaban. Variabel akuntabilitas 

keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert yang 

mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap topik, 

objek, atau peristiwa tertentu. Skala ini menggunakan lima angka penilaian, 

(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) setuju, 

dan (5) sangat setuju. 

Tabel 3. 4 

Operasional Variabel Moderasi 

Sumber: (Shinta Dayang Nabila, 2023) dan (Afista Nur Khasanah, 2022) 
 

 

  

Variabel Indikator Skala 

Transparansi keuangan  1. Informatif 
2. Keterbukaan 
3. Pengungkapan 
4. Keterlibatan 
5. Laporan pertanggungjawaban 

Skala 
Likert 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa 

 Kecamatan Pattallassang merupakan satu dari 18 Kecamatan di 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dibentuk berdasarkan 

peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang pembentukan 

Kecamatan di Kabupaten Gowa. Pattallassang secara administrasi terbagi 

kedalam delapan desa. Dilansir dari buku kecamatan pattallassang dalam 

angka 2019 oleh BPS kabupaten gowa, luas wilayah kecamatan ini adalah 

84,96 km2. Di dalamnya terdapat 8 desa atau kelurahan, 36 dusun, 82 RW 

dan 158 RT. Ada pun desa yang termasuk dalam wilayah, yaitu Borongpala’la, 

Je’nemadinging, Paccellekang, Palantikang, Panaikang, Pattallassang, 

Sunggumanai, dan Timbuseng. Sebagian besar topografi wilayah desa 

tersebut merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 

kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Namun ada satu desa yang 

didominasi oleh daerah lereng bukit yaitu desa timbuseng yang sebagian 

penduduknya tersebar di atas bukit bollangi.  

 Demogratif penduduk Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, 

jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Pattallassang pada tahun 2017 

tercatat sebanyak 24.366 jiwa (15,15%). Desa Pattallassang merupakan desa 

yang memiliki paling banyak penduduk yaitu 3.692 jiwa, sedangkan desa 
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Borongpala’la merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terkecil 

yaitu 1.735 jiwa (7,12%).  Penduduk di Kecamatan Pattallassang mayoritas 

menganut agama islam dan sebagian kecil di antaranya beragama kristen. 

Adapun masyarakat Kecamatan Pattallassang berasal dari suku yang 

berbeda-beda, mulai dari suku Makassar, Bugis, Jawa, Toraja, dan lain-lain.  

 Kecamatan Pattallassang memiliki laju pertumbuhan penduduk 

tertinggi di Kabupaten Gowa dalam 10 tahun terakhir. Kecamatan 

Pattallasssang juga termasuk dalam kawasan strategis nasional 

mamminasata sehingga alih fungsi lahan pada kecamatan pattallassang tidak 

dapat dihindari. Wilayah Kecamatan Pattallassang berbatasan dengan 

Kabupaten Maros dan Kota Makassar di sebelah utara. Lalu di sebelah timur, 

Kecamatan Pattallassang berbatasan dengan Kecamatan Parangloe. Di 

sebelah selatan, Kecamatan Pattallassang berbatasan dengan Kecamatan 

Bontomarannu. Lalu di sebelah barat, Kecamatan Pattallassang berbatasan 

dengan Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga.  

 Kecamatan Pattallassang atau disebut Pattallassang memiliki arti 

dalam bahasa lokal “Kehidupan” dimana sumber mata pencaharian utama 

masyarakat menggarap lahan pertanian. Kampung Pattallassang sudah ada 

sejak kerajaan Pao, namun masyarakat tidak mengetahui secara pasti pada 

tahun berapa. Kerajaan Pao merupakan salah satu anggota federasi pitu 

limpoe yaitu kerajaan-kerajaan yang berada di dataran tinggi.  
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2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan berdaya 

saing dengan tata kelola pemerintah yang baik.  

b.  Misi 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak 

dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama. 

2) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan 

dan ekonomi kerakyatan. 

3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada 

interkoneksitas antar wilayah dan sektor. 

4) Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan 

kelurahan. 

5) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan 

demokratis. 

3. Stuktur Organisasi 

Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang : Struktur Organisasi Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR KECAMATAN PATTALLASSANG 

(Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016) 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja 

perangkat desa di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Peneliti 

menyebar 70 kusioner, tetapi hanya 50 kusioner yang dapat dijadikan data 

penelitian. Tingkat pengembalian (respon rate) sebesar 80% dikarenakan 5 

kusioner tidak kembali dan 15 kusioner tidak terisi sehingga tidak dapat 

dijadikan data penelitian. 

Tabel 4. 1 

Tingkat Pengembalian Kusioner 

Keterangan Jumlah Presentase 

Kusioner yang di sebar  70 70% 
Kusioner yang tidak dikembalikan 5 5% 
Kusioner yang tidak terisi 15 15% 
Kusioner yang dapat diolah 50 50% 

  Sumber: Data primer 2024, diolah 
 
 Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, 

pendidikan, dan masa kerja di kantor desa di Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis 

kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja. 

4.2 

Karakteristik Tingkat Responden 8 Desa 

NO Nama Desa Jumlah Orang 
1 Desa Je’nemadinging 10 
2 Borongpala’la 5 
3 Sunggumanai 5 
4 Timbuseng 7 
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NO Nama Desa Jumlah Orang 
5 Paccellekang 7 
6 Pallantikang 6 
7 Pattallassang 5 
8 Panaikang 5 

Jumlah 50 
 

a. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan jenis kelamin, table dibawah ini menunjukkan bahwa 

responden dalam penelitian ini sebagai besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebesar 28 responden (56,0%) dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 22 responden ( 44,0%). 

Tabel 4. 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 
Laki-laki 28 56,0% 

Perempuan 22 44,0% 
Total 50 100% 

  Sumber: Data primer 2024, diolah 
 
b. Usia 

 Berdasarkan usia responden, table berikut menunjukkan bahwa 

responden dalam penelitian ini sebagai besar berumur 20-30 tahun yaitu 

sebanyak 16 responden (28,0%), dilanjutkan dengan umur angtara 31-40 

tahun sebanyak 21 responden (45,5%), berumur antara 41-50 tahun 

sebanyak 10 responden (20,0%), serta berumur lebih dari 51-55 tahun 

sebanyak 3 responden (6,5%). 
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Tabel 4. 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 
20-30 16 28,0% 
31-40 21 45.5% 
41-50 10 20,0% 
51-55 3 6,5% 
Total 50 100% 

Sumber: Data primer 2024, diolah  
 
c.     Pendidikan  

 Berdasarkan tingkat pendidikan, table berikut menunjukkan bahwa 

dari 50 responden menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

sebagai besar telah menempuh pendidikan SMA/SMK yaitu 17 responden 

(34.0%), pendidikan D-3 sebanyak 4 responden (8.0%), pendidikan S-1 

sebanyak 23 responden (46,0%), pendidikan S-2 yaitu sebanyak 6 (12.0%). 

Tabel 4. 5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 
SMA/SMK 17 34.0% 

D-3 4 8,0% 
S-1 23 46.0% 
S-2 6 12,0% 

Total 50 100 
Sumber: Data primer 2024, diolah  
 
c. Masa Kerja 

 Berdasarkan masa kerja, table berikut menunjukkan bahwa 

responden dalam penelitian ini telah bekerja selama < 6 tahun sebanyak 1 

responden (2,0%), bekerja selama > 15 tahun sebanyak 9 responden 

(18,0%), bekerja selama 11-15 tahun  sebanyak 10 responden (20,0%), dan 

bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 30 responden (60,0%) 
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Tabel 4. 6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 
2-5 14 30,0% 

6-10 17 35,5% 
11-15 10 19,0% 
16-25 9 15,5% 
Total 50 100% 

Sumber: Data primer 2024, diolah 
 

2. Analisis Deskriptif 

a. Analisis Deskriptif  Variabel 

 Deskriptif variabel dari 50 responden dalam kuesioner ini responden 

diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka mengenai 

penerapan sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas keuangan desa dengan transparansi keuangan sebagai variabel 

moderasi dengan menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5, 

dimana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 

setuju, 5 sangat setuju. Dalam penelitian dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4. 7 

Statistik Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Penerapan Sistem Keuangan 
Desa 

50 52,00 71,00 62,3200 3,96124 

Partisipasi Masyarakat 50 50,00 70,00 62,4000 3,15582 
Akuntabilitas Keuangan Desa 50 52,00 74,00 62,1600 3,84580 
Transparansi Keuangan 50 50,00 68,00 57,8200 3,31779 
Valid N (listwise) 50     

Sumber : Output SPSS  

 Tabel 4.6 statistik deskriptif variabel diatas menunjukkan bahwa 

range yang digunakan adalah skala likert 1-5 dimana nilai angka 1 
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menunjukkan sangat tidak setuju dan angka 5 menunjukkan sangat setuju. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 

berada pada variabel Partisipasi Masyarakat yakni 62,4000, sedangkan yang 

terendah adalah variabel Transparansi Keuangan yaitu 57,8200. Untuk 

standar devisi tertinggi berada pada variabel Penerapan Sistem Keuangan 

Desa 3,96124 dan yang terendah adalah variabel Partisipasi Masyarakat 

yaitu 3,15582. 

1) Analisis Deskriptif Penerapan Sistem Keuangan Desa (X1) 

 Analisis deskriptif terhadap variabel penerapan sistem keuangan desa 

yang terdiri 15 item pertanyaan akan dilakukan dari hasil pertanyaan 

responden mengenai penerapan sistem keuangan desa, dimana nilai rata-

rata hasil pertanyaan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 

Pertanyaan Responden Penerapan Sistem Keuangan Desa 

Item Pertanyaan 
Frekuensi Mean 

STS TS N S SS 
 

X1.1 0 1 6 37 6 3,96 

X1.2 0 0 5 39 6 4,02 

X1.3 0 0 3 40 7 4,08 

X1.4 0 0 2 39 9 4,14 

X1.5 0 0 2 42 6 4,08 

X1.6 0 0 2 41 7 4,10 

X1.7 0 0 4 37 9 4,10 

X1.8 0 0 6 31 13 4,14 

X1.9 0 0 3 39 8 4,10 

X1.10 0 0 4 35 11 4,14 

X1.11 0 0 3 33 14 4,22 

X1.12 0 0 2 32 16 4,28 

X1.13 0 0 1 32 17 4,32 

X1.14 0 0 3 30 17 4,28 

X1.15 0 0 0 32 18 4,36 
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Item Pertanyaan 
Frekuensi Mean 

STS TS N S SS 
 

Mean 4,15 
Sumber: Primer 2024, diolah 

 Berdasarkan table 4.7 dapat diketahui bahwa dari 50 orang 

responden yang diteliti, secara persepsi responden terhadap item-item 

pertanyaan pada penerapan sistem keuangan desa (X1) berada pada daerah 

tinggi dengan skor 4,15. Hal ini berarti bahwa responden memberikan 

persepsi yang cukup baik terhadap penerapan sistem keuangan desa yang 

ada di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Pada indikator pertama 

untuk partisipasi masyarakat, responden yang terdiri dari satuan kerja 

perangkat desa, menggapi bahwa penerapan sistem keuangan desa dalam 

pelaksanaanya mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Pada 

variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,36. 

2) Analisis Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat (X2) 

 Analisis deskriptif terhadap variabel partisipasi masyarakat yang 

terdiri 15 item pertanyaan akan dilakukan dari hasil pertanyaan responden 

mengenai partisipasi masyarakat, dimana nilai rata-rata hasil pertanyaan 

responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 

Pertanyaan Responden Partisipasi Masyarakat 

Item Pertanyaan 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

X2.1 0 0 1 34 15 4,28 

X2.2 0 0 2 38 10 4,16 

X2.3 0 0 1 39 10 4,18 

X2.4 0 0 2 39 9 4,14 

X2.5 0 0 2 41 7 4,10 
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Item Pertanyaan 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

X2.6 0 0 3 35 12 4,18 

X2.7 0 0 1 41 8 4,14 

X2.8 0 0 3 38 9 4,12 

X2.9 0 0 3 42 5 4,04 

X2.10 0 0 4 37 9 4,10 

X2.11 0 0 3 29 18 4,30 

X2.12 0 0 2 36 12 4,20 

X2.13 0 0 0 40 10 4,20 

X2.14 0 0 3 41 6 4,06 

X2.15 0 0 2 36 12 4,20 

Mean 4,16 

Sumber: Primer 2024, diolah 

 Berdasarkan table 4.8 dapat diketahui bahwa dari 50 orang 

responden yang diteliti, secara persepsi responden terhadap item-item 

pertanyaan pada partisipasi masyarakat (X2) berada pada daerah tinggi 

dengan skor 4,16. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi 

yang cukup baik terhadap partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa. Pada indikator pertama untuk partisipasi 

masyarakat, responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat desa, 

menanggapi bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya mampu 

meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Pada variabel ini terlihat bahwa 

nilai indeks tertinggi sebesar 4,30. 

3) Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y) 

 Analisis deskriptif terhadap variabel akuntabilitas keuangan yang 

terdiri dari 15 item pertanyaan akan dilakukan dari hasil pertanyaan 

responden mengenai akuntabilitas keuangan, dimana nilai rata-rata hasil 

pertanyaan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikiut: 
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Tabel 4. 10 

Pertanyaan Responden Akuntabilitas Keuangan 

Item Pertanyaan 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

Y1 0 0 1 40 9 4,16 

Y2 0 0 0 43 7 4,14 

Y3 0 0 1 41 8 4,14 

Y4 0 0 1 42 7 4,12 

Y5 0 0 2 39 9 4,14 

Y6 0 0 1 40 9 4,16 

Y7 0 0 3 43 4 4,02 

Y8 0 0 3 41 6 4,06 

Y9 0 0 1 37 12 4,22 

Y10 0 0 1 35 14 4,26 

Y11 0 0 2 39 9 4,14 

Y12 0 0 2 40 8 4,12 

Y13 0 0 1 44 5 4,08 

Y14 0 0 0 40 10 4,20 

Y15 0 0 0 40 10 4,20 

Mean 4,14 

Sumber: Primer 2024, diolah 

 Berdasarkan table 4.9 dapat diketahui bahwa dari 50 orang 

responden yang diteliti, secara persepsi responden terhadap item-item 

pertanyaan akuntabilitas keuangan (X3) berada pada daerah tinggi dengan 

skor 4,14. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup 

baik terhadap akuntabilitas keuangan yang ada di Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa. Pada indikator pertama untuk akuntabilitas keuangan, 

responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat desa, menanggapi bahwa 

akuntabilitas keuangan dalam pelaksanaanya mampu meningkatkan 
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akuntabilitas keuangan desa. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks 

tertinggi sebesar 4,22. 

4) Analisis Deskriptif Variabel Transparansi Keuangan (M) 

 Analisis deskriptif terhadap variabel transparansi keuangan yang 

terdiri dari 14 item pertanyaan akan dilakukan dari hasil pertanyaan 

responden mengenai transparansi keuangan, dimana nilai rata-rata hasil 

pertanyaan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikiut: 

Tabel 4. 11 

Pertanyaan Responden Trnasparansi Keuangan 

Item Pertanyaan 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

M1 0 0 2 39 9 4,14 

M2 0 0 1 38 11 4,20 

M3 0 0 0 38 12 4,24 

M4 0 0 0 42 8 4,16 

M5 0 0 2 42 6 4,08 

M6 0 0 3 39 8 4,10 

M7 0 0 1 42 7 4,12 

M8 0 0 2 41 7 4,10 

M9 0 0 4 38 8 4,08 

M10 0 0 2 42 6 4,08 

M11 0 0 1 43 6 4,10 

M12 0 0 1 38 11 4,20 

M13 0 0 2 41 7 4,10 

M14 0 0 1 42 7 4,12 

Mean 4,13 

Sumber: Primer 2024, diolah 

 Berdasarkan table 4.10 dapat diketahui bahwa dari 50 orang 

responden yang diteliti, secara persepsi responden terhadap item-item 
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pertanyaan pada transparansi keuangan (X4) berada pada daerah tinggi 

dengan skor 4,13. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi 

yang cukup baik terhadap transparansi keuangan yang ada di Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa. Pada indikator pertama untuk transparansi 

keuangan, responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat desa, 

menanggapi bahwa transparansi keuangan dalam pelaksanaanya mampu 

meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Pada variabel ini terlihat bahwa 

nilai indeks tertinggi sebesar 4,24. 

C. Hasil Uji Kualitas Data  

1. Uji Validitas  

 Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan 

skor total dengan menggunakan metode product moment pearson correlation. 

Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari 

corrected item-total correlation > dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%). 

Dalam pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

person correlation. Berikut ini disajikan hasil dari uji validitas dari masing-

masing variabel. 

Tabel 4. 12 

Uji Validitas Semua Variabel 

Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan 

Penerapan Sistem 
Keuangan Desa 

X1.1 0,557 0,279 Valid 

X1.2 0,628 0,279 Valid 

X1.3 0,657 0,279 Valid 

X1.4 0,612 0,279 Valid 
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Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan 

X1.5 0,426 0,279 Valid 

X1.6 0,351 0,279 Valid 

X1.7 0,698 0,279 Valid 

X1.8 0,525 0,279 Valid 

X1.9 0,405 0,279 Valid 

X1.10 0,527 0,279 Valid 

X1.11 0,467 0,279 Valid 

X1.12 0,601 0,279 Valid 

X1.13 0,381 0,279 Valid 

X1.14 0,535 0,279 Valid 

X1.15 0,502 0,279 Valid 

Partisipasi 
Masyarakat 

X2.1 0,383 0,279 Valid 

X2.2 0,329 0,279 Valid 

X2.3 0,420 0,279 Valid 

X2.4 0,346 0,279 Valid 

X2.5 0,559 0,279 Valid 

X2.6 0,475 0,279 Valid 

X2.7 0,435 0,279 Valid 

X2.8 0,412 0,279 Valid 

X2.9 0,502 0,279 Valid 

X2.10 0,499 0,279 Valid 

X2.11 0,624 0,279 Valid 

X2.12 0,484 0,279 Valid 

X2.13 0,368 0,279 Valid 

X2.14 0,485 0,279 Valid 

X2.15 0,418 0,279 Valid 

Akuntabilitas 
Keuangan Desa 

Y1 0,575 0,279 Valid 

Y2 0,468 0,279 Valid 

Y3 0,576 0,279 Valid 

Y4 0,772 0,279 Valid 

Y5 0,585 0,279 Valid 

Y6 0,550 0,279 Valid 

Y7 0,616 0,279 Valid 

Y8 0,719 0,279 Valid 

Y9 0,539 0,279 Valid 

Y10 0,653 0,279 Valid 

Y11 0,667 0,279 Valid 

Y12 0,598 0,279 Valid 

Y13 0,816 0,279 Valid 

Y14 0,701 0,279 Valid 
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Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan 

Y15 0,452 0,279 Valid 

Transparansi 
Keuangan 

M1 0,548 0,279 Valid 

M2 0,596 0,279 Valid 

M3 0,601 0,279 Valid 

M4 0,589 0,279 Valid 

M5 0,539 0,279 Valid 

M6 0,504 0,279 Valid 

M7 0,416 0,279 Valid 

M8 0,678 0,279 Valid 

M9 0,778 0,279 Valid 

M10 0,695 0,279 Valid 

M11 0,573 0,279 Valid 

M12 0,392 0,279 Valid 

M13 0,412 0,279 Valid 

M14 0,576 0,279 Valid 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dengan hasil pengujian validitas 

menunjukkan bahwa semua item di dalam empat variabel tersebut yaitu 

Penerapan Sistem Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas 

Keuangan Dan Transparansi Keuangan dapat dilihat bahwa nilai r hitung 

semua item pernyataan variabel lebih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat 

disimpulan bahwa item pernyataan dari semua variabel dinyatakan valid 

karena nilai corrected item total correlation > dari r tabel pada signifikasi 

0,05 (5%). 

2. Uji Reliabilitas 

 Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut 

yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrument penelitian 

berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan 

mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi 
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data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks 

numeric yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur 

melalui tiga pendekatan, yaitu koefisisen stabilitas, koefisien ekuivalensi dan 

reliabilitas konsistensi internal.  

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakn reliable jika 

jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu 

instrument penelitian dikatakan realibel jika dengan menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha (a), koefisien realibilitas > 0.60. 

Tabel 4. 13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Penerapan Sistem Keuangan Desa 0,811 Reliabel 

Partisipasi Masyarakat 0,718 Reliabel 

Akuntabilitas Keuangan Desa 0,883 Reliabel 

Transparansi Keuangan 0,834 Reliabel 

Sumber: Data primer 2024, diolah 

 Berdasarkan tabel diatas semua variabel memiliki nilai cronbach’s 

alpha dari semua variabel lebih besar dari diatas 0,60, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk 

menjelaskan variabel penerapan sistem keuangan desa, partisipasi 

masyarakat, akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan dinyatakan 

reliabel dan dinyatakan handal atau  dapat dipercaya sebagai alat ukur 

variabel. 
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D. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi dengan 

ditunjukkan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data 

residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat 

dilakukan yaitu pengujian one sample kolmogorov-smirnov test. Uji ini 

digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu 

persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan 

regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji kolmogorov-

smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi sebesar > 0.05. Pengujian normalitas data juga dilakukan 

dengan menggunakan grafik yaitu histogram. 
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Tabel 4. 14 

Hasil Uji Normalitas - One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,30446313 

Most Extreme Differences 
Absolute ,113 

Positive ,113 
Negative -,088 

Kolmogorov-Smirnov Z ,798 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,548 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 21 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat signifikansi nilai kolmogorov-

smirnov yang diunjukkan oleh asymp sig berada diatas 0,05 yaitu sebesar 

0,548, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. multikolinearitas merupakan suatu kondisi hubungan antara 

variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. 

Salah satu cara untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat dari 

variance inflation faktor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 4. 15 

Hasil Uji Multikolinearitas 

            Coefficientsa 

 
Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Penerapan Sistem Keuangan Desa 0,616 1,625 

Partisipasi Masyarakat 0,652 1,533 

Transparansi Keuangan 0,927 1,079 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa 
Sumber: Output SPSS 21 
 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai tolerance semua variabel 

lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 sehingga 

disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas antar 

variabel independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, 

cara yang paling sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas, ada beberapa metode statistic 

yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas, seperti halnya uji 

glejser. Dalam penelitian dapat menguji terjadi heteroskedastisitas atau tidak 

adalah dengan menggunakan uji glejser. Pada uji heteroskedastisitas dengan 

uji glejser ini, apabila nilai sig. (signifikansi) dari seluruh variabel penjelas 

tidak ada yang signifikan secara statistik (p > 0.05), maka dapat dikatakan 

model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. 
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Tabel 4. 16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) -7,765 4,469  -1,737 ,089 

Penerapan Sistem 
Keuangan Desa 

,099 ,058 ,295 1,712 ,094 

Partisipasi Masyarakat ,063 ,070 ,149 ,892 ,377 

Transparansi Keuangan -,008 ,056 -,020 -,139 ,890 

a. Dependent Variable: AbsUt 
Sumber: Output SPSS 21 
 
 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tabel diatas  dapat 

menunjukkan bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel adalah 

sebesar 0,094 untuk variabel penerapan sistem keuangan desa, dan 0,377 

untuk variabel partisipasi masyarakat, dan 0,890 untuk variabel transparansi 

keuangan, maka semua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t – 1). Beberapa uji statistik 

yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson, atau uji dengan run test. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Durbin-Watson untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada data.  

 Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (DW 

test). Cara pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai 

berikut: (1) Apabila nilai DW berada antara batas atas (du) dan (4-du), maka 
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koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi. (2) 

Apabila nilai DW berada lebih rendah dari pada batas bawah (di), maka 

koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif. (3) 

Apabila nilai DW berada lebih dari pada (4-dl), maka maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif. Bila nilai 

DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak 

antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.  

Tabel 4.17 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,801a ,641 ,618 2,37842 2,121 

a. Predictors: (Constant), Transparansi Keuangan, Partisipasi Masyarakat, 
Penerapan Sistem Keuangan Desa 
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa 
 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai dw sebesar 2,121, nilai du 

sebesar 1,674, dan 4-du sebesar 2,326. Jadi nilai du lebih kecil dari nilai dw 

dan nilai dw lebih kecil dari 4-du (1,674 < 2,121 < 2,326) sehingga 

disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala autokorelasi. 

2. Uji Hipotesis 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 

menggunakan analaisis regresi berganda dengan meregresikan variabel 

independen (penerapan sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat dan 

transparansi keuangan) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas 

Keuangan) sedangakan untuk menguji hipotesis H1.M dan H2.M dan 
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menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau uji 

selisih multak. 

Uji hipotesis ini dibuat dengan menggunakan program SPSS versi 21. 

a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 

 Pengujianhipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan analisis regresi 

berganda pengaruh penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi 

masyarakat dan transparansi keuangan terhadap akuntabilitas keuangan. 

Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,800a ,640 ,624 2,35748 

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Penerapan Sistem Keuangan 
Desa 
Sumber: Output SPSS 21 
 
 Berdasarkan table diatas nilai R adalah 0,800 menurut pedoman 

interprestasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori 

korelasi berpengaruh kuat karena berada pada interval 0.80 - 1,0. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi 

masyarakat berpengaruh sangat kuat terhadap akuntabilitas keuangan. 

 Berdasarkan hasil Uji koefisien diatas dapat diketahui nilai adjusted r 

square sebesar 0,624, hal ini berarti bahwa 64,4% yang menunjukkan bahwa 

akuntabilitas keuangan desa dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem 
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keuangan desa dan partisipasi masyarakat. Sisanya sebesar 35,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 

Tabel 4. 19 

Hasil Uji F-Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 463,508 2 231,754 41,700 ,000b 

Residual 261,212 47 5,558   

Total 724,720 49    

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa 
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Penerapan Sistem Keuangan Desa 
 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat  bahwa dalam pengujian 

regresi berganda menunjukkan hasil f hitung lebih besar dari f tabel (41,700 

> 3,20), dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

Berarti variabel penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi masyarakat 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. 

Tabel 4. 20 

Hasil Uji T Hitung – Uji Parsial 

Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 2,225 6,882  ,323 ,748 

Penerapan Sistem 
Keuangan Desa 

,504 ,105 ,519 4,794 ,000 

Partisipasi Masyarakat ,457 ,132 ,375 3,461 ,001 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa 
 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai 

berikut: 
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Y = 2,225+ 0,504X1 + 0,457X2 + e………… (1) 

     Keterangan: 

  Y  = Akuntabilitas Keuangan 

  X1  = Penerapan Sistem Keuangan Desa 

  X2  = Partisipasi Masyarakat 

  A  = Kostanta  

   Β  = Koefisien 

  e  = Standar error 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 2,225 mengidikasikan bahwa jika variabel 

independen (penarapan sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat 

dan transparansi keuangan) adalah nol maka akuntabilitas keuangan 

akan terjadi 2,225. 

2) Koefisien regresi variabel penerapan sistem keuangan desa (X1) 

sebesar 0,504 mengidikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan 

variabel penerapan sistem keuangan desa akan meningkatkan 

akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,504. 

3) Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X2) sebesar 0,457 

mengidikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel 

pasrtisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas keuangan 

sebesar 0,457. 

 Hasil interprestasi atas hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang 

diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 
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a) Penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas keuangan (H1)  

 Variabel penerapan sistem keuangan desa memiliki t hitung yang 

lebih besar dari t tabel (4,794 > 2,012) dan tingkat signifikan yang lebih kecil 

dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan 

sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian hipotesis diterima. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan penerapan 

sistem keuangan desa dalam organisasi maka akan semakin tinggi 

akuntabilitas keuangan. 

b) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan (H2) 

 Variabel partisipasi masyarakat memiliki t hitung yang lebih besar 

dari t tabel (4,794 > 2,012) dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05 

(0,001 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. 

Dengan demikian hipotesis diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam organisasi 

maka akan semakin tinggi akuntabilitas keuangan. 

b. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

terhadap Hipotesis Penelitian H3 dan H4. 

 Ghozali (2016) interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya 

sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 berpengaruh 
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terhadap Y. Misalnya jika skor tinggi (skor rendah) untuk variabel penerapan 

sistem keuangan desa dan partisipasi masyarakat dengan skor rendah 

transparansi keuangan (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai 

absolute yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel 

penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi masyarakat berasosiasi 

dengan skor tinggi dari tingkat transparansi keuangan (skor rendah). Kedua 

kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh akuntabilitas keuangan desa. 

 Langka uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X1*M + β4X2*M + e……..(2) 

 

 Untuk membuktikan apakah variabel moderasi yang kita gunakan 

memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kreteria 

sebagai berikut (Ghozali, 2016). 

Tabel 4. 21 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No Tipe Moderasi Koefisien 

1 Pure Moderasi 
b₂ tidak signifikan 
b₃ signifikan 

2 Quasi Moderasi 
b₂ signifikan 

b₃ signifikan 

3 
Homologiser Moderasi (Bukan 

Moderasi) 
b₂ tidak signifikan 

b₃ tidak signifikan 

4 Prediktor 
b₂ signifikan 
b₃ tidak signifikan 

Sumber: (Ashari et al., 2020) 
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Keterangan: 

 b₂: Transparansi Keuangan 

b₃: variabel interaksi antara masing variabel bebas masing-masing 

(Penerapan Sistem Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat) 

dengan Transparansi Keuangan. 

Tabel 4. 22 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,878a ,771 ,746 1,94003 

a. Predictors: (Constant), X2_M, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Partisipasi 
Masyarakat, Transparansi Keuangan, X1_M 
Sumber: Output SPSS 21 (2024) 
  

 Berdasarkan tabel 4.21 di atas nilai R adalah 0,878 menurut pedoman 

interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam ketegori korelasi 

berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,80 – 1,0. Hal ini 

menunjukkan bahwa transparansi keuangan, X2_M Partisipasi Masyarakat, 

X1_M Penerapan Sistem Keuangan Desa berpengaruh sangat kuat terhadap 

akuntabilitas keuangan. 

 Dari tabel diatas diketahui nilai adjusted r square sebesar 0,771, hal ini 

berarti bahwa 77,1% yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa  

dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem keuangan desa, partisipasi 

masyarakat, transparansi, X1_M dan X2_M. Sisanya sebesar 22,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 
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Tabel 4. 23 
Hsil Uji F – Uji Signifikasi Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 559,116 5 111,823 29,711 ,000b 

Residual 165,604 44 3,764   

Total 724,720 49    

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa 
b. Predictors: (Constant), X2_M, Penerapan Sistem Keuangan Desa, 
Partisipasi Masyarakat, Transparansi Keuangan, X1_M 
Sumber: Output SPSS 21 (2024) 
 
 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil f hitung lebih besar dari f 

tabel (29,711 > 2,43), dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 

<0,05). Berarti variabel penerapan sistem keuangan desa, partisipasi 

masyarakat, transparansi, X1_M dan X2_M secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.  

Tabel 4. 24 

Hasil Uji T Hitung – Uji Parsial 

Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 566,087 124,523  4,546 ,000 

Penerapan Sistem 
Keuangan Desa 

-3,137 1,448 -3,232 -2,167 ,036 

Partisipasi Masyarakat -4,793 2,330 -3,933 -2,057 ,046 

Transparansi 
Keuangan 

-9,887 2,192 -8,529 -4,510 ,000 

 
X1_M ,062 ,025 5,688 2,494 ,016 

X2_M ,094 ,041 7,152 2,285 ,027 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa 
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 Hasil interprestasi atas hipotesis penelitian (H3 dan H4) yang 

diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Penerapan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas 

keuangan dengan transparansi keuangan sebagai variabel moderasi 

 Pada hasil regresi dengan interaksi tabel 4.23, diperoleh nilai 

signifikansi interaksi penerapan sistem keuangan desa dan transparansi 

keuangan sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut 

berpengaruh. Karena koefisien b₂ signifikan dan b₃ signifikan, maka 

penggunaan variabel transparansi keuangan termasuk dalam kategori Quasi 

moderasi yang artinya bahwa variabel transparansi keuangan tidak termasuk 

variabel independen tapi termasuk variabel moderasi. 

 Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 

menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem keuangan desa dengan 

transparansi keuangan sebagai variabel moderasi (X1_M) memiliki t hitung 

yang lebih besar dari t tabel (2,494 > 2,015) dan tingkat signifikan yang lebih 

kecil dari 0,05 (0,016 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

transparansi mampu memperkuat pengaruh penerapan sistem keuangan 

desa terhadap akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 

diterima. 

2) Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan 

dengan transparansi keuangan sebagai variabel moderasi 

 Pada hasil regresi dengan interaksi tabel 4.23, diperoleh nilai 

signifikansi interaksi partisisipasi masyarakat dan transparansi keuangan 
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sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. 

Karena koefisien b₂ signifikan dan b₃ signifikan, maka penggunaan variabel 

transparansi keuangan termasuk dalam kategori Quasi moderasi yang artinya 

bahwa variabel  transparansi keuangan tidak termasuk variabel independen 

tapi termasuk variabel moderasi. 

 Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 

menunjukkan bahwa variabel interaksi partisipasi masyarakat dan 

transparansi keuangan sebagai variabel moderasi (X2_M) memiliki t hitung 

yang lebih besar dari t tabel (2,285 > 2,012) dan tingkat signifikan yang lebih 

kecil dari 0,05 (0,027 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

transparansi mampu memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian hipotesis diterima. 

Tabel 4. 25 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 
H1 Penerapan sistem keuangan desa terhadap 

akuntabilitas keuangan desa 
Hipotesis 
Diterima 

H2 Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas 
keuangan desa 

Hipotesis 
Diterima 

H3 Transparansi keuangan memoderasi pengaruh 
penerapan sistem keuangan desa terhadap 
akuntabilitas keuangan desa 

Hipotesis 
Diterima 

H4 Transparansi keuangan memoderasi pengaruh 
partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas 
keuangan desa 

Hipotesis 
Diterima 

Sumber: data primer yang diolah, (2024) 
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E. Pembahasan Penelitian 

 Penelitian mengenai pengaruh variabel bebas (penerapan sistem 

keuangan desa dan partisipasi masyarakat) terhadap variabel dependen 

(akuntabilitas keuangan) dengan tingkat transparansi keuangan sebagai 

variabel moderasi, dapat dibuat pembahasan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Penerapan Sistem Keungan Desa Terhadap 

Akuntabilitas Keungan Desa  

 Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel 

penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas keuangan desa, sehingga hasil hipotesis menunjukan 

H1 diterima. Penerapan sistem keuangan desa sangat berperan dalam 

membantu penyusunan atau pengelolaan laporan keuangan desa karena 

adanya penerapan sistem keuangan desa akan semakin mempermudah 

dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai 

tahap paling akhir yaitu pelaporan atau pertanggungjawaban serta dapat 

meningkatkan akuntabilitas keuangan desa secara efektif dengan 

menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Selain itu, sistem keuangan 

desa dapat memberikan informasi tentang keuangan desa secara langsung. 

Hal ini berarti bahwa semakin baik penggunaan aplikasi sistem keuangan 

desa, semakin akuntabel akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian kartika et al, (2021) bahwa dapat mendukung karena 

menujukkan bahwa sistem keuangan desa memberikan dampak positif dan 

patut diperhatikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. 
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 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori stewardship menjelaskan 

bagaimana pemerintah daerah terlibat dalam pembuatan dan pengungkapan 

anggaran desa melalui aplikasi siskeudes. Metode ini dimaksudkan untuk 

mengurangi penipuan dalam penanganan keuangan. Hubungan antara 

pengurus dan masyarakat akan semakin erat dengan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa (Arfiansyah, 2021). Teori stewardship Dalam hal 

ini, pemerintah desa (steward) atau pengelola memiliki tanggungjawab untuk 

memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang jujur dan 

mudah diakses oleh masyarakat (prinsipal). Untuk mencapai hal ini, 

pengelola keuangan desa memerlukan sumber daya berkualitas tinggi 

dengan BPD sebagai pengawas dan melibatkan masyarakat dalam proses 

menemukan masalah dan memilih solusi alternative (Donaldson & Davis, 

1991).  

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Desa  

 Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel 

partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa, sehingga hasil hipotesis menunjukan H2 

diterima. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan 

penyusunan laporan keuangan karena adanya aspirasi masyarakat akan 

semakin temotivasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. 

Partisipasi tesebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan 

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Hal ini berarti bahwa 
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semakin baik pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam organisasi maka 

akan semakin baik akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Siti Umaira & Adnan, (2019) bahwa partisipasi masyarakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa Kabupaten Aceh Barat Daya. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori partisipasi adalah teori yang 

membicarakan mengenai proses keterlibatan individu dalam berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini terkait dengan peran 

individu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari 

keadaan disekelilingnya. Pandangan dari beberapa ahli, sebuah proses 

keterlibatan diri seseorang secara penuh pada sebuah tekad yang disepakati 

bersama adalah sebuah definisi partisipasi dari sudut pandang beberapa ahli.  

Teori partisipasi dapat pula diartikan sebagai sebuah hubungan antara 

masyarakat dengan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang 

berkorelasi setara.  

 Mengenai partisipasi masyarakat, terutama terkait dengan peran 

partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa. Partisipasi 

masyarakat dalam akuntabilitas keuangan desa sangat penting, dan 

transparansi dalam prinsip yang membangun rasa percaya antara 

pemerintah dan masyarakat dengan memberikan akses ke informasi dan 

memastikan bahwa informasi tersebut tersedia. Hubungan positif antara 

pemerintah desa dan masyarakat dapat dicapai melalui keterbukaan, 

sehingga partisipasi masyarakat dalam pegawasan keuangan desa dapat 
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terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa 

aspirasi dan direalisasikan dengan forum komunkasi antar lembaga desa dan 

masyarakat yang di selenggarakan.  

3. Transparansi Keungan Memoderasi Hubungan Antara Penerapan 

Sistem Keungan Desa Terhadap Akuntabilitas Keungan Desa 

 Berdasarkan Hasil regresi moderasi atau Moderated Regression 

Analysis (MRA), menunjukkan bahwa transparansi keuangan mampu 

memperkuat secara positif dan signifikan pengaruh penerapan sistem 

keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sehingga hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan H3 diterima. hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa secara signifikan  

mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa transparansi keuangan termasuk Quasi moderasi, 

karena koefisien b2 signifikan dan b3 signifikan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa dengan adanya trasparansi keuangan, maka penerapan sistem 

keuangan akan terlaksana dengan baik, serta penyajian laporan keuangan 

pemerintah juga dapat meningkatkan penerapan sistem keuangan desa 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penyajian 

akuntabilitas laporan keuangan, pemerintah memberikan kemudahan 

masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan atas suatu 

akuntabilitas keuangan desa yang akuntabel. Salah satu bentuk 

tanggungjawab pemerintah desa terhadap masyarakat (public) dengan 

mengakses laporan keuangan ke media seperti website atau forum yang 
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memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong pertanggung 

jawaban pemerintah desa terhadap masyarakat. 

 Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar 

akuntansi pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah 

bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan pelaksanaan 

kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas 

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

Akuntabilitas keuangan desa dapat terimplementasi dengan baik apabila 

didukung dengan perangkat pengendalian internal yang memadai yang 

dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah sangat mempengaruhi 

akuntabilitas keuangan dalam suatu instansi pemerintah. Sistem keuangan 

desa yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, tetapi 

transparansi keuangan juga dapat mempengaruhi hubungan antara sistem 

keuangan desa dan akuntabilitas keuangan desa. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan Lili puspitawati (2021) bahwa 

akuntabilitas keuangan desa merupakan melaporkan aktivitas pelaporan 

keuangan pemerintah mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan 

penggunannya sesuai peruntukan dan akuntabilitas keuangan harus 

ditopang oleh tiga komponen utama diantaranya integritas keuangan, 

pengungkapan serta ketaantan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Transparansi keuangan sangat penting dalam mengelola 

akuntabilitas keuangan desa karena menjamin pengelolaan dana masyarakat 

yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Pada akhirnya, 



101 
 

 

transparansi keuangan yang tinggi dapat membantu mempercepat 

penerapan sistem keuangan desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

akuntabilitas keuangan desa. 

 Menurut teori stewardship adalah perilaku pro-organisasi dari pihak 

yang bertanggung jawab sangat penting untuk membangun kepercayaan dan 

akuntabilitas. Siskeudes yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas 

keuangan, tetapi transparansi keuangan juga dapat mempengaruhi hubungan 

antara siskeudes dan akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, teori 

stewardship dapat memengaruhi hipotesis ini (Hasanah et al., 2020). Sistem 

keuangan desa dalam aplikasi yang digunakan oleh desa dalam 

penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan mereka. Sistem 

keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang 

diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, dan membantu 

menggabungkan data. Penerapan sistem keuangan desa dapat berdampak 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, karena 

penerapan sistem keuangan desa dapat memudahkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa secara efektif, mulai dari perencanaan hingga 

pertanggung jawaban, dengan menghasilkan laporan keuangan yang 

akuntabel. Selain itu, sistem keuangan desa dapat memberikan informasi 

tentang keuangan desa secara langsung, sehingga ada hubungan moderasi 

antara transparansi keuangan dengan penerapan sistem keuangan desa 

terhadap akuntabilitas keuangan desa. 
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4. Transparansi Keungan Desa Memoderasi Hubungan Antara 

Pertisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keungan Desa 

 Berdasarkan Hasil regresi moderasi atau Moderated Regression 

Analysis (MRA), menunjukkan bahwa transparansi keuangan mampu 

memperkuat secara positif dan signifikan pengaruh partisipasi masyarakat 

terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sehingga hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan H4 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

transparansi keuangan termasuk Quasi moderasi, karena koefisien b2 

signifikan dan b3 signifikan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

dengan adanya transparansi keuangan maka partisipasi masyarakat akan 

terlaksana dengan baik serta akuntabilitas keuangan desa juga dapat 

meningkat dalam pelaporan dan pertangung jawaban terhadap keuangan 

pemerintah desa.   

 Hubungan positif antara pemerintah desa dan masyarakat dapat 

dicapai melalui keterbukaan. Kuatnya pengaruh demokrasi dapat memberi 

pemerintah daerah banyak kekuasaan untuk mengatur keuangan desa yang 

menghasilkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam masyarakat 

desa. Pemerintah desa di indonesia memiliki tuntutan yang tinggi terhadap 

akuntabilitas dan transparansi. Untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang 

baik dalam suatu organisasi atau pemerintah, transparansi keuangan dan 

partisipasi publik sangat penting. Transparansi keuangan mengacu pada 

seberapa publik dan terbuka informasi keuangan yang diberikan organisasi 

atau pemerintah kepada publik. Namun, partisipasi masyarakat mencakup 
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dalam pengawasan keuangan publik dan pengambilan keputusan (Andika 

Subandra, 2020). Teori partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional 

orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk 

memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung 

jawab pencapaian tujuan. Teori partisipasi dapat pula diartikan sebagai 

sebuah hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan dalam proses 

pembangunan yang berkorelasi setara. Kondisi yang menguntungkan kedua 

belah pihak yang saling berinteraksi bisa juga terhubung dengan partisipasi. 

Semakin banyak manfaat yang diperoleh dari proses interaksi tersebut, maka 

akan semakin kuat relasi diantaranya. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan (Umaira & Adnan, 2019), bahwa 

akuntabilitas laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang 

harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan 

masyarakat akan trasparansi dengan pengelolaan keuangan menjadi 

prioritas utama bagi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan transparansi 

keuangan desa, pemerintah desa harus dapat meningkatkan pengungkapan 

laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan 

desa sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak 

publik. 

 Akuntabilitas keuangan desa dapat transparan karna pemerintah desa 

yang pertanggungjawabannya secara rutin kepada rakyat mengenai 

pelaksanaan tugas-tugasnya, pemerintah dengan senang hati memberikan 

informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada 
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rakyat maupun masalah keuangannya dan pemerintah dengan terbuka selalu 

mengandalkan dialong dengan rakyatknya secara rutin mengenai seluruh 

produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannnya. Transparansi 

keuangan dapat memainkan peran mediasi dalam hubungan antara 

partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan 

Pattallasssang. Transparansi keuangan yang tinggi dapat meningkatkan 

dampak positif dan signifikan pada partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas keuangan desa, sehingga ada hubungan moderasi antara 

transparansi keuangan dengan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas 

keuangan desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

penerapan sistem keuangan desa dan partisipasi masyarakat terhadap 

variabel akuntabilitas keuangan desa dengan transparansi keuangan sebagai 

variabel moderasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif dan singnifikan 

terhadap akuntabilitas keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan sistem keuangan mempunyai peranan yang signifikan atau 

penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. 

2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan 

akuntabilitas keuangan desa. 

3. Transparansi keuangan dapat menguatkan secara positif dan sigifikan 

pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas 

keuangan desa. Penerapan sistem keuangan desa dapat memudahkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara efektif, mulai dari 

perencanaan hingga pertanggung jawaban, dengan menghasilkan 

laporan keuangan yang akuntabel. 

4. Transparansi keuangan dapat menguatkan secara positif dan 

signifikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas 
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keuangan desa. Transparansi keuangan dapat memberikan akses 

informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dengan 

demikian, partisipasi masyarakat dapat memahami pengelolaan 

keungan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan 

karena masyarakat dapat memantau pengelolaan dana desa secara 

lebih baik. 

B. Implikasi 

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aparat desa perlu menjujung tinggi tugas dan tanggungjawab dalam 

pengelolaan akuntabilitas keuangan desa dengan menggunakan 

aplikasi sistem keungan desa untuk kepentingan masyarakat. 

2. Partisipasi masyarakat sebagai faktor penentu dalam pengelolaan 

keuangan desa berpotensi memperkuat akuntabilitas, karena 

masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan 

cenderung lebih memahami dan mengawasi penggunaan dana desa. 

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian 

 Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan data yang terbatas terkait sistem keuangan desa, 

partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan dapat membatasi 

analisis dan interpretasi  hasil penelitian. 
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2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada penerapan sistem keungan desa dan partisipasi 

masyarakat.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan 

maka saran yang dapat diberikan penliti adalah: 

1. Peneliti selanjutnya melakukan studi longitudinal untuk menilai 

dampak jangka panjang dari sistem kuangan desa terhadap 

akuntabilitas keungan desa. 

2. peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan 

mampu mengembangkan variabel bebas. 
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