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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
A. Transliterasi Arab-Latin 

 
Dafter huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam hruf latin, sebagai berikut: 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 {h}a h ح
ha (dengan titik di 
bawah) 

 Kha kh kadan ha خ

 Dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy esden ye ش

 {s}ad s ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 {d}ad d ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 t}a t} te (dengan titik di ط
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   bawah) 

 {z}a z ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbaik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 mim m Em م

 Nun n En ن

 wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamza ‘ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak dibawah kata mengikuti vokalnya tenpa 

memberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka situlis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflog. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا
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 Kasrah I I ̧ ا

 d}ammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ´- fath}ah dan ya Ai a dan i 

 ´- fath}ah dan 

wau 

Iu i dan u 

Contoh: 
 

كيــفَ  

هـ   َ

 ول

: kaifa 
 

: haula 

3. Maddah 
 

Maddah atau vokal penjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Harkat dan 

Tanda 

Nama 

 fath>ah dan alif ي...ا´...

atau ya 

A a dan garis do atas 

 - Kasrah dan ya I i dan garis do atas 

 -- - d}ammah dan wau U u dan garis do atas 

Contoh: 

 ma>ta : مات
 

rama. :    َميَ   ر 

 qi>la : قيم
 

yamu>tu :   مىتي 
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4. Ta marbu>t}ah 

Tranliterasin untuk ta marbu>ta}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d{ammah, 

transliterasinya adallah [t]. sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau 

mendapat harkat sukun, trans-literasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan deng ha [h]. 

Contoh: 

 الاأنطف  ضة  َ  

 

 

  َ
 رو

 

 

: raud}ah al-at}fa>l 

al-fa>d}ilah al-madi>nah :  ةنفاضه  ا  مدين ة  َ   ن 

مةَ    al-h}ikmah : نحك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (kosong ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 
 

ربناَ  

   َ  َ

جينا

حَ   

َ   ق

 حج

: rabbana> 
 
 <najjai>na : ن  

نا    : al-h}aqq 

نا    : al-h}ajj 
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عمن    : mu”ima 

عد وَ    : ‘aduwwun 
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Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

 
kassah (), maka ia ditransliterasi seperti maddah (i>). 

 
Contoh: 

 

عهَ  

عَ   ي

 ربيَ   

: ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 

: ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. kata sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 dalam pedoman transliterasi ini, kata sandangkan ,(alif lam ma’arifah)ال

ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun hurufqamariah. Kata sandang tidak mengikuti yang mengi-kuttinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Conrohn: 

نصا   مس  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

زنة  َ    َ زنَ   al-zalzalah (buakn az-zalzalah) : ن 

ةهسف  نف  ا    : al-falsafah 

:al-bila>du       دنبان  ا 

 
7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan kiri kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 

berupa alif: 

Contoh: 

ta’muru>na :    رونَ   مَ   تأ 
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al-nau’ :        ننىءا 

ضيء  َ  : syai’un 

umirtu :        مرتأ 

 
8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arabyang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam sebuah tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Al- 

Qur’an (dari al-Qur;a,), sunnah, khusus dan umum. Namun kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 
 

Fi>Z{ila>I al-Qur’a>a 

Al-sunnah qabl al-tadwi>n 
 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz}la>bi khs}u>s}al-sabab. 

9. Lafz}al-Jala>lah(هلال) 
 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli- 

terasi tanpa hamzah. 

Contoh: 

billa>hبانالdi>nulla>h  انمدين 
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Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} 

al- jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

rah}matilla>h fi> hum مةنالَ   رحَ   في 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersbut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf 

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kaliamat. Bila mana 

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

tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (AI). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referansi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR).  
 

Contoh: 

Wama>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i’alinna>si lallaz\i>bi Bakkatamuba>rakan 

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

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

Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 
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Abu>al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditlis menjad: Ibnu Rusyd, Abu> 

al- Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 

Ibnu). 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a.mid 

(bukan: Zai>d, Nas}r H{a>mid Abu). 

 
Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\min al-D}ala> Jika nama resmi seseorang menggunakan 

kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua 

terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 

akhir dalam daftar pustaka atau daftar referansi. 

Contoh: 
 

 

 
B. Daftar Singkatan 

 
Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

 
Cf. = Bandingkan dengan 

A.M. = Sebelum Masehi 

t.d. = Tanpa data 
 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t . = Tanpa tempat 
 

t.th. = Tanpa tahun 

w. = Wafat tahun. 
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ABSTRAK 

 
Nama : Deni Irawan 

Nim 50700117050 

Judul  : Pola Komunikasi Kepala Desa Lamanda Dalam 
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kec. Bontotiro, Kab. 
Bulukumba 

 
Skripsi ini membahas tentang “Pola Komunikasi Kepala Desa 

Lamanda Dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kec. Bontotiro Kab. 
Bulukumba”. Dengan Rurumusan Masalah (1) Bagaimana pola komunikasi 
Kepala Desa Lamanda dalam pemanfaan alokai dana desa di Kecamatan 
Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. (2) Apa saja bentuk-bentuk pemanfaatan 
alokasi dana desa di Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten 
Bulukumba 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan ilmu komunikasi. Sumber data yang digunakan dalam penitian 
ini terdiri dua jenis yaitu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
Kepala Desa, sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan masyarakat Desa 
Lamanda. Serta sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari 
pihak ketiga baik berbentuk dokumen, referensi buku, jurnal dan sebagainya. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data 
dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data, dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola komunikasi Kepala 
Desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa adalah pola komunikasi personal, 
pola komunikasi kelompok, dan pola komunikasi massa dalam menjalin 
kerjasama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat terkait 
pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Lamanda. (2) bentuk-bentuk 
pemanfaatan alokasi dana adalah pembangunan infrasturktur dan non- 
infrastruktur sangat direspons baik oleh masyarakat karena dapat dilihat 
dari keberhasilan yang dilakukan Kepala Desa dalam setiap pemanfaatan 
alokasi dana desa. 

Implikasi penelitian ini, mendorong agar pemerintah Desa Lamanda 
khususnya kepala desa sebagai penanggungjawab memperhatikan 
pemanfaatan alokasi dana desa dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. 
Dalam memberikan alokasi dana desa kepada masyarakat melalui perbaikan 
atau pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur agar 
meningkatkan pelayanan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Lamanda 
melalui pemanfaatan alokasi dana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Secara garis besar desa merupakan tempat berdiamnya suatu 

kelompok masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, serta desa adalah suatu institusi yang mempunyai otonomi, adat 

istiadat dan hukum yang relatif independen. Hal ini di ditunjukkan oleh 

tingkat keanekaragaman yang tinggi, yang memungkinkan desa untuk 

mewujudkan bangsa yang kongkrit, sehingga pembangunan desa dengan 

menfaatkan dana merupakan suatu kewenangan pemerintah desa yang telah 

di atur pada undang-undang. 

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan Republik 

Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat, serta dalam 

lingkup pemerintahan yang ada di Indonesia maka pemerintah desa ini 

mempunyai kedudukan terendalah dalam penyelenggaraannnya dalam 

pemerintahan. Kepala desa mempunyai kedudukan tertinggi dalam 

lingkungan pemerintahan desa harus mempunyai komunikasi yang baik 

terhadap aparatur desa yang dipimpin serta masyarakat agar terciptanya 

pemberdayaan masyarakat. Terciptanya komunikasi antara kepala desa dan 

masyarakat diharapakan dapat mewujudkan pembangunan desa secara 

bersama-sama, dengan ketertiban masyarakat desa tersebut dalam upaya 
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pemanfaatan alokasi dana desa sangat diperlukan untuk membangun desa 

yang maju dan mandiri. 

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bagus atau good governace 

maka suatu negara bisa berkolaborasi dengan unsur pemerintahan, swasta 

dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan kesempatan 

pada kedua unsur yaitu swasta dan masyarakat untuk mengambil porsi 

dalam pembangunan. 

Pemanfaatan alokasi dana desa dalam kehidupan bermasyarakat 

merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan desa sehingga 

dapat dimaknai sebagai proses pemberian kekuasaan kepada pemerintah 

Desa dalam mengatur pembangunan serta memberikan peluang desa 

menjadi daerah yang otonomi dalam pemanfaatan alokasi dana desa.1 

Pengalokasian dana desa bersumber pada APBN yang telah dimuat 

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN dijelaskan bahwa “dana desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

ditransfer melalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat”.2 Sehingga pada akhirnya semua tujuan 

pembangunan  Kawasan  pedesaan  seperti  mewujudkan  kemandirian 

 

1
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta. 
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016’, PP RI 08 Tahun 2016 

Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN,2016,1-12, Jakarta. 
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masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan bisa 

menjadi kenyataan sehingga bermartabat, kehidupan dan perekonomian 

masyarakat desa menjadi lebih baik dan terangkat. 

Semua alokasi tersebut untuk digunakan oleh desa dan desa adat. Dana ini 

ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan kemudian didistribusikan 

secara merata dan adil kepada setiap desa. Pembangunan diharapkan dari 

dana desa ini dapat ditingkatkan sehingga dapat mendorong ekonomi lokal, 

mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar, dan memfasilitasi 

transportasi lokal ke wilayah yang berkembang.3 Sehingga Pada akhirnya, 

tujuan pembangunan wilayah pedesaan, seperti mendapatkan kemandirian 

sosial dan membangun desa yang , dapat dicapai. Ini akan meningkatkan 

martabat, kehidupan, dan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan latar 

belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pola 

Komunikasi Kepala Desa Lamanda dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di 

Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba”. 

Peneliti memilih Desa Lamanda sebagai sampel dalam melakukan 

penelitian mengenai hal ini, setelah sebelumnya melakukan perbandingan 

dan melihat pencapaian Desa Lamanda dalam pemanfaatan alokasi dana desa 

(ADD) tersebut dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di 

Bulukumba, peneliti ingin mengetahui penerapan pola komunikasi kepala 

desa yang terjadi di Desa Lamanda dalam pemanfaatan alokasi dana desa 

serta apa saja bentu-bentuk pemanfaatan alokasi dana desa yang dilakukan 
 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019’, PP 12 Tahun 2019, Tentang pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
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oleh kepala Desa Lamanda, sehingga kedepannya program ini dapat berjalan 

dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya, berdasarkan hasil observasi, peneliti 

tertarik mengkaji lebih dalam tentang makna realitas terkait dengan pola 

komunikasi yang dilakukan kepala Desa Lamanda melalui pemanfaatan 

alokasi dana desa untuk memanimalisir miss persepsi dalam menjalin 

keakraban antara kepala desa dan masyarakat di Desa Lamanda. 

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di desa Lamanda 

masyarakat turut serta dalam pelaksanaan pengealokasi dana desa untuk 

membangun desa menjadi desa yang mandiri. Sehingga pemanfaatan alokasi 

dana desa yang dilakukan oleh pemarintah desa Lamanda dapat berjalan 

sebagaimana yang telah direncakan oleh pemerintah desa dan masyarakat di 

Desa Lamanda. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun Fokus penelitian dan deskripsi fokus antara lain : 
 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Pola Komunikasi Kepala Desa Lamanda 

Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten 

Bulukumba”. Penelitian ini difokuskan pada pola komunikasi kepala desa 

Lamanda dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bontotiro, 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 
 

Penelitian ini berjudul Pola Komunikasi Kepala Desa Lamanda dalam 
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Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten 

Bulukumba. Peneliti mengambil judul ini untuk mengetahui pola komunikasi 

Kepala Desa Lamanda dalam pemanfaat alokasi dana desa di Kecamatan 

Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dimana pemanfaatan alokasi dana desa 

merupakan suatu proses pemberian kepada masyarakat dalam 

pembangunan infrasturktur agar masyarakat dapat menikmati hasil dari 

pemanfaatan alokasi dana desa. 

Pola komunikasi kepala Desa adalah sebuah pola komunikasi 

pengiriman atau penerimaan pesan yang melewati serangkaian pengalaman 

komunikasi dari hari ke hari yang dialami antara Kepala Desa dan 

masyarakat secara berulang-ulang. Dari pengalaman komunikasi dengan 

orang lain maka pola komunikasi mudah untuk diamati, dengan begitu 

mudah menentukan model komunikasi yang digunakan kepala Desa 

Lamanda. Model menyederhakan pola komunikasi dengan adanya model 

teori yang abstrak yang menjadi lebih sederhana, selain itu model juga 

digambarkan sebagai cara untuk menunjukan oabjek yang di dalamnya 

terdapat sebuah proses dan hubungan antara unsur-unsur komunikasi. 

Sehingga pola komunikasi yang diterapkan oleh kepala Desa 

Lamanda berjalan dengan lancar dengan adanya kerjasama dengan aparat 

Desa dan masyarakat dalam menjalin komunikasi yang baik dalam 

menyampaikan suatu informasi yang peruntukkan oleh masyarakat Desa 

Lamanda. 
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Alokasi dana desa harus memiliki tiga karakteristik: kecukupan, 

fleksibel, dan stabil. Kecukupan berarti dana dapat memenuhi kebutuhan 

pemerintah daerah, fleksibel berarti dana dapat disesuaikan dengan 

kemampuan pemerintah pusat, dan stabil berarti pemerintah daerah dapat 

yakin bahwa mereka akan mendapatkan dana dengan tepat. Dalam 

mengalokasikan dana desa kepala desa dan pemerintah saling berkerjasama 

dalam mengalokasikan dana desa tersebut untuk mensejahterakan 

masyarakatnya baik dari segi infrastuktur maupun non-infrastruktur, 

sehingga dapat meningkatkan hasil bumi melalui pembinaan umkm dan 

pembinaan lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Lamanda. 

C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan diatas maka 

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola 

komunikasi Kepala Desa Lamanda dalam pemanfaat Alokasi Dana Desa di 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba? kemudian untuk lebih 

terarahnya penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pola Komunikasi Kepala Desa Lamanda Dalam Pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ? 

2. Apa saja Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa 

Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ? 
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D. Kajian Pustaka 

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap literature yang relevan 

terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui 

posisi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa literatur yang 

relevan tersebut, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ananda yang berjudul 

Uncertainly Reduction Theory Pola Komunikasi Pramuka di SMA Negeri 1 

Bulukumba Dalam Penerapan Kepramukaan Selama Covid-19. Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri 

Alauuddin Makassar 2020. Dalam Penelitian ini membahsa tentang bagaiman 

penerapan pola lomunikasi antara pemebina dan anggota pramuka SMA 

Negeri 1 Bulukumba dalam pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan. 

Metode yang di lakukan penelti adalah observasi, wawancara, dan 

dekumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis interactive model.4 

Perbedaan penelitian sebelumnya ialah, peneliti sebelumnya meneliti 

bagaiman penerapan pola lomunikasi antara pemebina dan anggota pramuka 

SMA Negeri 1 Bulukumba dalam pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan 

dan bagaimana strategi pengurangan ketidakpastian yang dilakukan oleh 

pembina terhadap anggota pramuka SMA Negeri 1 Bulukumba. Sedangkan 

peneliti meneliti pola komunikasi kepala Desa Lamanda dalam pemanfaatan 

alokasi dana desa di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumaba dan. 

 

4 Dimsa Ananda, Skripsi, Uncertainty Reduction Theory Dalam Pola Komunikasi Pramuka 

Di SMA Negeri 1 Bulukumba Dalam Penerapan Kepramukaan Selama Covid-19 (Makassar: 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi: 2021), h.9. 
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Persamaan dangan penelitian peneliti terdahulu sama-sama meneliti pola 

komunikasi dan sama-sama menggunakan peneliyian kualitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Gita Lesatariyang berjudul 

Pola Komunikasi Kepada Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun). Penelitian 

ini membahas tentang proses penyampaian yang dilakukan Kepala Desa 

dalam penyampaian upaya pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana 

Desa.5 Adapun penelitian ini adalah pola komunikasi kepala Desa Lamanda 

dalam pemanfaatan alokasi dana desa di Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukamba. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama –sama meneliti 

pola komunikasi kepala Desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa dan 

sama-sama menggunaka penelitian kualitatif. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arfiani yang berjudul Peran Kepala 

Desa Sebagai Motivator Masyarakat Desa Salassae kecamatan Bulukumba, 

Kabupatan Bulukumba. Dalam penelitian ini penulias membahas tentang 

peran kepala desa dsebagai motivator masyarakat Desa Salassae dan 

bagaiman respon masyarakat terhadap kepala desa sebagai motivator dalam 

pembangunan.6 Sedangaka penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk 

pola komuikasi Kepala Desa Lamanda dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

 

 

5 Adinda Gita Lestari, Skripsi, Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa (Kabupatan Simalungun), (Medan: Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, 2019), h.4. 
6 Arfiani, Skripsi, Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Masyarakat Desa Salassae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, (Pendekatan Komunikasi Pembangunan), 
(Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018), h.4. 
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dan. persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti kapala 

desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. 

Table 1.1 

Perbandingan Penelitian sebelumnya yang relevan dapat dilihat pada Tabel berikut: 
 

 
N 

o 

 
Nama 

Peneliti 

 
Judul 

Penelitian 

Perbedaan penelitian  
Persamaan 

penelitian 
Penelian 

Terdahulu 

Penelitian 

Peneliti 

1 Dimas Pola Subjek  1. Sama- 
 Ananda Komunikasi Penelitian sama 
  Pembina Penerapan menggunaka 
  Pramuka di Pola n penelitian 
  SMA Negeri 1 Komunikasi kulitatif 
  Bulukumba anatara 2. Sama-sam 
  dalam Pembina dan meneliti pola 
  Penerapan Anggota komunikasi 
  Kepramukaan Pramuka  SMA  

  Selama Covid- Negeri 1  

  19 (Studi Bulukumba  

  Uncertainly dalam  

  Reduction pelaksanaan  

  Theory). Ekstrakurikule  

   r  

   Kepramukaan  

2 Andind Pola Subjek  1. Sama-sama 
 a Gita Komunikasi Penelitian menggunaka 
 Lestari Kepala Desa Pola n penelitian 
  dalam Komunikasi kualitatif. 
  Pemberdayaa Kepala Desa 2. Sama-sama 
  n Masyarakat dalam meneliti pola 
  melalu Pemberdayaan komunikasi 
  Pemanfaatan Masyarakat kepala desa. 
  Alokasi Dana terhadap  

  Desa Pemanfaatan  

  Kabupaten Alokasi Dana  

  Simanglungun Desa  
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  .    

3 Afriani Peran  Kepala Subjek Pola 1. Sama- 
  Desa sebagai Penelitian Komunikasi sama 
  Motivator Peran Kepala Kepala desa menggunaka 
  Masyarakat Desa Sebagai Lamanda n metode 
  Desa Salassae Motivator Dalam penelitian 
  kecamatan pembangunan Pemanfaata kualitat1f 
  Bulukumpa  n Alokasi 2. Sama- 
  Kabupaten  Dana Desa sama 
  Bulukumba.  di meneliti 
    Kecamatan Kepala  Desa 
    Bontotiro dalam 
    Kabupaten pemanfaatan 
    Bulukumba. alokasi  dana 
     desa. 

 
 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
 

a. Untuk mendeskripasikan pola komunikasi kepala desa Lamanda 

dalam pemanfaatan alokasi dana desa di kecamatan Bontotiro Kab. 

Bulukumba. 

b. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pemanfaatan alokasi dana 

desa di Desa Lamanda, kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan penelitian 
 

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu komunikasi interpersonal. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian kedepannya yang dapat 

menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji, khususnya dalam studi 

kasus terkait dengan pola komunikasi khususnya di dunia pendidikan baik 

dalam tingkat antarpribadi, kelompok kecil, kelompok besar, maupun 

komunikasi organisasi. 

b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapakan memiliki manfaat lain sebagai berikut: 
 

1) Untuk mengerahui komunikasi yang ideal dan relevan yang 

digunakan oleh kepala desa dan masyarakat, tidak hanya di Desa Lamanda 

saja akan tetapi juga dapat di terapkan di desa-desa lainnya. Sehingga 

kedapannya dapat mengevaluasi pola komunikasi dari atas ke bawah atau 

sebaliknya, serta meningkatkan kepekaan kepala Desa dalam pemanfaatan 

alokasi dana desa. 

2) Untuk mengetahui dalam bentuk observasi langsung baik 

kepada kepala desa atau aparat desa, maupun masyarakat itu sendiri 

mengenai cara paling ideal dalam pemanfaatan alokasi dana desa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi 
 

1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian ide, harapan, atau pesan 

melalui lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh sumber, 

komunikator, atau penonton dengan tujuan mencapai kebersamaan 

(commonnees).1 Komunikasi merupakan pengirim dan penerima 

berkomunikasi untuk mengubah tingkah laku melalui pesan yang diucapkan 

atau tidak diucapkan. Pengirim pesan dapat berupa individu, kelompok, atau 

organisasi, begitu juga penerima pesan dapat berupa anggota, pimpinan, 

kepala bagian, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan.2 

Komunikasi juga merupakan gambaran abstrak dari suatu sosial yang 

hanya dapat dilihat dalam relasi yang diciptakan oleh manusia. Dalam 

komunikasi, sejumlah orang mempertukarkan sinyal dan tanda-tanda untuk 

menunjukkan pesan yang berisi dan mengandung subjek atau subtansi untuk 

dinyatakan melalui tulisan atau bahasa tulisan. Oleh karena itu, bahasa juga 

merupakan bagian dari komunikasi yang disuntikkan ke dalam pesan.3 

Komunikasi juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi, ide, sikap, 

emosi, pendapat, atau intruksi antara individu dan kelompok dengan tujuan 

 
h. 1-2. 

 

 

h.36. 

1 H.A.W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta, Bumi Aksara: 2002), 

 
2 Ami Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2002), h.4-5. 
3 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana Prenada:2011), 
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menciptakan, memahami, dan mengkordinasikan suatu aktivitas. Dengan 

demikian, komunikasi yang efektif terjadi antara pengirim dan penerima 

pesan. 

2. Proses Komunikasi 
 

Proses komunikasi merupalam sebuah langkah untuk 

menggambarkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi.4 Langkah-langkah 

tersebut merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang yang 

berbicara dan orang yang berbicara. Pada kenyataannya, kita tidak 

mempertimbangkan proses komunikasi secara menyeluruh. Secara 

sederhana, proses komunikasi adalah proses menghubungkan pengirim dan 

penerima pesan. Proses ini dibagi menjadi dua tahap: primer dan sekunder. 

Komunikasi secara primer adalah proses menyampaikan pikiran atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau 

simbol sebagai media. Lambang-lambang seperti bahasa, isyarat, gambar, 

warna, dan lain-lain dapat digunakan sebagai media primer dalam jenis 

komunikasi ini. Komunikasi secara sekunder adalah proses menyampaikan 

pesan melalui penggunaan alat atau sarana sebagai media kedua.5 

Proses komunikasi sebagai gambaran proses terjadinya komunikasi 

antara komunikator dengan komunikan yang terjadi di sengaja maupun tidak 

disengaji yang sering kali di gunakan dalam kehidupan sehari-hari melalui 

 

 

4
 Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta: Graha Ilmu:2002), h.10. 

5 Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya:2009), h.11-16. 
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beberapa unsur-unsur prose terjadinya komunikasi seperti komunikator, 

pesan, media, komunikan, pengaruh dan lingkungan. 

3. Bentuk – Bentuk Komunikasi 

Adapun bentuk – bentuk komunikasi adalah : 

a) Komunikasi Verbal 
 

Salah satu cara orang berkomunikasi secara lisan atau bertatapan 

dengan orang lain adalah komunikasi verbal, yang terjadi ketika seseorang 

secara sadar berbicara dengan kata-kata. Ini adalah metode utama untuk 

menyatukan perasaan, pikiran, atau motivasi kita. 

Semua simbol yang menggunakan satu kata atau lebih disebut 

simbol atau pesan verbal. Bahasa juga dapat dilihat sebagai sistem kode 

verbal. Bahasa tertulis adalah cara untuk merekam bahasa yang diucapkan 

dengan meninggalkan tanda-tanda pada kertas atau lembaran.6 Bahasa dapat 

artikan sebagai simbol yang dikombinasikan dan digunkan oleh masyarakat. 

b. Komunikasi Non Verbal 

Mengenai bahasa non verbal sebagai “bahasa diam” (silent 

language) dan “dimensi tersembunyi” (chidden dimension) suatu budaya. 

Disebut dalam dan tersembunyi karena pesan-pesan non verbal tertanam 

dalam konteks komunikasi. Selain isyarat situasional dan relasional dalam 

transaksi komunikasi pesan non verbal memberi kita isyarat-isyarat 

kontekstual. 

 

 

6 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 

2016), h.56-57 
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7 Arni Muhamma, Komunikasi Organisasi, h.33 

 

 

 

 

 

 

4. Unsur Proses Komunikasi 

Unsur proses komunikasi ini merupakan hal yang paling penting 

dalam menentukan proses komunikasi kedua pihak Komunikator: Dalam 

setiap peristiwa komunikasi, komunikator berfungsi sebagai pembuat atau 

pengirim informasi. 

Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, 

tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, atau 

lembaga.7 Adapun unsur proses komunikasi yang dimaksud dalam proses 

komunikasi yaitu: 

a) Pesan 
 

Suatu hal yang dikomunikasikan secara langsung atau melalui 

media disebut proses komunikasi. Jenis komunikasi ini termasuk hiburan, 

ilmu pengetahuan, informasi, nasehat, atau propaganda. Mereka juga disebut 

pesan, konten, atau informasi. Selain itu, komunikator harus 

mempertimbangkan jenis media yang akan digunakan dan apa yang akan 

disampaikan dalam pesan komunikasi. 

b) Media 

Media adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan informasi 

dari sumber atau pengirim ke penerima. Media atau saluran memiliki banyak 

pendapat. Menurut beberapa orang, ada berbagai bentuk media, misalnya 

dalam Komunikasi antarpribadi juga dianggap sebagai media panca indera, 

yang mencakup telepon, surat kabar, dan media massa lainnya. 
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c) Komunikan 

Komunikasi Pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

komunikator disebut komunitas. Komunikan biasanya terdiri dari satu atau 

lebih orang, dan mereka dapat bergabung dalam kelompok, partai, atau 

bahkan negara. Pesan yang akan disampaikan sangat bergantung pada 

budaya, bahasa, kebiasaan, dan tingkat pendidikan kelompok sasaran. 

Pengaruh, juga disebut sebagai efek, adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

pesan diterima. Pengaruh ini biasanya terjadi pada pengetahuan, sikap, dan 

tindakan seseorang karena menerima pesan dalam suatu komunikasi. 

d) Keadaan dan lingkungan 

Ada empat jenis faktor variabel yang dapat memengaruhi proses 

komunikasi: lingkungan fisik, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan 

psikologis, dan dimensi waktu.8 

Dari beberapa unsur komunikasi diatas sangat penting dalam 

membangun proses komunikasi yang berhasil dan baik. Tanpa salah satu 

unsur, proses komunikasi tidak akan berjalan lancar. 

5. Fungsi komunikasi 
 

Dari perspektif yang lebih luas, fungsi komunikasi tidak hanya berbagi 

pesan dan berita itu juga mencakup kegiatan individu dan kelompok 

mengenai pertukaran data, fakta, dan item yang akan berfungsi dalam setiap 

sistem sosial adalah sebagai berikut: 
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a) Informasi : Pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran 

berita, Data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan 

agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi dari 

lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. 

b) Sosialisasi (pemasyarakatan) : Penyediaan sumber ilmu 

pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai 

anggota masyarakat yang efektif. 

c) Motivasi : Memberi tahu dan menjelaskan kepada semua orang 

tentang tujuan masyarakat, baik yang jangka pendek maupun yang jangka 

panjang, dan mendorong mereka untuk membuat keputusan dan mengejar 

tujuan mereka sendiri. 

d) Perdebatan dan diskusi : Menyediakan dan bertukar fakta yang 

diperlukan untuk mencapai persetujuan atau penyelesaian perbedaan 

pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti yang relevan untuk 

kepentingan umum dan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam 

masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum di tingkat nasional dan 

lokal. 

e) Pendidikan : Pengembangan ilmu pengetahuan mendorong 
 

pertumbuhan kognitif, pembentukan karakter, dan pendidikan keterampilan 

dan kemahiran yang diperlukan untuk semua bidang pendidikan.9 

Fungsi komunikasi merupakan digunakan untuk membujuk dan 

mempengaruhi orang lain guna untuk mengurangi ketegangan atau 
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mencairkan suasana. Selain itu komunikasi juga berfungsi untuk mendorong 

penerima pesan untuk melakukan sesuatu hal, sehingga menghasilkan 

informasi yang memiliki nilai untuk pembawa maupun penerima pesan. 

6. Gangguan Komunikasi 
 

Semua komponen atau komponen yang mendukung komunikasi, 

termasuk lingkungan tempat komunikasi terjadi, dapat mengalami gangguan 

komunikasi ketika salah satu komponen mengganggu komunikasi, 

menyebabkan proses komunikasi tidak berjalan dengan baik. 

a) Gangguan Semantik adalah gangguan komunikasi yang disebabkan 

oleh kesalahan bahasa. Terlalu banyak istilah asing menyebabkan gangguan 

semantik. Bahasa yang di gunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang di 

gunakan penerima. 

b) Gangguan psikologi adalah gangguan yang disebabkan oleh 

persoalan, seperti rasa curiga terhadap sumber, keadaan berduka, dan 

gangguan kejiwaan. 

c) Rintangan Fisik: Rintangan yang disebabkan oleh kondisi geografis, 

seperti jarak yang jauh, kekurangan sarana kantor pos, telepon, atau jalur 

transportasi, adalah contoh rintangan fisik. Selain itu, gangguan organik 

yakni ketidakmampuan penerima untuk menggunakan salah satu panca 

inderanya dianggap sebagai penyebab rintangan fisik bias dalam komunikasi 

antar manusia. 

d) Adanya jarak sosial di antara peserta komunikasi menyebabkan 

rintangan status. Misalnya, ada perbedaan status antara junior dan senior 
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atau atasan dan bawahan. Komunikasi yang berkaitan dengan perbedaan 

status ini biasanya memerlukan perilaku yang selalu mempertimbangkan 

keadaan dan norma masyarakat yang sudah ada. 

e) Rintangan kerangka berpikir disebabkan oleh perbedaan pendapat 

atau persepsi antara komunikator dan khalayak tentang pesan yang 

dikomunikasikan.10. 

Gangguan komunikasi yang terjadi dalam proses komunikasi, salah 

satu cara yang efektif dalam mengantisipasi dan memanimalisir segala 

gangguan yang akan muncul, dan menciptakan kesamaan pemahaman antara 

makna yang dikirim oleh sumber dan yang diterima oleh penerima, yaitu 

dengan memaknai istilah-istilah yang umum digunakan. Berbagai pihak tidak 

selalu dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Seringkali, pesan tidak 

disampaikan atau dipahami dengan benar, atau penerima bahkan 

memahaminya secara berbeda. 

7. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi adalah cara menyampaikan pesan dengan 

menggunakan lambang dan mekanisme perangsang yang dapat mengubah 

tingkah laku orang lain. Tidak peduli jenis komunikasi personal apa yang 

digunakan oleh sebuah organisasi, lembaga, komunitas atau organisasi. 

Komunikasi  personal  terbagi  menjadi  dua  kategori:  komunikasi 

 
 

 

10 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Apersada:2007), h. 

40-41. 
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intrapersonal dan antarpersonal; komunikasi kelompok terdiri dari 

komunikasi kelompok kecil dan besar; dan komunikasi massa dan media.11 

Pola komunikasi suatu proses yang di rancang untuk mewakili 

kenyataan yang mencakup keterpautan unsur-unsur serta kelangsungan 

guna untuk memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis dalam 

komunikasi. Adapun pola komunikasi menurut Onong Uchjana Efendy 

sebagai berikut:12 

a) Komunikasi Personal 
 

Komunikasi personal adalah komunikasi yang dipersonalisasi atau 

perseorangan. Komunikasi personal terdiri dari komunikasi intrapersonal 

(intrapersonal communication) dan komunikasi antarpersonal (interpersonal 

communication). 

1) Komunikasi Intrapersonal (intrapersonal communication) 

Secara harfiah, "komunikasi intrapersonal" berarti berkomunikasi 

dengan diri sendiri, menerima stimulus dari lingkungan, dan kemudian 

internalisasi. Ini sering dijelaskan dengan proses persepsi, yaitu 

mengintrepresikan dan memberikan makna pada stimulus atau objek yang 

diterima panca inderanya. 

2) Komunikasi Antarpersonal (interpersonal communication) 

Komunikasi antarpersonal terjadi secara langsung antara dua atau 

lebih individu; pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung, dan 

 

11 Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, h.41. 
12 Onong Uchjana Efendy, Human Relations dan Public Relations, (Bandung: Mandar 

Maju: 1993), h. 264-265. 
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penerima dapat menerima dan menanggapi pesan secara langsung juga. 

Komunikasi antarpersonal, juga dikenal sebagai komunikasi antarpribadi, 

adalah ketika orang berbicara satu sama lain secara langsung dan dapat 

melihat reaksi orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal.13 

b) Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang sangat dekat satu sama lain, 

biasanya dua atau tiga orang. Karakteristik komunikasi kelompok ditentukan 

oleh dua hal: norma dan peran. Dalam kelompok, norma adalah apa yang 

dianggap baik dan tidak baik. Peran adalah aspek kedudukan. Komunikasi 

kelompok terjadi secara tatap muka antara anggota kelompok untuk 

mengenal satu sama lain dan mencapai tujuan bersama. Kelompok besar dan 

kelompok kecil adalah contoh komunikasi kelompok.14 Tanpa disadari bahwa 

seseorang sering berkomunikasi antar kelompok baik di lingkuan soasial 

maupun di dalam keluarga itu sendiri selalu melakukan komunikasi 

kelompok. 

c) Komunikasi Massa 
 

Komunikasi massa adalah jenis komunikasi di mana saluran massa, 

juga dikenal sebagai media massa, digunakan untuk menghubungkan 

sejumlah besar komunikan yang berbeda, tersebar luas, heterogen, dan 

memiliki dampak tertentu.15 Komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan 

 

 
h. 273. 

13 Suranto AW, Komunikasi Interpersona, h.3. 
14 Burhan Bunin, Sosialogo Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

15 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, h.874. 
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informasi kepada khalayak luas juga disebut komunikasi massa..16 Dengan 

demikian maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah: 

1) Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi massa adalah 
 

a. Pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi 

telematika modern sehingga informasi dapat ditangkap dengan cepat oleh 

publik. 

b. Komunikator mencoba berbagai informasi, pemahaman, 

wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan orang yang tidak diketahui 

keberadaannya. 

c. Komunikator juga berfungsi sebagai sumber pemberitaan yang 

mewakili institusi formal yang sifatnya mewakili 

2) Media massa 
 

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang 

menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat 

secara massal. Dengan demikian, informasi massa adalah milik publik dan 

tidak ditujukan kepada individu tertentu. 

3) Informasi (pesan) massa 

4) Gatekeeper (penyeleksi informasi) 
 

Gatekeeper adalah penyeleksi informasi, sebagaimana diketahui bahwa 

komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media 

 

 

16 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, h. 66. 
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18 Werner J. Saverin, Teori Komunikasi:Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media 

Massa, (Jakarta: Kencana: 2005), h. 373. 

 

 

 

 

 

 

massa,17 mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan 

disiarkan atau tidak disiarkan. 

5) Khalayak (publik) 

6) Umpan balik 
 

d) Komunikasi Media 

Untuk mencapai teori komunikasi media yang lengkap, penting 

untuk memahami fungsi komunikasi massa dalam masyarakat. 

Memperkirakan pengaruh media massa adalah salah satu tujuan teori 

komunikasi. Pengaruh politik, sosial, dan ekonomi langsung memengaruhi isi 

media; kepemilikan dan pengendalian media memengaruhi isi media. Isi 

media juga memengaruhi kekuatan politik, sosial, dan ekonomi.18 

Komunikasi media, juga disebut sebagai penyampaian informasi 

melalui media, mencakup semua alat yang digunakan untuk membuat, 

mengedit, mendistribusikan, dan menyebarkan informasi. 

1) Fungsi media komunikasi yaitu: 

a. Efektifitas, dengan adanya media komunikasi akan 

mempermudah kelancaran dalam penyampaian informasi. 

b. Efisiensi, dengan menggunakan media komunikasi akan 

mempercepat penyampaian informasi. 

c. Konkrit, dengan memakai media komunikasi akan membantu 

mempercepat isi pesan yang memiliki sifat abstrak. 
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d. Motivatif, dengan menggunakan media komunikasi akan lebih 

semangat melakukan komunikasi.19 

2) Media komunikasi berdasarkan bentuknya antara lain sebagai 

berikut: 

a. Media cetak adalah berbagai macam barang yang dicetak, yang 

dimana dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan informasi, 

contohnya seperti surat kabar/Koran, brosur, bulletin dsb. 

b. Media audio adalah penerimaan informasi yang tersampaikan 

dengan menggunakan indera pendengaran, seperti contohnya: Radio dsb. 

c. Media visual (media yang dipandang) adalah penerimaan pesan 

informasi yang tersampaikan menggunakan indra penglihatan, misalnya: TV, 

foto dsb. 

d. Media audio visual adalah suatu media komunikasi yang dapat 

dilihat sekaligus didengar, jadi untuk mengakses pesan informasi yang 

disampaikan, digunakan indra penglihatan dan indra pendengaran, seperti 

contohnya: Televisi, video dan sebaginya.20 

3) Media komunikasi berdasarkan jangkauannya, diantaranya meliputi: 

a. Media komunikasi eksternal digunakan untuk berkomunikasi 

dengan pihak-pihak luar dan mengirimkan pesan informasi. Seperti 

contohnya: 

1) Media Komunikasi tercetak atau tertulis dimaksudkan untuk 
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berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan luar, seperti 

pelanggan, konsumen, mitra kerja, pemegang saham, dan lainnya. 

2) Radio adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk 

berkomunikasi dan memberikan informasi, termasuk media suara yang 

hanya dapat mengaktifkan pendengaran. 

3) Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui 

siaran televisi. Ini dapat dilakukan dengan memasang iklan atau mengundang 

wartawan untuk menyiarkan berita tentang suatu kegiatan. 

4) Sebagai media komunikasi, telepon sangat penting untuk 

menyampaikan dan menerima berbagai informasi lisan dengan cepat dengan 

orang lain. 

5) Surat adalah cara yang efektif untuk menyampaikan 

informasi, jadi banyak informasi keluar masuk dari perusahaan melalui 

media ini karena orang tidak dapat berbicara atau berbicara secara langsung. 

6) Internet adalah jaringan komputer yang tersebar di seluruh 

dunia. Fungsi media ini mudah, cepat, dan murah untuk menyebarkan 

informasi ke seluruh dunia.21 

b. Media komunikasi internal mencakup semua cara komunikasi 

dan penerimaan informasi di antara internal, biasanya non-komersial. Publik 

internal adalah baik penerima maupun pengirim informasi. Surat, telepon, 

papan pengumuman, majalah rumah (majalah bulanan), media untuk 
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pertemuan dan diskusi, dan lain-lain adalah jenis media yang dapat 

digunakan secara internal. 

8. Etika Komunikasi Islam 

a. Qaulan Ma'rufa (Perkataan yang baik) 
 

Ma’rufa identik dengan kata urf atau budaya. Menurut M. 

Quraish Shihab, ma’ruf secara bahasa artinya baik dan diterima oleh nilai- 

nilai yang berlaku di masyarakat. Qaulan ma’rufa berarti perkataan yang 

sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, 

qaulan ma’rufa berartipula perkataan yang pantas dengan latar belakang 

dan status seseorang, menggunakan sindiran (tidak kasar), dan tidak 

menyakitkan atau menyinggung perasaan serta pembicaraan yang 

bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat). 

Seorang guru hendaknya berutur kata yang santun karena 

memang pantasnya begitu. Pun dengan seorang da’i, muballigh, petinggi 

ormas, dll. hendaknya berbicara dengan perkataan ma’ruf, karena 

memang seperti itulahpantasnya. 

Kata qaulan ma’rufan disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran 

sebanyak lima kali. Pertama, berkenaan dengan pemeliharaan harta anak 

yatim. Kedua, berkenaan dengan perkataan terhadap anak yatim dan 

orang miskin. Ketiga, berkenaan dengan harta yang diinfakkan atau 

disedekahkan kepada orang lain. Keempat, berkenaan dengan ketentuan- 

ketentuan Allah SWT terhadap istri Nabi SAW. Kelima, berkenaan dengan 

soal pinangan terhadap seorang wanita. Kata Ma'rufan dari kelima ayat 
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tersebut berbentuk isim maf'ul yaitu dari kata'arafa, bersinonim dengan 

kata Al-Khair atau Al-Ihsan yng berarti baik.22 

1) Qaulan Sadidan (Perkataan yang tegas dan benar) 
 

Qaulan Sadidan adalah konsep perkataan yang benar, tegas, 

jujur, lurus,to the point, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele. qaulan 

sadida merupakan perkataan yang jelas, tidak meninggalkan keraguan, 

meyakinkan pendengar, dan perkataan yang benar tidak mengada-ada 

(buhtan: tuduhan tanpa bukti). 

Alferd Korzybski, seorang peletak dasar teori general 

semantics menyatakan bahwa penyakit jiwa, baik individual maupun 

sosial timbul karena penggunaan bahasa yang tidak benar. Pertama, 

menggunakan kata- kata yang sangat abstrak, ambigu atau 

menimbulkan penafsiran yang sangat berlainan apabila kita tidak setuju 

dengan pandangan kawan kita. Kedua, menciptakan istilah yag diberi 

makna lain berupa eufimisme atau pemutarbalikan makna terjadi bila 

kata-kata yang digunakan sudah diberi makna yang sama sekali 

bertentangan dengan makna yang lazim 

2) Qaulan layyinan (perkataan yang lemah lembut) 
 

Qaulan layyinan yakni penyampaian pesan yang lemah 

lembut dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak memvonis, 

mengingatkan tentang sesuatu yang disepakati seperti kematian, dan 

memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh keramahan, 

 

22 Wahyu Ilahi, MA.Komunikasi Dakwah,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h.187 
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sehingga dapat menyentuh hati. Dengan Qaulan Layina, hati komunikan 

(orang yang diajak berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya 

tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita yang disampaikan. 

Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwa 

beliau selalu berkata lemah lembut kepada siapa pun, baik kepada 

keluarganya, kepada kaum muslimin yang telah mengikuti nabi, maupun 

kepada manusia yang belum beriman. 

3) Qaulan maisuran (perkataan yang pantas) 
 

Secara etimologis, kata maysuran berasal dari kata yasara 

yang artinya mudah atau gampang (Al-Munawir). Ketika kata maysuran 

digabungkan dengan kata qaulan menjadi qaulan maysuran yang artinya 

berkata dengan mudah atau gampang. Berkata dengan mudah 

maksudnya adalah kata-kata yang digunakan mudah dicerna, dimengerti, 

dan dipahami oleh komunikan. 

Perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan 

bicaranya, menyenangkan, memberikan harapan, kepada orang dan tidak 

menutup peluang komunikan untuk mendapatkan kebaikan. Berdasarkan 

sebab-sebab turunnya (ashab al-nuzulnya) ayat tersebut, Allah 

memberikan pendidikan kepada nabi Muhammad saw untuk 

menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana dalam menghadapi keluarga 

dekat, orang miskin dan musafir. 

4) Qaulan baligha (perkataan yang membekas pada jiwa) 
 

Kata baligh berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. 
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Qaulan Baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat 

sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, 

dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat 

sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan 

dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang 

dimengerti oleh mereka. 

Melihat ayat Al-Qur’an diatas maka gaya bicara dan pilihan 

kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan 

dengan saat berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Berbicara di 

depan anak TK tentu harus tidak sama dengan saat berbicara di depan 

mahasiswa. Dalam konteks akademis, kita dituntut menggunakan bahasa 

akademis. Saat berkomunikasi di media massa, gunakanlah bahasa 

jurnalistik sebagai bahasa komunikasi massa (language of mass 

communication). 

5) Qaulan karima (perkataan yang mulia) 

Qaulan Karima adalah perkataan yang mulia, dibarengi 

dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut, 

dan bertatakrama. Dalam ayat tersebut perkataan yang mulia wajib 

dilakukan saat berbicara dengan kedua orangtua. Kita dilarang 

membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya 

menyakiti hati mereka. Qaulan Karima harus digunakan khususnya saat 

berkomunikasi dengan kedua orangtua atau orang yang harus kita 

hormati. Berkenaan dengan tuntunan dalam berakhlak kepadaorang tua. 
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Menurut Hamka (1999:63), dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa 

akhlak kepada Allah SWT merupakan pokok etika sejati. Tuntunan 

akhlak kepada orang tua, antara lain : berbakti, mengurus ketika sudah 

memasuki usia lanjut dll 

6) Qaulan Tsaqilan (perkataan yang penuh makna) 

Qaulan tsaqilan yakni penyampaian pesan yang berbobot 

dan penuh makna, memiliki nialai yang dalam, memerlukan perenungan 

untuk memahaminya, dan bertahan lama. Dengan demikian Qaulan 

tsaqilan juga berarti kata-kata yang berbobot dan berat dari seorang 

ahli hikmah. Artinya, 'qaulan tsaqila' biasanya memuat sebuah konsep 

pemikiran yang mendalam dan memiliki bobot baik secara intelektual 

maupun spiritual. Qaulan tsaqilan oleh Al-Quran lahir dari sebuah 

proses pendekatan diri kepada Allah. Yaitu dengan memperbanyak 

shalat malam, membaca Al-Quran, berdzikir dan bersabar menghadapi 

cobaan hidup. 

Para ulama atau para wali Allah yang telah mencapai maqom 

ini, maka saat berbicara perkataannya pasti berbobot dan berisi. Kata- 

kata hikmah daripara ulama adalah qaulan tsaqila sehingga bisa bertahan 

ratusan tahun, karena ia lahir dari perenungan mendalam setelah melalui 

proses spiritual tinggi. 

7) Ahsanu Qaulan (perkataan yang terbaik) 
 

Ahsanu qaulan yakni menyampaikan perkataan pilihan kata 

terbaik. Menurut tasfsir Ibnu Katsir, Firman Allah: wa man ahsanu qaulan 
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mimman da’aa ilallaahi (“Siapakah yang lebih baik perkataannya 

daripada orang yang menyeru kepada Allah.”) yakni menyeru para hamba 

Allah kepada-Nya. Wa ‘amila shaalihaw wa qaala innanii minal muslimiin 

(“Dan mengerjakan amal yang shalih dan berkata: ‘Sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang yang berserah diri.’”) artinya dia sendiri 

menjalankan apa yang dikatakannya, maka manfaaatnya untuk dirinya 

sendiri dan orang lain. 

Dia bukan termasuk orang-orang yang memerintahkan 

kepada yang ma’ruf akan tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Serta 

melarang dari kemungkaran akan tetapi dia sendiri mengerjakannya. 

Akan tetapi ia adalah orang yang melaksanakan kebaikan, meninggalkan 

keburukan dan menyeru manusia kepada kebaikan yang menyeru 

manusia kepada kebaikan dan dia sendiri melaksanakannya 

8) Qaulan 'Adzima (perkataan yang mengandung dosa besar) 

Berbeda dengan 8 qaulan sebelumnya,23 Qaulan 'Adzima ini 

merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap 

perintah Allah dan Rasul-Nya. Termasuk jenis 'qaulan adzima' adalah 

setiap ujaran kebencian (hatespeech), atau ujaran yang mengandung 

permusuhan dan penipuan. Apalagi di era digital dan arus informasi yang 

sangat terbuka, orang zaman ini begitu mudah mengakses informasi. 

Maka, di media sosial, jika orang hanya menggunakannya 

untuk menumpahkan fitnah, caci maki dan menyebarkan ujaran-ujaran 

 

23 Wahyu Ilahi, MA. Komunikasi Dakwah...h.172 



32 
 

 

 
 
 

 
yang justru semakin menjauhkan manusia dari jalan Allah, maka hal 

tersebut termasuk jenis 'qaulan adzima', yaitu perkataan yang 

mengandung dosa besar. 

B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa dan Alokasi Dana Desa 
 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah sebutan pemimpin Desa di Indonesia. Kepala 

Desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintah Desa. Masa jabatan 

Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu 

kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada 

Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala Desa 

bertanggungjawab atas penyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (Namun, boleh 

menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau 

Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai 

anggota DPRD, terlibat dalam kampanye presiden, kepala daerah, dan 

pemilihan umum. Menurut keputusan musyawarah BPD, kepala desa dapat 

diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada bupati atau wali kota melalui 

Camat. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 

14 ayat 1 tentang Desa.24 Kepala Desa mempunyai wewenang, antara lain: 

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan 
 
 
 

kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). 

a) Mengajukan rancangan peraturan Desa. 

b) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama BPD. 

c) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas 

dan ditetapkan bersama BPD. 

Sesuai dengan pasal 14 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15, kepala 

desa tersebut bertanggungjawab untuk melaksanakan tugs-tugas tersebut 

dari berbagai tugas yang ditetapkannya. Tugas-tugas tersebut terdiri dari:25 

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

4) Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
 

24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Tugas, 

Wewenamg, Kewajiban, Hak Kepala Desa Tahaun 2005 Nomor72, (Jakarta: 2005), h. 8. 
25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Tugas, 

Wewenamg, Kewajiban, Hak Kepala Desa Tahaun 2005 Nomor72, h. 9. 
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5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan 

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 

6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

Desa. 

7) Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan. 

8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. 
 

9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan Desa. 

10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa. 

11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa. 
 

12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa. 

13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya 

dan adat istiadat. 

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa. 
 

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati / Walikota, 

memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada Badan 

Perwakilan Desa (BPD) serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa kepada masyarakat. 
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Sedangkan yang menjadi larangan bagi Kepala Desa telah diatur 

pada pasal 16, yang berbunyi sebagai berikut:26 

a) Menjadi pengurus PARPOL. 

b) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan di Desa yang 

bersangkutan. 

c) Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan 

pemilihan kepala daerah (PILKADA). 

e) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat 

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. 

f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan menerima uang 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan 

atau tindakan yang akan diambilnya 

g) Menyalahgunakan otoritas. 
 

h) Melanggar janji atau sumpah jabatan. 

 
Desa Dengan mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa, diharapkan masyarakat pedesaan akan lebih dimungkinkan 

untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan desa mereka sendiri. Ini 

mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin 

 

26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Tugas, 

Wewenamg, Kewajiban, Hak Kepala Desa Tahaun 2005 Nomor72, h. 10. 
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atau kepala Desa kepada masing-masing daerah atau Desa. Mereka harus 

mencapai tujuan dengan berkomunikasi dan terbuka. 

2. Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa(ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di alokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk menendai kebutuhan 

desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana 

Desa serta pelayanan masyarakat.27 Alakosi Dana Desa merupakan perolehan 

bagian keuangan desa dari kabupatan yang penyalurannya melalui kas desa. 

Pemerintah Kabupatn/Kota harus mengalokasikan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada 

masing-masing desa.28 Berdasarkan pada peraturan Pemmerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dan 

Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.29 

 

27 Romasi Butar, dkk, Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Persaotran Sibisa 

Tahun 2020, Jurnal Ekonomi Pembanganan Vol. 4 No. 1 Mei 2022, h. 18-19. 
28 Nurholis, Hamid, Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga 

2011), h. 78. 
29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pelaksaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta . 
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Tujuan pemerintah memberikan bantuan alokasi dana Desa dalam 

rangka untuk : 

a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintah, 

b. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, 
 

c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat, 

d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, 

e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial, 

f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, 
 

g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, 

h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat, 

i. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya, 

j. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan 

Desa, 

k. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan 

pemerintah kabupaten.30 

Laporan realisasi penggunaan dana Desa semester pertama 
 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan 
 

30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa. Jakarta. 
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semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari 

tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Namun belum ada pertanggungjawaban 

langsung kepada masyarakat seperti apa hasil dari dana Desa tersebut. 

Pertanggungjawaban dana desa tidak terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDesa, pertanggungjawaban dana desa harus dibuat 

terpisah dari laporan LPPD. Laporan realisasi dana desa disampaikan kepada 

bupati melalui camat. Laporan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan 

bantuan pihak ketiga. 

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, pengelolaan dana desa 

yang dilakukan oleh perangkat harus melibatkan masyarakat langsung. 

Karena semua orang di desa yang menjadi sasaran program dana desa harus 

terlibat dan mengetahui cara pengelolaannya. 

C. Pandangan Islam Tentang Pola Komunikasi Kepala Desa 
 

1. Pandangan Islam tentang pola komunikasi kepala desa 

Pandangan islam tentang pola komunikasi seperti apa yang di firman 

Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa/04: 58 sebagai berikut : 

 J  \ S  \  ũ  \ ľ   ľ \ \   Z  \ ľ 

 
 \  — hZ \ ľ  -    \ ľ 

 

Terjemahan : 
 

Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
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sebaik-baik yeng memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat.31 

Kandungan ayat di atas merupakan amanah untuk meneggakan 

hukum Allah secara adil baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan, 

masyarakat maupun bernegara.32 Makna amanah dalam ayat tersebut banyak 

diperselisihkan di kalangan ulama‟, diantaranya yaitu Al-Thabari dan al- 

Maraghi. Menurut al-Thabari amanah di sini diartikan sebagi amanah yang 

ditujukan kepada pemimpin saja, agar menunaikan kewajibannya untuk hak- 

hak umat Islam dalam sebuah negara yang penduduknya muslim dan 

menyelesaikan masalah dengan adil dan baik. Bahkan siapa pun orangnya 

yang menjadi pemimpin sebuah negara apapun agama yang dipeluk oleh 

warga masyarakatnya, yang namanya amanah tetap harus dijalankan dengan 

sungguh-sungguh dan konsekuen, apalagi kalau ada sumpah jabatan dan 

janji-janji kepada rakyatnya. 

Sedangkan menurut al-Maraghi memberi pengertian amanah dalam 

ayat di atas ke dalam tiga kelompok: pertama, amanah yang berasal dari 

Tuhan, kedua; amanah dari semua manusia, ketiga; amanah untuk diri 

sendiri. Menurut al-Maraghi, dalam kitab tafsirnya, ketiga amanah tersebut 

harus ditunaikan dengan semaksimal mungkin.33 Dari penjelasan kedua 

ulama di atas dapat dilihat betapa pentingnya amanah itu, dan dalam 

memberikan amanah seharusnya harus melihat terlebih dahulu kemampuan 

 

31 Al-qur’anul Karim, h. 87. 
32 Tim Baitul Hikmah, Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur”an dan Hadis, (Yogyakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 75. 
33 Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Temati “Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, 

dan Berpolitik” (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 38. 
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orang yang akan diberi amanah karena tanggung jawab amanah sangat besar 

dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin, Karena tidak memiliki 

kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola tanggung jawab, 

terutama yang berkaitan dengan penegakan keadilan dan hukum, tindakan 

yang salah atau tidak tepat akan berdampak pada pelaksanaan tanggung 

jawab tersebut. Hal ini karena tanggung jawab ini berfungsi sebagai tolok 

ukur dan cermin bagi para pemimpin, terutama dalam lingkungan aparatur 

hukum dan peradilan. 



 

 

 
BAB III 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
 

Pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut 

Sugiyono, kualitatif deskriptif ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan 

cara melakukan eksplorasi maupun pengamatan pada kondisi sosial yang 

akan dilakukan penelitian secara keseluruhan, meluas dan mendetail.1 

Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menggali 

informasi secara langsung dengan peristiwa yang menjadi fokus penelitian 

dalam objek penelitian dan berinteraksi langsung antara peneliti dengan 

orang-orang dalam sebuah situasi atau fenomena. 

2. Lokasi Penelitian 
 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamanda Kec. Bontotiro, 

Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu komunikasi. Penelitian 

ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai proses dari pola komunikasi 

yang terjadi antara kepala desa dan masyarakat dalam melakukan 

pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Lamanda, analisis data dan 

kesimpulan data-data hingga dengan penelitiannya. Dalam menganalisis 

makna dan cerita serta hasil dari survei yang kemudian disajikan dalam 

 

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta, Rajawali: 2000), h. 95. 
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kualitatif deskriptif yang dipergunakan untuk menemukan atau 

mengembangkan teori atau model yang sudah ada, berusaha menjelaskan 

realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat.2 

Semua itu menggunakan aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, 

situasional deskriptif, termasuk observasi. 

C. Sumber Data 
 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, 

yaitu: 
 

1. Sumber Data Primer 

Sumber primer adalah data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian 

oleh peneliti,3 yang data penelitian tersebut bersumber dari informan yang 

diwawancarai oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

informasi melalui wawancara. Untuk sumber primer pada penelitian ini 

terdiri dari kepala Desa, sekertaris Desa, bendahara Desa, dan masyarakat 

yang pernah melakukan komunikasi langsung dengan kepala desa terkait 

dengan pemanfatan alokasi dana desa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang digunakan oleh pihak 

lain yang ditujukan sebagai dokumentasi pendukung. Adapun sumber data 

sekunder dari temuan penelitian ini adalah keseluruhan data yang 

bersumber dari pihak ketiga baik itu dalam bentuk dokumen, referensi buku, 

 

2
 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: Kelompok 

Intrans Publishing: 2016), h.35. 
3 Heren Puspitawat & Tin Herawati, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Alauddin 

University Press: 2013, h.41. 
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jurnal, internet dan lain sebagainya yang akan mendukung dan melengkapi 

data primer dalam proses analisis data. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam 

proses pengumpulan data, peneliti harus memastikan bahwa data yang 

diambil akurat dan terpercaya, dalam artian sumber dari data tersebut bisa 

diverifikasi kebanarannya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 
 

Observasi dilakukan melalui pengamatan khusus dan pencatatan yang 

sistematis yang ditujukan satu atau beberapa fase masalah dengan maksud 

untuk mendapatkan data yang untuk pemecahan permasalahan yang 

dihadapi. Observasi adalah pengamatan secara wajar dan yang sebenarnya 

tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau 

memanipulasikannya. Peneliti menggunakan observasi non-partisipan yang 

merupakan teknik pengumpulan data atau informasi, yang dimana peneliti 

tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan pada maksud tertentu. Percakapan yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini 
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adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang 

diajukan telah disusun. 

Pemilihan informan berdasarkan purposive sampling. Teknik purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertantu atau 

sampel bertujuan.4 Adapun kriteria informan adalah: 

a. Mengetahui persoalan 

b. Pemangku kebijikan dan masyarakat terkait 
 

c. Dan bersedia untuk menjadi informan 

3. Dokumentasi 
 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda 

tertulis seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya.5 Cara ini dilakukan dengan 

mengumpulkan bukti-bukti dengan menyalin, merekam, dan mengutip 

informasi langsung dari sumbernya. 

E. Instrumen Penelitian 
 

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan 

dibantu instrumen lain yaitu pedoman wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen utama karena hanya peneliti yang 

dapat bertindak sebagai alat dan responsif terhadap realitas karena bersifat 

kompleks. Peneliti merupakan perencana, pengumpul data, analisis, penafsir 

4 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 85. 
5 Sustrisno Hadi, Metode Research (Jogyakarta: Andi Offsed: 1993), h. 11. 
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data, sekaligus melaporkan hasil penelitiannya. Instrumen penunjang yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamera, alat perekam, buku catatan, 

dan pulpen. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 

Adapun Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis data, yaitu: 

1. Teknik Pengolahan Data 

 
Teknik yang digunakan dalam pengolahan data yaitu Teori Induksi. 

Peneliti harus memfokuskan perhatiannya pada data yang ditemukan di 

lapangan sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan 

penelitian menjadi tidak penting. Data akan menjadi sangat penting, 

sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan. Data 

merupakan segalanya yang dapat memecahkan semua masalah penelitian. 

Posisi peneliti benar-benar bereksplorasi terhadap data, dan apabila 

peneliti secara kebetulan telah memiliki pemahaman teoritis tentang data 

yang akan diteliti, proses pembuatan teori itu harus dilakukan. 

2. Analisis Data 

 
Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 

proses pengumpulan data, diantaranya adalah: 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari data-data lapangan. Setelah dilakukan reduksi, peneliti harus 

mengklasifikasikan data sesuai dengan yang diinginkan. Teknik mereduksi 
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data yaitu mengumpulkan data, mengelompokkan data, dan mereduksi data 

dengan cara melakukan seleksi, meringkas, dan menggolongkan data. 

b. Display data 

Display data adalah analisis merancang deretan dan kolom sebuah 

metriks untuk data kualitatif. Berdasarkan rancangan tersebut, peneliti dapat 

menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak 

metriks. Penampilan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, flow 

chart, dan sebagainya 

c. Penarikan Kesimpulan 

Secara umum, kesimpulan harus berisi informasi penting dalam 

penelitian. Selain itu, kesimpulan harus ditulis dengan bahasa yang 

sederhana dan tidak rumit sehingga pembaca dapat dengan mudah 

memahaminya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 
 

Penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah dengan 

menggunakan prosedur yang didasari dan dikontrol. Cara yang digunakan 

dalam menguji keabsahan data/informan penelitian ini dengan 

menggunakan proses triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara peneliti 

menganalisis kebenaran informasi yang diperoleh dari hasil observasi 

lapangan dengan hasil pengamatan dan data yang diperoleh dar hasil 

wawancara dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber 

data yang berbeda. 
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Berdasarkan jawaban yang diberikan informan, selanjutnya akan 

dibandingkan dengan informasi yang berkaitan dengan isu tersebut.6 

sehingga cara yang digunakan untuk melakukan perbandingan data ini 

adalah dengan melakukan perbandingan antara informasi dari objek 

penelitian dengan informasi/isu yang telah ada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Rusdy Ruslan, Metode Penelitian Public dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 7. 



 

 

 

BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Desa Lamanda 

1. Sejarah Umum Desa Lamanda 
 

Sejarah penamaan Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, pada umumnya tempat-tempat yang ada di Indonesia memiliki 

sejarah penamaan masing-masing. Ada tempat yang mempunyai nama orang, 

nama binatang, nama batu, nama tebing atau gunung, nama pohon serta 

peristiwa yang menyarankan pada masa lampau. 

Lamanda tentu mempunyai latar belakang sejarah penamaannya. 

Darimanakah asal mula Desa Lamanda? Sejarah penamaan Lamanda 

berkaitan dengan sejarah penamaan Caramming. Kisahnya sebagai berikut: 

konon, sebelum dijamah oleh manusia, Caramming merupakan hutan 

belantara yang sangat lebat, di sana banyak hidup hewan liar seperti babi, 

rusa, monyet, ular, dan jenis burung. Pada suatu ketika datang seorang 

pemburu dari arah barat yang bernama Kulung memasuki kawasan hutan 

belantara ini untuk berburu rusa. Ketika menerobos hutan belantara yang 

lebat itu, jauh ke dalam, tiba-tiba dia menemukan sumber mata air yang 

berbentuk telaga. Dia pun beristirahat dan duduk di atas batu besar sambil 

memperhatikan fenomena-fenomena di tengah-tengah hutan belantara itu. 

Di dalam hatinya dia berkata: “suatu ketika saya bersama keluarga dan 

teman-teman datang membuka kawasan ini menjadi suatu perkampungan”. 
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Ketika matahari condong ke barat, dia pun meninggalkan hutan itu dengan 

tangan hampa. Sekalipun pada hari itu tidak mendapatkan buruan seekor 

pun, namun dia merasa lega karena menemukan sebuah telaga yang 

dikemudian hari akan dijadikan sebuah perkampungan. Konon, pada hari 

yang telah ditentukan datanglah Kulung dan keluarga ke kawasan hutan itu 

untuk membuka perkampungan di seputar pinggiran telaga. Dia membuat 

rumah di atas bukit sebelah utara telaga. Selain istri dan anak-anak, ada tiga 

orang temannya yang ikut masing-masing bernama Lakunu, Ladampa, dan 

Lamanda. Kehidupan Kulung sekeluarga bersama teman-temannya 

tergantung hasil buruan. 

Pada suatu malam, ketika bulan purnama memancarkan cahaya ke 

bumi, Kulung bersama teman-temannya duduk bercengkrama di atas balai- 

balai yang terbuat dari ranting kayu. Mereka berencana melakukan 

perburuan dengan terpencar-pencar. Lakunu berburu ke arah selatan 

sedangkan Lamanda ke arah utara. Pada hari yang telah ditentukan, pada 

saat sang surya mulai memancarkan cahanya di celah-celah dedaunan, 

berangkatlah mereka menuju arah yang disepakati. Mereka membawa alat 

perburuan yang lengkap dan dikawal anjing jagoan. Mereka berangkat 

dengan persenjataan yang lengkap laksana pahlawan menuju medan laga, 

kira-kira baru 100 meter dari perjalanan, suara anjing Lamanda melengking 

memecah kesunyian di hutan yang sepi itu, di depan Lamanda meluncur 

seekor kijang jantan menuju utara. Bersama anjingnya yang setia, Lamanda 

mengejar kijang itu, akan tetapi sial baginya sebab sudah menerobos hutan 
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belantara sejauh 1 km, kijang yang dikejar itu tidak kunjung didapat. Ketika 

merasa lelah dia beristirahat dan duduk di atas batang katu yang tumbang. 

Dia memperhatikan keadaan hutan di sekelilingnya. Sore harinya Lamanda 

baru pulang, setiba di rumah mendapat berita bahwa Lakunu hilang tidak 

kembali, belakangan baru mereka ketahui bahwa Lakunu jatuh ke dalam 

sebuah liang batu ketika mengejar seekor rusa. Dalam perburuannya pada 

hari itu Ladampa dan Lamana mendapat pengalaman yang berhargaAtas 

persetujuan Kulung, Ladampa pindah ke selatan membuka hutan dijadikan 

perkampungan, sedang Lamanda pindah ke Utara yaitu daerah Batu Assung 

sekarang.1 Sekalipun mereka tinggal berjauhan, mereka tetap akrab dan 

saling kunjung mengunjungi. Kalua Kulung mengunjungi temannya di 

selatan, dia mengatakan “saya akan ke Ladampa” sampai sekarang tempat itu 

bernama DAMPA, sementara kalau Kulung ke utaea mengunjungii temannya 

dia mengatakan “saya akan ke Lamanda”, setelah Lamanda meningggal dunia, 

tempat itu dinamakan Lamanda. 

2. Visi dan Misi Desa Lamanda 
 

a. Visi 

“Masyarakat Desa Lamanda Bersatu, Maju, Sejahtera, Berbudaya, 

dan Religious” 

b. Misi 

1) Mendorong serta memfasilitasi masyarakat Lamanda untuk 

meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan dan 

 

1 Profil Desa Lamanda, 2023 
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transparan dan akuntabel 

3) Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang kokoh di mana 

kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi 

dan golongan 

4) Melestarikan sumber daya alam, lingkungan, budaya, dan adat 

istiadat 

3. Struktur Organisasi Desa Lamanda 

K. Urusan Keuangan 

Harits Mubarak 

K. Seksi Kesejahteraan 

Juharni, S. Pd 

K. Seksi Pem erintah 

Hasmila, S. Pd 

Sekretaris Desa 
Jusman, S. Pd 

Staf 

Kurniawan 
Staf 

Aswan 

K. Urusan TU 

Nurlaela 

Kadus Lamanda 

Kusdiar 

Kadus Batu Assung 

Erman Kurniawan 

 
 
 

 
mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua 

bidang kehidupan secara bebas dan mandiri. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang 

berpartisipasi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kepala Desa 
Muhammad Amran, SP 

BPD 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Lamanda 
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Struktur organisasi merupakan suatu badan yang menggambarkan 

jabatan atau kedudukan dari suatu kerja atau jabatan yang tertinggi sampai 

yang paling rendah, sedangkan organisasi itu memiliki tujuan yang akan 

dicapai melalui kerjasama kelompok orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sekretaris Desa 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa dan bertugas 

membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala 

Urusan Tata Usaha dan Umum melaksanakan urusan ketatausahaan seperti 

tata usaha naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan 

penataan administrasi perangkat Desa penyediaan prasarana perangkat Desa 

dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi 

perjalanan dinas dan pelayanan umum. Kepala Urusan Keuangan 

melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi 

administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, Perangkat 

Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya. Kepala Seksi 

Pemerintahan melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 

menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 

pendataan  Pengelolaan  Profil  Desa.  Kepala  Seksi  Kesejahteraan 
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melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan pembangunan 

bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosial serta motivasi masyarakat di 

bidang budaya, ekonomi, politik lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda, olahraga dan karang taruna. Kepala kewilayahan berkedudukan 

sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala 

Desa dalam pelaksanaan tugas wilayahnya. 

4. Letak Geografis Desa Lamanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2 Peta Desa Lamanda 

 
Luas wilayah Desa sebesar 3,15 km² dengan batas sebagai berikut : 

Batas Utara : berbatasan dengan Desa Buhu Bundang 

Batas Timur : berbatasan dengan Desa Caramming 

Batas Selatan : berbatasan dengan Desa Pakubalaho 

Batas Barat : berbatasan dengan Desa Tamalanrea 

Desa Lamanda merupakan desa yang terdapat di Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Dengan cara biasa kondisi Dusun Lamanda 
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merupakan wilayah darat besar serta wilayah pantai yang ketinggiannya dari 

110 m ddari dataran laut hingga ± 400 m dari dataran laut, kondisi 

temperatur pada umumnya 5,00⁰C. Jarak Dusun Lamanda ke kecamatan 3,5 

Kilometer, sebaliknya jarak Desa Lamanda ke Kota Kabupaten merupakan 45 

kilometer. Besar area dusun sebesar 3,15 km² dengan batasan selaku 

selanjutnya 

Desa Lamanda terdiri atas tiga dusun yakni dusun Lamanda, dusun 

batu assung, dan dusun tahe batu dengan jumlah rukun warga (RW) adalah 

enam (6), sedangkan rukun tetangga (RT) sebanyak dua belas (12). 

Penduduk desa Lamanda terdiri dari 454 KK dengan total jumlah 1.398 

orang. 

B. Pola Komunikasi Kepala Desa Lamanda Dalam Pemanfaatan Alokasi 

Dana Desa Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

Pola komunikasi kepala desa di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba dalam pemanfatan alokasi dana desa akan berjalan 

semaksimal mungkin ketika perangkat desa dan masyarakat saling 

bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik. Di dalam menjalin 

komunikasi yang baik tentang pemanfaatan alokasi dana desa, kepala desa 

jangan hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga harus memperdulikan 

masyarakatnya, sehingga masyarakat ikut andil dalam penggunaan dana 

yang dialokasikan oleh kepala desa. Hal ini terlihat dari hasil wawancara 

dengan kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa dan masyarakat di Desa 

Lamanda. 
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1. Pola komunikasi personal 

 
Pola komunikasi yang dilakukan secara pribadi adalah atau 

pereorangan, biasanya hubungan ini digunakan pada saat face to face untuk 

membahas masalah apa yang akan dilakukan kedepannya dalam 

pemanfaatan alokasi dana desa mislalnya kepala desa dan masyarakat ketika 

kepala desa ingin mebuka jalan tani tetapi ada salah satu masyarakat yang 

tidak membiarkan lahannya untuk jalan tani tersebut maka pola komunikasi 

personal di gunakan dalam pembahasan tersebut. Terkait pola komunikasi 

yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah tepat, seperti yang dikatakan oleh 

salah satu masyarakat desa Lamanda Ahmad, S. Pd bahwa : 

“Artinya pola komunikasinya, dia Pak Desa sangat terbuka dalam 
menjalin komunikasi antar semua elemen masyarakat”. 2 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pola komunikasi yang 

dilakukan Kepala Desa kepada para perangkat desa serta masyarakat desa 

disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan secara keseluruhan 

sehingga komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa berjaln dengan lacar. 

2. Pola komunikasi massa 
 

Pola komunikasi massa adalah cara yang digunakan untuk 

berkomunikasi yang menggunkan saluran publik yang dihubungkan oleh 

komunikator dan komunikan dengan orang banyak dalam memberikan 

informasi yang jumlahnya banyak. Komunikasi massa yang digunakan dalam 

 

2 Ahmad, S. Pd (37 tahun), Masyarakat , Wawancara, Desa Lamanda 06 Novmber 2023. 
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memberikan informasi terkait dengan Rapat/ Musrenbangdes bisa dilakukan 

dengan berbagai cara seperti melalui Sosial media ( WhatsApp), dan Surat. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Indra Satriani, SP selaku bendahara desa 

terkait pola komunikasi yang digunakan dalam menjalin kerjasama dengan 

perangkat desa dan masyarakat dalam pemanfaatan ADD, mengatakan 

bahwa: 

”Dalam penyampaian informasi itu kami menggunkan media tertulis 
(cetak). Bisanya kami mengirimkan surat kepada masyarakat 
mengenai rapat musrembang desa terkait pemanfaatan alokasi dana 
desa”. 3 

 
Dalam penyampaian informasi mengenai pemanfaatan alokasi dana 

desa, media yang di gunakan oleh perangkat desa dalam penyampaian 

informasi adalah surat mengenai diadakan rapat musrembangdesa dengan 

tujuan agar masyarakat dapat hadir serta mengetahui informasi yang di 

smapikan oleh kepala desa serta perangkat desa. Sehingga informasi- 

informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat dapat tersebar secara 

massal di Desa Lamanda, bukan informasi yang dikonsumsi pribadi mengenai 

pemanfaat ADD. 

3. Pola komunikasi kelompok 
 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi secara tatap 

muka antara beberapa anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Komunikasi kelompok ini biasa gunakan saat dalam kegiatan 

musrambangdesa atau musyawarah dan evaluasi kinerja pemerintah desa 

3 Indra Satriani, SP (25 tahun) , Bendahara Desa, wawancar, Desa Lamanda 06 November 
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pada program kerja yang telah ditetapkan oleh kepala desa. Adapun 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Muhammad Amran, SP 

selaku Kepala Desa terkait dengan pola komunikasi yang digunakan dalam 

menjalin kerjasama dengan perangkat desa dan masyarakat desa terkait 

pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan keterangan bahwa: 

“melalui forum musyawarah Desa. Di akhir forum musyawarah desa 
dibuatkan berita acara pengalokasian dana desa tahun berjalan 
dengan melibatkan Badan permusyawaratan desa. Dalam penggunaan 
dana desa ini ada teknis-teknis yang harus kita lalui”. 4 

 
Berdasarkan pendapat di atas sangat jelas bahwa pola komunikasi 

yang dilakukan oleh kepala desa melalui forum musyawarah 

desa/Musrembangdesa dengan membuat berita acara persetujuan BPD 

dengan diawali petunjuk teknik-teknis oleh pendamping desa maupun 

pendamping kecamatan Bontotiro. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris 

Desa Jusman, S. Pd bahwa : 

“Jadi tentunya di pemerintahan itu otomatis tetap di musyawarahkan. 
Apa-apa saja yang menjadi perencanaan untuk tahun ke depannya, 
khususnya alokasi dana desa tentunya ada yang menjadi pos-pos 
kegiatan untuk diberikan pendanaan terkait kegiatan-kegiatan seperti 
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan 
pemberdayaan”. 5 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Amran, SP selaku 

Kepala Desa terkait dengan apakah ada program Musrembangdesa atau 

forum Musyawarah dalam pembasan dan pengelolaan dana desa, 

memberikan keterangan bahwa : 

4 Muhammad Amran, SP (47 tahun), Kepala Desa, wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 
5 Jusman, S. Pd (33 tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 
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“Iya ada programnya. Kalau acara Musrembangdesa yang kita 
masukkan prioritas kegiatan adalah yang akan dianggarkan di wilayah 
pemerintah daerah kabupaten, Kalaupun anggaran dana desa yang 
ada di setiap wilayah di situ ada ranahnya pemerintah desa lewat 
dengan persetujuan berita acara dengan BPD.” 6 

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa juga perlu dirapatkan 

walaupun hal ini sudah diprogramkan oleh pemerintah. Musrenbang adalah 

Perencanaan Pembangunan bersama Masyarakat adalah merupakan 

panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada 

peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. 

Pelaksanaan Musrembang/Forum Musyawarah dilakukan oleh setiap Desa. 

Menurut Bapak Jusman, S. Pd bahwa : 

“Iya tentunya ada, karean program semacam itu melibatkan 
masyarakat dalam membahas pemanfaatan alokasi dana desa. Jadi 
setiap tahun itu kita laksanakan Musrembang dalam membahas 
pemanfaatan alokasi dana desa.” 7 

Musrembang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara sesuai dengan 

kepentingannya dengan turut mengikutsertakan masyarakat. Musrembang 

diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir dirumuskan ditingkat nasional. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Amran, SP selaku Kepala 

Desa terkait dengan kapan pelaksanaan kegiatan Musrembangdesa, bahwa : 

“Musrembangdesa dilaksanakan pada bulan Agustus-September itu 
Musrembang dilaksanakan di wilayah desa. kalaupun Musrembang 
kecamatan itu lazimnya dilaksanakan Januari-Februari.” 8 

 

6 Muhammad Amran, SP (47 tahun), Kepala Desa, wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 
7 Jusman, S. Pd (33 tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 

2023. 
8 Muhammad Amran, SP (47 tahun),  Sekretaris Desa, Wawancara, DesaLamanda 06 

November 2023. 
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Musrembang biasanya diadakan setahun sebelumnya. Sebab 

musrembang diadakan untuk menyusun sejumlah rencana pembangunan di 

suatu wilayah pada tahun berikutnya. Musrembangdesa yang dilaksanakan di 

bulan Juni-September, dilaksanakan dalam rangkaian penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Jusman, S. Pd bahwa : 

“Iya dilaksanakan paling cepat itu bulan februari paling lama bulan 
Juni tahun berjalan”9 

 
Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari 

adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem 

maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral dan 

sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip 

pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Amran, SP selaku kepala Desa 

terkait dengan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan Musrembangdesa, 

bahwa : 

“Yang terlibat dalam kegiatan musrembangdesa seperti, tokoh 
masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga 
desa (BPD), serta seluruh perangkat desa, RK, RT, dan Kepala Dusun 
yang harus dilibatkan dalam musrembang tersbut.” 10 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2023. 

9 Jusman, S. Pd (37 tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Lamanda, 06 November 

10 Muhamman Amran, SP (47 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 



60 
 

 

 

 

 

 

Melibatkan seluruh elemen penting dalam Musrembangdesa/forum 

Musyawarah agar mendapatkan kesepakatan bersama. Seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Jusman, S. Pd dan Ibu Indra Satriani S. AP bahwa : 

“terutama kita hadirkan seperti, tokoh pemuda, pendidik, tokoh 
perempuan, tokoh agama, ada beberapa dari DPD Kecamatan dan 
difabel.”11 

Dalam pelaksanaan musrenbang, keterlibatan masyarakat menjadi 

faktor yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan itu 

sendiri. Peran masyarakat bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga 

sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Seperti yang dikatakan salah satu 

masyarakat desa, Bapak Ahmad, S. Pd terkait dengan apakah masyarakat 

dilibatkan dalam Musrembangdesa atau forum musyawarah dalam 

pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa, bahwa : 

“Iya, semua stakeholder di desa dilibatkan dalam kegiatan 
Musrembang.”12 

Partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap 

program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan 

kepentingan diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad 

Amran, SP selaku Kepala Desa terkait dengan Sikap pemerintah desa dalam 

mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam 

Musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, 

bahwa : 

 

 

11 Jusman, S. Pd (33 tahun) dan Indra Satriani, S. AP (25 tahun), Sekretaris Desa & 

Bendahara Desa, wawancara, Desa Lamanda 06 November 2023. 
12 Ahmad, S. Pd (37 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 2023. 
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“kalaupun diadakan forum musyawarah desa, semua peserta rapat 
diikut sertaka mengeluaran seluruh usulan kegiatan. Jika di akhir 
forum akan ada kesimpulan mana usulan yang masuk proritas. Semua 
peserta ada hak mengeluarkan usulan maupun kegiatan.” 13 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Jusman, S. 
Pd, bahwa : 

“tentunya dalam musyawarah itu kita beri kesempatan untuk 
memberi saran atau masukan. Kalaupun tidak cukup waktu, kita catat 
untuk kemudian kita rampung semua usulan di catatan tersebut.” 14 

Terkait dengan wawancara salah satu masyarakat desa Lamanda 
 

bapak Ahmad, S. Pd terkait dengan bagaimana respon pemerintah desa 

dalam mendapatkan usulan-usulan dari masyarakat, bahwa : 

“Iya, artinya untuk usulan masyarakat itu ada beberapa yang diterima 
dan ada juga beberapa yang tidak diterima, karena semua 
diperuntukkan dana ADD itu memang sudah ada.” 15 

 
Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam 

pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul 

tanggungjawab dan sumbangan yang besar terbadap kelompok. Hasil 

wawancara dengan Bapak Muhammad Amran, SP selaku Kepala desa terkait 

dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa, bahwa : 

“Alhamdulillah, partisipasi masyarakat tetang pengalokasian dana 
desa berjalan begitu bagus. Mereka selalu memikirkan bagaimana 
agar Desa itu 
bisa maju dan berkembang.” 16 

 
 
 

 

13 Muhammad Amran, SP (47 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 
14 Jusman, S. Pd (33 tahun) dan Indra Satriani, S. AP (25 tahun), Sekretaris Desa, 

Wawancara, Desa Lamanda 06 November 2023. 
15 Ahmad, S. Pd (37 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 2023. 
16 Muhammad Amran, SP (47 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 
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Dalam kegiatan Musrembang ini tentunya dibutuhkan partisipasi 

masyarakat tinggi, agar segala ide dan gagasan masyarakat desa dapat 

ditampung dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam 

menentukan sebesara besar anggaran yang akan diperuntukkan bagi 

pemberdaya masyarakat. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak 

Jusman, S. Pd selaku sekretaris desa, bahwa : 

“iya, di sini tingkat partisipasi masyarakat tentunya kita 
mengedapankan yang namanya padat karya dunia. Jadi kita memang 
pilah warga yang memang betul-betul kurang mampu, kemudian kita 
pilah yang mana mau dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan 
pengalokasian dana desa.” 17 

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa bapak Ahmad, S. 

Pd terkait dengan partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap 

pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lamanda, bahwa : 

“partisipasi masyarakat itu semua dalam alokasi dana desa, semua 
masyarakat itu dilibatkan baik itu dalam kegiatan-kegiatan di dalam 
desa.”18 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam 

pemanfaatan alokasi dana desa sangat diperluka keterlibatan semua 

masyarakat dalam pengalokasian dana desa baik dalam pembangunan 

infrastruktur maupun non-infrastruktur. 

C. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Lamanda 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan 
 

keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara 
 

 

 
2023. 

17 Jusman, S. Pd (33 tahun), Sekretaris Desa, wawancara, Desa Lamanda 06 November 

18 Ahmad, S.Pd (37 tahun), Masyarakat, wawancara, Desa Lamanda 06 November 2023. 
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Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat 

merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman 

mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah 

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% 
 

alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan 

pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional 

BPD, Biaya  operasional  tim penyelenggara  alokasi  dana desa. 

Sedangkan 70% dana desa  dipergunakan untuk pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, 

pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan 

keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai 

potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga 

yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. 

1. Infrastuktur 

Bentuk pemanfaatan lokasi dana desa yang berbantuk fisik atau 
 

infrastuktur yang dilakukan oleh kepala desa dalam prokernya (program 

kerja) yang telah ditetapkan dalam musrembangdesa. Hasil wawancara 

dengan Bapak Muammad Amran, SP selaku Kepala Desa terkait dengan 

bentuk-bentuk pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) yang telah terlaksana 

dana yang belum terlaksana, bahwa : 

“kegiatan yang selama ini diperuntukkan untuk pembangunan desa 
yaitu pembukaan jalan tani, selanjutnya dilihat peningkatan dalam 
rangka   rabat   beton,   bangunan-bangunan   lain   selanjutnya 
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20 Indra Satriani, SP (25 tahun), Bendahara Desa, Wawancara, Desa Lamanda, 06 

November 2023. 

 

 

 
 
 

 
pembangunan gedung terutama bumdesmart yaitu adalagi rumah 
baca, selanjutnya yang kita bangun selama ini adalah pasar desa. 
Kalaupun kita masuk ke pembukaan lahan pertanian (jalan tani) kita 
minta persetujuan dari pemilik lahan, selanjutnya kalaupun ada tyang 
tidak mau dari seorang pemilik lahan yang mau dilewati otomatis itu 
kegiatan tidak akan bisa kita laksanakan.” 19 

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Indra Satriani, SP selaku 
 

bandahara desa terkait bentuk-bentuk pemanfaat alokasi dana desa yang 

belum terlaksana dan yang belum terlaksana, mengatakan bahwa: 

“iya, dalam pemanfaatan alokasi dana desa itu kami biasa melakukan 
pembangun dan perbaikan infrastruktur, meningkatkan prasarana yang 
ada dikantor desa agar nerfungsi dengan baik, dan yang baru-baru ini 
kami melakukan pengadaan papan nama kantor desa. Menurut saya 
pemanfaat add yang belum terlaksan itu tidak ada karena semua telah 
terlaksana dan ada juga yang sementara dilaksanakan.” 20 

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada di Desa Lamanda 
 

telah menjadi prioritas pementah desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa 

untuk memudahkan masyaraka beraktivitas dalam bidang infrastruktu. 

Sehingga masyarakat lebih mudah dalam akses bertani karena infrastruktur 

seperti pembukaan jalan tani dan rabat beton untuk memudahkan akses 

masyarakat dalak aktivitats bertani. 

2. Non-infrastruktur 
 

Bentuk-bentuk pemanfaatan alokasi dana desa non-infrastruktur di 

Desa Lamanda tediri dari beberapa pos kegiata yang diberikan untuk 

melaksana kegiatan yang telah ditetapakan. Hal disampaikan oleh Bapak 

Jusman, S. Pd selaku sekretaris desa, bahwa: 

 

19 Muhammad Amran, SP (47 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Lamanda, 06 

November 2023. 
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22 Indra Satriani, S. AP (25 tahun), Bendahara Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 

 

 

 

 

 

 

“Iya, jadi khusus peruntukan alokasi dana desa itu memang ada pos- 
pos kegiatan seperti kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdaya yang 
terdiri dari beberapa paket seperti pelatihan UMKM, dan peningkatan 
kapasitas perangkat desa, serta BPD.” 21 

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan 

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Hal ini disampaikan oleh Ibu Indra Satriani selaku 

Bendahara Desa, bahwa: 

“Ada pun pemnfaatan alokasi dana desa non-infastruktur yang 
terlaksana seperti penyedian sarana (aset desa), penyususnan dan 
pendataan serta pemuktahiran profil desa, penyuluhan kepada 
masyarakt tentang kependudukan, perencanaan RPJMDesa/RKPDesa, 
penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, 
LPJ dll), serta kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan. 
Adapun pemanfaatan alokasi dana desa yang betul-betul belum 
terlaksana adala pembinaan PKK.” 22 

 
Pemberdayaan masyarakat melalu pemanfaatan alokasi dana desa 

dari segi non-infastrukturnya sangat jelas dari penggunaan dana desa guna 

untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam berbagai bidang 

kehidupan masyarakat desa. Sehingga pemanfaatan ADD yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa baik dari segi infastruktur maupun non- 

infrastrukturnya sudah sangat tepat dalam merealisakan dana desa. Seprti 

hasil wawancara dengan bapak Muhammad Amran, SP selaku kepala desa 

terkait dengan responsivitas masyarakat desa terhadap pemanfaatan alokasi 

dana desa yang terlaksana dan yang belum terlaksana, menyebutkan bahwa : 

 
2023. 

21 Jusman, S. Pd (33 tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Lamanda, 06 November 
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25 Ahmad, S. Pd (37 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 

2023. 

 

 

 

 

 

 

“alhamdulillah, respon masyarakat tentang pengalokasian dana desa 
ini sangat mengembirakan. Dikarenakan ada bentuk-bentuk 
perkembangan desa dalam rangka dari desa tertinggal menjadi desa 
membangun, desa membangun menjadi desa maju dan insya allah 
menjadi desa mandiri.” 23 

Berdasarkan yang di atas apa yang dikatan oleh kepada desa dari hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terkait responsivitas masyarakat tentang 

pemanfaatan alokasi dana desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh sekretaris 

desa Bapak Jusman, S. Pd, dan bendahara desa Ibu Indra Satriani, SP bahwa : 

“tentunya persoalan responsivits yang di lakukan masyarakat sangat 
baik karena perogram yang dimaksukan dalam kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan masyarat. Sehingga beberapa kegiatan yang 
memang betul-betul kita penuhi, beberapa pendampingan kegiatan 
fisik, yang telah terlaksana dan ada beberapa kegiatan yang memang 
betul-betul tidak terlaksana karena kita terkendala oleh anggaran.” 24 

Terkait dengan sejauhmana pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana 

desa di desa Lamanda, hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa 

Bapak Ahmad, S. Pd, menyebutkan bahwa : 

“Pemanfaatannya artinya sudah berguna bagi masyarakat.”25 

Kendala soal dana desa masih sering menjadi masalah dalam 

pemerintahan desa. Dalam pengelolaan dana desa juga harus ada 

transparansi. Akses untuk memperoleh pengelolaan dana desa juga harus 

dibuka, sehingga masyarakat desa tidak khawatir penggunaan dana desa 

untuk keperluan apa. Masyarakat desa jangan hanya curiga terus dengan 

pihak desa, tetapi juha harus mampu mengajak mereka dan mengontrol. 

 

23 Muhammad Amran, SP (47 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 
24 Jusman, S. Pd (33 tahun), dan Indra Satriani, SP (25 tahun), Sekretaris dan Bendahara 

Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 2023. 
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28 Ahmad, S. Pd (37 tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 

2023. 

 

 

 

 

 

 

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Amran, SP selaku kepala desa 

terkait dengan apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan 

merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa, mengatakan bahwa : 

“alhamdulillah sepanjang adanya ADD ini di wilayah desa Lamanda ini, 
selama ini tidak ada kendala-kendala yang berarti sehingga 
memperlambat dana desa itu terealisasi.”26 

Selain itu, Bapak Jusman, S. Pd selaku sekertaris desa berpendapat 

tentang kendala yang ditemui dalam pelaksanaan realisasi perencanaan 

alokasi dana desa, bahwa : 

“kendala yang biasa terjadi yaitu karena keterlambatan anggaran yang 
masuk kerekening desa. Sehingga pemerintah desa agak terlambat 
merealisasikan kegiatan yang ada di desa atau kita mengacu untuk 
anggaran pada tahun yang lalu.” 27 

Ahmad, S. Pd yang merupakan salah satu masyarakat desa Lamanda 

bependapat tentang bagiamana responsivitas terhadap pemanfaatan alokasi 

dana desa (ADD) yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana, 

mengatakan bahwa: 

“Respon saya itu, artinya sudah sangat puas dengan penggunaan ADD 
yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selama ini”28 

Masyarakat Desa Lamanda mendapatkan informasi tentang Anggaran 

Dana Desa (ADD) melalui papan informasi yang ada didepan kantor desa 

terkait rencana kegiatan anggaran dan realisasi anggarannya, serta dalam 

pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Lamanda sudah onlne. Sehingga 

 

26 Muhammad Amran, S. Pd (47 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 

November 2023. 
27 Jusman S. Pd (33 tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Lamanda 06 November 

2023. 
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dapat disimpulkan bahwa Pola Komunikasi Kepala Desa Lamanda Dalam 

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba 

melakukan dengan baik sehingga desa Lamanda bisa menjadi desa maju dari 

desa tertinggal. 



 

 

 

 
 

 
A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

tentang Pola Komunikasi Kepala Desa Lamanda dalam pemanfaatan alokasi 

dana desa di Kec.Bontotiro Kab. Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pola komunikasi kepala desa yang digunakan dalam pemanfaatan 

alokasi dana desa, diantaranya: Pola komunikasi personal yang dilakukan 

kepala desa dalam dalam pemanfaatan alokasi dana desa itu telah berjalan 

dengan baik sebagimana komunikasi persenol yang dilakukan oleh kepala 

desa Lamanda. Pola komunikasi massa yang di lakukan oleh pemerintah desa 

Lamanda itu biasa menggukan media surat/ seosial media seperti whatsapp 

sebagai alat dalam menyampaikan informasi kemasyarakat dan pemerintah 

desa Lamanda lainya dalam pemenfaatan alokasi dana desa. Pola komunikasi 

kelompok dalam komunikasi kelompok kepala desa dan pemarintah desa 

Lamanda mengadakan musrembang desa dalam perencanaan pembangunan 

desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa yang ada di Desa Lamanda. 

b. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan 

melalui infrastruktur desa yaitu pembukaan jalan tani, rabat beton, 

BUMDESMart, bangunan-bangunan lain, rumah baca, dan pasar. Adapun 

pemanfaatan alokasi dana desa non-infrastruktur diantara seperti 

penyediaan sarana (aset desa), penyuluhan tentang kepandudukan, 

penyusanan dan pemuktahiran profil desa, perencanaan desa (RPJAMDes, 
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RKPDes), penyususnan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes 

perubahan, LPJ, dan kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan. 

Peruntukkan pemanfaatan alokasi dana desa juga memiliki pos-pos kegiatan 

seperti kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdaya. 

B. Implementasi Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 
1. Mendorong agar pemerintah Desa Lamanda khususnya kepala desa 

sebagai penanggungjawab memperhatikan pemanfaatan alokasi 

dana desa dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dalam 

memberikan alokasi dana desa kepada masyarakat melalui 

perbaikan atau pembangunan infrastruktur maupun non- 

infrastruktur agar menimgkatkan pelayanan desa dan kesejahtraan 

masyarakat Desa Lamanda melalui pemanfaatan alokasi dana desa. 

2. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam berpartisipasi 

musrembangdes guna untuk menjadikan desa dari yang tertinggal 

menjadi desa maju serta menjadi desa yang unggul 
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