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MOTTO 

 

“Sesunggunya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri”(QS Ar-Rad:11) 

 

 

“Tetaplah bersyukur dan menerima lapang dada apa yang sudah menjadi takdir 

dan jalan terbaik untuk kita” 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS Al-Insyirah:5) 
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ABSTRACT 

 

 

 This study aims to examine the analysis of the factors that influence the 

accountability of managing village funds (a case study in Mojolaban District, 

Sukoharjo Regency). 

 This research is a quantitative research with primary data. Methods of 

data collection using a questionnaire. The population in this study were Village and 

Community Apparatuses/BPD in Mojolaban Sukoharjo District. The sampling 

technique is a purposive sampling technique with a total of 60 respondents. The 

data analysis technique in this study uses Multiple Linear Regression Analysis. 

 The results of this study indicate that the village financial system and 

human resource competencies have a positive effect on village fund management 

accountability. Meanwhile, organizational culture and community participation 

have no effect on the accountability of managing village funds. 

 Keywords: Village Financial System, Competence of Human Resources, 

Organizational Culture, Community Participation, Accountability of Village Fund 

Management 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer. 

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Aparatur Desa dan Masyarakat/BPD di Kecamatan Mojolaban Sukoharjo. 

Teknik pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling dengan jumlah 

responden sebanyak 60 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa dan 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Sedangkan budaya organisasi dan peartisipasi masyarakat 

tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemgelolaan dana desa. 

 Kata kunci: Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Budaya Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .............................................. iii 

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN ............... iv 

HALAMAN NOTA DINAS ..........  ................................................................. v 

HALAMAN PENGESAHAN ......  ................................................................... vi 

MOTTO .........................................  ................................................................. vii 

KATA PENGANTAR ...................  ................................................................. viii 

ABSTRACT .....................................  ................................................................. x 

ABSTRAK .....................................  ................................................................. xi 

DAFTAR ISI ..........................................................  ......................................... xii 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvi 

DAFTRA LAMPIRAN .................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................. 10 

1.3 Batasan Masalah................................................................................... 11 

1.4 Rumusan Masalah ................................................................................ 11 

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................. 12 

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................... 12 

1.7 Jawal Penelitian .................................................................................... 13 

1.8 Sistematika Penelitian .......................................................................... 13 

BAB II LANDASAN TEORI  ........................................................................ 15 

2.1 Kajian Teori ......................................................................................... 15 

2.1.1 Teori Keagenan ........................................................................ 15 



xiv 
 

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ..................................... 16 

2.1.3 Sistem Keuangan Desa ............................................................. 18 

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia ......................................... 20 

2.1.5 Budaya Organisasi ................................................................... 21 

2.1.6 Partisipasi Masyarakat ............................................................. 23 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan ............................................................ 24 

2.3 Kerangka Berpikir ................................................................................ 34 

2.4 Hipotesis ............................................................................................... 35 

2.4.1 Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa ............................................................ 35 

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ........................................ 35 

2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa .............................................................. 36 

2.4.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa .............................................................. 37 

BAB III PEMBAHASAN .......................................................................... 39 

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian ............................................................. 39 

3.2 Jenis Penelitian ..................................................................................... 39 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ........................... 39 

3.3.1 Populasi ....................................................................................... 39  

3.3.2 Sampel  ......................................................................................... 40  

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel....................................................... 41  

3.4 Data dan Sumber Data ......................................................................... 41 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 41 

3.6 Variabel Penelitian ............................................................................... 42 

3.7 Definisi Operasional Variabel .............................................................. 43 

3.8 Teknik Analisis Data ............................................................................ 45 

3.8.1 Instrumen Penelitian ................................................................... 45 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik ....................................................................... 46 

3.8.3 Uji Ketepatan Model ................................................................... 48 



xv 
 

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda .............................................. 49 

3.8.5 Uji Hipotesis ............................................................................... 50 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian ................................................................ 51 

4.1.1 Deskripsi Data ............................................................................. 51 

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden ............................................ 52 

4.2 Pengujian dan Analisis Data ................................................................ 54 

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif ................................................................ 54 

4.2.2 Instrumen Penelitian ................................................................... 55 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik ....................................................................... 59 

4.2.4 Uji Ketepatan Model ................................................................... 62 

4.2.5 Analisi Regresi Berganda ........................................................... 64 

4.2.6 Uji Hipotesis ............................................................................... 65 

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data .......................................................... 67 

BAB V PENUTUP  .......................................................................................... 74  

5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 74  

5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................................ 74 

5.3 Saran Penelitian .................................................................................... 75  

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 76 

LAMPIRAN  ................................................................................................ 79 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo ................................................ 2 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan ......................................................... 25 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .......................................................... 43 

Tabel 4.1 Tabel Penyebaran Kuesioner ........................................................... 51 

Tabel 4.2 Data Deskriptif Karakteristik Responden ........................................ 52 

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................................ 54 

Tabel 4.4 Rekap Hasil Uji Validitas Sistem Keuangan Desa .......................... 56  

Tabel 4.5 Rekap Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia ...... 56 

Tabel 4.6 Rekap Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi ................................. 57 

Tabel 4.7 Rekap Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat ........................... 57 

Tabel 4.8 Rekap Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaa Dana Desa ..... 58 

Tabel 4.9 Rekap Hasil Uji Reliabilitas  ............................................................ 58 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas ...................................................................... 60 

Tabel 4.11 Rekap Uji Multikolinearitas ........................................................... 61 

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas ................................................................... 61  

Tabel 4.13 Hasil Uji F ...................................................................................... 62  

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi ............................................................. 63 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Berganda ................................................... 64 

Tabel 4.16 Rekap Hasil Uji Hipotesis (Uji t) ................................................... 65 

 



xvii 
 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gamber 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian ....................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian ........................................................................ 79  

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian ................................................................... 81  

Lampiran 3 : Rekap Kuesioner ........................................................................ 85  

Lampiran 4 : Hasil Pengijian  .......................................................................... 102  

Lampiran 5 : Surat-Surat  .................................................................................. 105  

Lampiran 6 : Pendukung .................................................................................. 106 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Desa berperan penting untuk membantu pemerintah daerah dalam 

proses pembangunan desa. Dalam proses pembangunan desa dana yang 

dibutuhkan cukup besar, dana yang diterima oleh pemerintah desa wajib untuk 

digunakan dengan semaksimal mungkin (Pahlawan & Wijayanti, 2020). 

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban 

keuangan desa (Ningsih, 2021). 

Akuntabilitas menjadi patokan oleh pemerintah desa dalam proses 

pengelolaan dana desa, berkaitan pada kesanggupan pemerintah desa dalam 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan 

pemerintahan desa (Aprilya & Fitria, 2020). Selain itu, akuntabilitas juga dinilai 

penting dalam memberikan keyakinan dan rasa percaya masyarakat kepada 

pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan 

pemerintah (Umaira & Adnan, 2019).  

Sebagai pemerintah desa diharapkan untuk dapat menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, atas aktivitas yang 

diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sebaiknya dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa (Situngkir & Simarmata, 
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2022). Oleh karena itu, akuntabilitas dijadikan sebuah tolak ukur aparatur desa 

dalam segala hal yang dilakukannya dalam pemerintahan, maka dari itu 

peranppemerintah memiliki faktor yang penting dalam bertanggungjawab atas  

kinerjanya kepada masyarakat (Widyatama & Novita, 2017). 

Kecamatan Mojolaban merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo yang di dalamnya terdiri dari 15 desa di antaranya yaitu 

Desa Gadingan, Desa Palur, Desa Triyagan, Desa Joho, Desa Sapen, Desa 

Kragilan, Desa Klumprit, Desa Cangkol, Desa Bekonang, Desa Demakan, Desa 

Wirun, Desa Dukuh, Desa Plumbon, Desa Laban, dan Desa Tegalmade 

(mojolaban.sukoharjokab.go.id). 

Berikut merupakan berupa besaran dana desa di Kabupaten Sukoharjo 

antara lain:  

Tabel 1.1 

Dana Desa Kabupaten Sukoharjo 

 

Tahun Jumlah Anggaran 

2019 Rp 146.662.487.000 

2020 Rp 146.662.487.000 

2021 Rp 148.043.106.000 

      Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id  

 

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa anggaran dana desa yang 

diterima cukup besar dan mengalami peningkatan di Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2021. Dengan besarnya dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa 

tersebut maka menjadikan pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana desa 

dengan baik dan melakukan pertanggungjawaban yang baik.  

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Berdasarkan fenomena yang ada pada tahun 2021 diduga terdapat 

penyelewengan dana desa. Inspektorat Kabupaten Sukoharjo melakukan 

pemeriksaan 4 desa yang diperiksa diantaranya: di Kecamatan Mojolaban, 

Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, dan Kecamatan Nguter terkait 

dugaan penyimpangan dana desa dan dana alokasi khusus (DAK) fisik. Dalam 

hal tersebut satu desa yang ada di Kecamatan Mojolaban telah mengembalikan 

Rp 170 juta lebih ke kas desa (jateng.bpk.go.id). 

Sistem keuangan desa diciptakan untuk mengoptimalkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa karena semua aktivitas yang dilakukan oleh desa harus 

tercatat dalam sistem (Dewi & Julianto, 2020). Dengan adanya sistem keuangan 

desa dapat mempercepat dan memudahkan proses pengelolaan keuangan desa, 

terutama pada hal pencairan dana desa yang dapat dicairkan secara tepat waktu 

(Kusuma & Ardhiarisca, 2022). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

baik maka diperlukan sistem akuntansi keuangan desa yang baik. Maka, 

semakin baik sistem keuangan desa serta semakin professional perangkat desa 

dalam melakukan kinerjanya, maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa (Ningsih, 2021). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem keuangan 

desa yaitu Kusuma & Ardhiarisca, (2022) dan  Dewi & Julianto, (2020) sistem 

keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Sedangkan penelitian Ningsih, (2021) sistem keuangan desa berpengaruh 

negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  
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Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia 

berkaitan pada kesanggupan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

dengan baik yang didasari keterampilan, sikap dan pengetahuan (Situngkir & 

Simarmata, 2022). Adanya kompetensi yang baik maka berdampak pada 

meningkatnya aparatur desa dalam memahami tata cara dan cara pelakasanaan 

pengelolaan dana desa dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa semakin 

akuntabel (Sarah et al., 2020). Dengan semakin tinggi kualitas kompetensi 

sumber daya manusia, maka semakin bagus akuntabilitas terhadap pengelolaan 

dana desa (Sapartiningsih et al., 2018).  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kompetensi sumber 

daya manusia yaitu Kusuma & Ardhiarisca, (2022), Situngkir & Simarmata, 

(2022), Adelia et al. (2022), Sarah et al. (2020), Aprilya & Fitria, (2020), Giriani 

& Burhany, (2021), Umaira & Adnan, (2019), Yuliastuti & Riharjo, (2020), 

Sapartiningsih et al. (2018), Atiningsih & Ningtyas, (2019), Purbasari & 

Yuniarta, (2020) dan Sujarweni & Jaya, (2019),  kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Sedangkan penelitian Sari & Padnyawati, (2021), Indraswari & Rahayu, (2021), 

dan Widyatama & Novita, (2017) kompetensi sumber daya manusia tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Budaya organisasi menjadi pedoman perilaku aparatur pemerintah desa 

dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat (Saputra et al., 2021). Budaya organisasi adalah suatu keyakinan 
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untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara baik dan membentuk cara berpikir 

dari suatu organisasi (Purbasari & Yuniarta, 2020). Budaya organisasi yang 

dimiliki suatu organisasi kuat maka akan berpengaruh terhadap peningkatkan 

profesionalisme kerja pegawai kepada masyarakat dan sebaliknya (Mulyadi, 

2022). Jika budaya organisasi dari pemerintah desa baik maka akan 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Purbasari & Yuniarta, 

2020). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai budaya organisasi 

yaitu Hasil penelitian Purbasari & Yuniarta, (2020) dan dan Dewi et al. (2017)  

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Sedangkan penelitian Wijaya (2018) budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang dinilai penting bagi 

pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana desa (Aprilya & Fitria, 2020). 

Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik menjadi pendorong 

terwujudnya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan di desa 

(Sarah et al., 2020). Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mewujudkan 

pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan memberikan masukan 

dalam hal penyusunan dan pembuatan kebijakan pemerintah di desa (Indraswari 

& Rahayu, 2021). Maka, partisipasi yang baik dari masyarakat akan 

meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sari & Padnyawati, 

2021).  
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 Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi 

masyarakat yaitu Sarah et al. (2020), Sari & Padnyawati, (2021), Giriani & 

Burhany, (2021), Umaira & Adnan, (2019), Sujarweni & Jaya, (2019), dan 

Atiningsih & Ningtyas, (2019) partisipasi masyarakat berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Indraswari 

& Rahayu, (2021) dan Aprilya & Fitria, (2020) partisipasi masyarakat tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara 

lain: Situngkir & Simarmata, (2022) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Adelia et al. (2022) dalam penelitiannya menyatakan hasil bahwa 

terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi 

aparatur, komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

Kabupaten Deli Serdang. Penelitian Kusuma & Ardhiarisca, (2022) dalam 

penelitiannya menyatakan hasil bahwa kompetensi perangkat desa dan peran 

aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif  terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa di Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep.  

Saputra et al., (2021) dalam penelitiannya menyatakan hasil bahwa 

sistem informasi pengelolaan keuangan, budaya organisasi, dan kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam 

penyusunan laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Tabanan. Sistem 
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informasi pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah desa di Kabupaten Badung. Sedangkan budaya organisasi tidak 

berpengaruh di Kabupaten Badung. 

Sari & Padnyawati, (2021) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan 

partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.  

Indraswari & Rahayu, (2021) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Giriani & Burhany, (2021) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat 

terhadap akuntabilitas pengelolaan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujajar. Penelitian Ningsih, (2021) 

dalam penelitiannya menyatakan hasil bahwa sisten akuntansi keuangan desa 

berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan 

pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap 

akuntansi pengelolaan desa di Kecamatan Ubud.  



8 
 

 
 

Purbasari & Yuniarta, (2020) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa 

di Kabupaten Jembrana. Penelitian Sarah et al. (2020) dalam penelitiannya 

menyatakan hasil bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, 

pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. 

Aprilya & Fitria, (2020) dalam penelitiannya menyatakan hasil bahwa 

kompetensi aparatur dan komitmen organisasi berpengaruh posistif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan transparansi dan partisipasi 

masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Yuliastuti & Riharjo, (2020) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa kompetensi petugas dan kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pengendalian internal 

berpengaruh tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Dewi & Julianto, (2020) dalam penelitiannya menyatakan hasil bahwa 

penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Buleleng. 

Penelitian Umaira & Adnan, (2019) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan 

pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

di Kabupaten Aceh Barat Daya. 
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Sujarweni & Jaya, (2019) dalam penelitiannya menyatakan hasil bahwa 

kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan peran kepala 

desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di 

Kabupaten Sleman. Penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) dalam 

penelitiannya menyatakan hasil bahwa kompetensi aparatur pengelola dana 

desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Sapartiningsih et al. (2018) dalam penelitiannya menyatakan hasil 

bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

partisipasi penganggaran dan pengawasan berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten 

Sragen. Penelitian Widyatama & Novita, (2017) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan variabel sistem 

pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas 

dalam pengelolaan alokasi dana desa. 

Dewi et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komitmen 

organisasi sebagai pemoderasi berpengaruh positif mampu memperkuat 

pengaruh budaya organisasi dan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas 

kinerja SKPD Kabupaten Gianyar. Sedangkan komitmen organisasi sebagai 

pemoderasi berpengaruh negatif tidak mampu memoderasi pengaruh 

pengendalian internal pada akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Gianyar. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Saputra et al., (2021) yang berjudul “Financial Management 

Information System , Human Resource Competency and Financial Statement 

Accountability : A Case Study in Indonesia”. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah terdapat tambahan variabel penelitian partisipasi 

masyarakat berdasarkan penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) yang 

berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi 

Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa”. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa masih kurang baiknya akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 

yang dapat  dibentuk adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan fenomena yang ada pada tahun 2021 diduga terdapat 

penyelewengan dana desa. Inspektorat Kabupaten Sukoharjo 

melakukan pemeriksaan 4 kecamatan diantaranya: Kecamatan 

Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, dan 

Kecamatan Nguter terkait dugaan penyimpangan dana desa dan dana 
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alokasi khusus (DAK) fisik. Dalam hal tersebut satu desa yang ada di 

Kecamatan Mojolaban sudah mengembalikan Rp 170 juta lebih ke kas 

desa. 

2. Penelitian ini dilakukan karena terdapat research gab hasil penelitian 

terdahulu, karena terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar penelitian ini mempunyai kefokusan maka penelitian ini di batasi 

pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

2. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa ? 

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif  

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ? 
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3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif  terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa ?  

4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji secara empiris sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa.  

2. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

3. Menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

4. Menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan suatu manfaat bagi 

beberapa elemen, yaitu:  

1. Bagi Desa di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo  

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan yang 

diharapakan dan bermanfaat bagi desa khususnya mengenai faktor-faktor yang 
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mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian selanjutnya diharapakan dapat memberikan sumbangan 

literatur dan refrensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang membahas 

tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan 

dana desa.  

 

1.7 Jadwal Penelitian 

Terlampir 

 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan penelitian ini dibuat berdasarkan pada sistematika dalam 

panduan penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab landasan teori ini menjelaskan mengenai uraian kajian teori, hasil 

penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.  
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab metode penelitian ini menjelaskan mengenai waktu dan wilayah 

penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab analisis data dan pembahasan ini menjelaskan mengenai gambaran 

umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data dan pembahasan hasil 

analisis data.  

BAB V PENUTUP  

Bab penutup ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diperuntukkan bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

principal dan agent, principal sebagai pemilik perusahaan dan agent sebagai 

manajemen yang diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan 

perusahaan.Teori agensi dapat diimplikasikan dalam akuntabilitas pengelolaan 

dana desa adalah aparatur desa sebagai agent pihak yang diberikan wewenang 

(agent) dan pemerintah pusat dan daerah sebagai principal (Sari & Padnyawati, 

2021). Dalam organisasi sektor publik dijelaskan bahwa masyarakat sebagai 

principal dan pemerintah desa atau aparatur desa sebagai agent.  

Dengan demikian maka terdapat hubungan teori keagenan dalam 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menunjukkan 

kewajibanndari agent atau pemerintah desa atau pihak yang menerima amanah 

kepadaa pihakk pemberi amanahh (principal) atau masyarakat untuk 

mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan menyampaikan segalaa 

aktivititas yang dilaksanakannya kepada masyarakat yang menjadi haknya 

(Situngkir & Simarmata, 2022).   

Berdasarkan teori agensi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

pemerintah desa harus diawasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah desa berdampak pada 



16 
 

 
 

informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap 

pemerintah desa (Agustiningsih et al., 2020). 

 

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  

Akuntabilitas pada pemerintahan desa dalam proses pengelolaan dana 

desa berkaitan pada kesanggupan pemerintah desa untuk melakukan 

pertanggungjawaban yang berhubungan pada pembangunan pemerintahan 

desa (Aprilya & Fitria, 2020). Akuntabilitas kinerja diatur oleh Peraturan 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, akuntansi kinerja merupakan 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang 

telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi 

organisasi secara terukur dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan 

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik 

(Dewi et al., 2017).  

Akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang 

dalam meperjanggungjawabkan kinerja dan tindakan pada suatu organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta 

pertanggungjawaban (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Menurut Indraswari & 

Rahayu, (2021) akuntabilitas merupakan kewajiban dalam menyampaikan 

pertanggungjawaban mengenai tindakan dan kinerja seseorang atau organisasi 

yaitu pemerintah kepada masyarakat yang menerima pertanggungjawaban 

tersebut. 
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Sedangkan menurut Sarah et al., (2020) akuntabilitas pengelolaan dana 

desa adalah suatu bentuk dari tanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang atau atasan suatu  organisasi kepada pihak yang memiliki hak 

atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan. 

Dengan prinsip bahwa segala kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan persyaratan 

hukum dan penting untuk menjaminn keandalan dalam pelaporan keuangan 

desa. 

Akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam pengelolaan dana desa, 

dalam memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta 

menjembatani kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat (Umaira & 

Adnan, 2019). Oleh karena itu, akuntabilitas dijadikan tolak ukur aparatur desa 

atas segala yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan 

pemerintahannya, sehingga pemerintah sebagai agent menjadi faktor yang 

penting dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada principal atau 

masyarakat (Widyatama & Novita, 2017). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, akuntabilitas 

pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan 

kinerja yang dilakukan seseorang atau pemimpin kepada pihak yang memiliki 

hak meminta pertanggungjawaban yaitu masyarakat.  

Terdapat 5 indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan 

konsep Atiningsih & Ningtyas, (2019) seperti berikut: 

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi, yaitu menjelaskan mengenai 
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pemerintah mengungkapkan kondisi yang sebenarnya dan dengan jujur. 

2. Kepatuhan dalam pelaporan, yaitu menjelaskan bahwa penyusunan 

laporan pertanggungjawaban sesuai dengan perundang-undangan. 

3. Kesesuaian prosedur, yaitu laporan pertanggungjawaban disusun sesuai 

prosedur yang ada. 

4. Kecukupan informasi, yaitu menjelaskan laporan pertanggungjawaban 

memuat informasi yang akurat dan terpercaya. 

5. Ketepatan penyampaian laporan, yaitu laporan pertanggungjawaban 

yang disampaikan oleh pemerintah desa tepat waktu. 

 

2.1.3 Sistem Keuangan Desa 

Sistem keuangan desa diciptakan untuk meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa karena semua kegiatan dan tercatat dalam sistem (Dewi 

& Julianto, 2020). Sistem keuangan desa suatu sistemm yangg digunakan 

untukk melakukann pencatatann dimulaii darii prosess transaksii yangg adaa 

di desa (Ningsih, 2021). Sedangkan menurut sistem keuangan desa adalah  

sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk dapat digunakan oleh desa, dimana 

pengembangan dari aplikasi tersebut yakni Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa 

(Kusuma & Ardhiarisca, 2022). 

Tujuan dari diciptakannya sistem keuangan desa ialah guna 

memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa 

dalam mengelola dana desa (Ningsih, 2021). Adanya sistem keuangan desa 
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akan mempercepat dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa, 

terutama dalam hal pencairan dana desa untuk periode selanjutnya yang dapat 

dicairkan secara tepat waktu (Kusuma & Ardhiarisca, 2022). 

Sistem keuangan desa yang digunakan pemerintah desa dalam 

melakukan pengelolaan keuangan desa dan pencatatannya dalam melaporkan 

pertanggungjawabannya kepada principal (masyarakat) yang dilakukan pada 

sistem keuangan desa harus dilakukan dengan baik, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan dapat diandalakan. Sistem akuntansi keuangan 

desa yang baik diperlukan agar menghasilkan laporan keuangan yang baik dan 

dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ningsih, 2021).  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sistem keuangan desa 

adalah suatu sistem atau aplikasi yang digunakan oleh desa untuk melakukan 

pengelolaan keuangan yang ada di desa yang pencatatanya dilakukan di 

aplikasi.  

Terdapat 3 indikator sistem keuangan desa berdasarkan Kusuma & 

Ardhiarisca , (2022) konsep yaitu: 

1. Integritas keuangan, yaitu memiliki integritas tinggi dan kejujuran yang 

tinggi dalam pengelolaan dana desa menampilkan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. 

2. Pengungkapan, yaitu melakukan pencacatan terhadap semua transaksi, 

mudah dimengerti, dan dapat diandalakan laporan keuangannya. 

3. Ketaatan terhadap peraturan, yaitu pencatatan perencanaan keuangan 

desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu individu, 

organisasi, sistem yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan 

kinerjanya secara efektif dan efisien (Yuliastuti & Riharjo, 2020). Sedangkan 

menurut Indraswari & Rahayu, (2021) kompetensi sumber daya manusia 

adalah kemampuan seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan, 

pelatihan, atau pengalaman yang berkaitan pada keterampilan, pengetahuan, 

sikap kerja dalam menjalankan tugas atau kinerjanya.  

Sedangkan menurut Situngkir & Simarmata, (2022) kompetensi 

sumber daya manusia adalah kesanggupan seseorang dalam menjalankan 

pekerjaan atau tugas dengan baik yang didasari oleh keterampilan, sikap dan 

pengetahuan. Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari 

kesanggupan seseorang untuk menghasilkan keluaran dan hasil dalam 

berkinerja (Sapartiningsih et al., 2018). 

Kompetensi sumber daya manusia berkaitan pada kemampuan untuk 

menjalankan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas dengan baik (Situngkir 

& Simarmata, 2022). Dengan adanya kompetensi yang baik dapat 

meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa 

dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi 

semakin akuntabel (Sarah et al., 2020).  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, kompetensi sumber 

daya manusia adalah suatu kemampuan atau kesanggupan yang dimiliki oleh 
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seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugasnya secara efektif dan 

efisien yang didasari pada pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja.  

Terdapat 3 indikator kompetensi sumber daya manusia berdasarkan 

konsep Saputra et al., (2021) seperti berikut: 

1. Pengetahuan, yaitu kompetensi yang cukup kompleks yang dimiliki 

oleh seseorang. 

2. Ketrampilan, yaitu kemampuan mengerjakan tugas fisik ataupun 

mental.  

3. Sikap, yaitu pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan 

perusahaan.  

  

2.1.5 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi menjadi pedoman perilaku aparatur pemerintah 

dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat (Saputra et al., 2021). 

Menurut Purbasari & Yuniarta, (2020) budaya organisasi adalah keyakinan 

yang diyakini bersama yang menghasilkan norma dan keyakinan dan 

menciptakan kebiasaan dalam melakukan sesuatu.  

Budaya organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam 

organisasi (Mulyadi, 2022). Sedangkan menurut Dewi et al. (2017) budaya 

organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan 

norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman atau 

tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah.  
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Budaya organisasi yang dimiliki suatu organisasi kuat maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatkan profesionalisme kerja pegawai kepada 

masyarakat dan sebaliknya (Mulyadi, 2022). Dengan adanya budaya organisasi 

dari pemerintah desa baik maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa (Purbasari & Yuniarta, 2020).  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, budaya organisasi 

adalah suatu keyakinan yang berkaitan pada norma dan nilai-nilai yang 

diyakini dan dikembangkan dalam organisasi sehingga menciptakan kebiasaan 

dalam melakukan sesuatu atau bertingkah laku.  

Terdapat 5 indikator budaya organisasi berdasarkan konsep Wirahadi, 

(2022) yaitu: 

1. Inisiatif individu, yaitu tingkat tanggungjawab, kebebasan atau 

independensi yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. 

2. Pengarahan, yaitu sejauh mana organisasi dapat menciptakan dengan 

jelas sasaran dan harapan yang diinginkan yang tercantum dalam visi, 

misi, dan tujuan organisasi. 

3. Dukungan pemimpin, yaitu sejauh mana pemimpin dapat memberikan 

arahan, bantuan, dan dukungan terhadap bawahan. 

4. Pola komunikasi, yaitu sejauh mana komunikasi dibatasi oleh 

kewenangan yang formal.  

5. Ketulusan, yaitu suatu bentuk seseorang dalam berbicara dan 

berperilaku yang bersumber dari perasaan, pikiran, dan keinginannya. 
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2.1.6 Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang dinilai penting bagi 

pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana desa (Aprilya & Fitria, 2020). 

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam 

kegiatan pemerintah mulai dari perencanaan,pelaksanaan, monitoring hingga 

evaluasi yang bertujuan untuk pengawasan dan mengontrol agar tidak terjadi 

penyalagunaan kekuasaan (Indraswari & Rahayu, 2021). 

Sedangkan menurut Atiningsih & Ningtyas, (2019) partisipasi 

masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program 

pembangunan desa dimana bukan hanya melibatkan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam 

mengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Keterlibatan 

masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa menjadi baik dengan 

memberikan pendapat dan masukan kepada pemerintah desa.  

Partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan publik menjadi 

kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhnya prinsip akuntabilitas dari 

penyelenggaraan pemerintahan di desa (Sarah et al., 2020). Dengan adanya 

partisipasi masyarakat dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif 

dan efisien dalam memberikan masukan dalam hal penyusunan dan pembuatan 

kebijakan pemerintah di desa (Indraswari & Rahayu, 2021). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, partisipasi 

masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat atau terlibatnya 
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masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

pembangunan desa. 

Terdapat 6 indikator partisipasi masyarakat berdasarkan konsep 

Atiningsih & Ningtyas, (2019) yaitu:  

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, 

yaitu masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan 

terkait rencana program-program desa. 

2. Mengusulkan rencana anggaran, yaitu masyarakat ikut mengusulkan 

rencana anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan di masing-masing 

wilayahnya melalui rapat. 

3. Terlibat dalam rapat paripurna, yaitu masyarakat ikut terlibat dalam 

setiap rapat paripurna.  

4. Terlibat mengawasi dan melaporkan, yaitu masyarakat ikut mengawasi 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan desa dengan memberikan 

masukan langsung dan masyarakat ikut terlibat dalam setiap kegiatan 

desa. 

5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, yaitu masyarakat 

melakukan evaluasi terhadap kegiatan desa. 

6. Memberikan penghargaan, yaitu  masyarakat memberikan pujian atau 

penghargaan atas terlaksananya suatu kegiatan desa.  

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Untuk memperkuat hasil penelitian maka diperkuat dengan penelitian 



25 
 

 
 

sebelumnya yang relevan. Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

No Nama 

Peneliti/T

ahun 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. Situngkir 

& 

Simarmata

, (2022) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur Desa, 

Transparansi, 

dan Komitmen 

Organisasi 

terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

(Studi Empiris 

pada Desa di 

Kabupaten 

Samosir) 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

Seluruh desa di 

Kabupaten 

Samosir. 

Sampelnya  

berjumlah 140 

responden/40 

desa. Teknik 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi aparatur 

desa, transparansi, 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

2. Adelia et 

al. (2022) 

Pengaruh 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, 

Kompetensi 

Aparatur, 

Komitmen 

Organsasi 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa Di 

Kabupaten 

Deli Serdang 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

aparat desa di 

Kecamatan 

Pancur Batu dan 

Kecamatan 

Patumbak 

Kabupaten Deli 

Serdang. 

Hasil dari penelitian 

ini adalah terdapat 

pengaruh positif 

pemanfaatan 

teknologi informasi, 

kapasitas perangkat, 

komitmen organisasi 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 
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Sampelnya  

berjumlah 99 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

3. Kusuma & 

Ardhiarisc

a, (2022) 

Analisis 

Pengaruh 

Kompetensi 

Perangkat 

Desa Dan 

Peran Aplikasi 

Sistem 

Keuangan 

Desa Terhadap 

Kinerja 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa Di 

Kecamatan 

Kota Sumenep, 

Kabupaten 

Sumenep 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

seluruh 

perangkat desa 

di Kecamatan 

Kota Sumenep. 

Sampelnya 

berjumlah 60 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi 

perangkat desa dan 

peran aplikasi sistem 

keuangan desa 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

pengelolaan 

keuangan desa. 

4. Saputra et 

al., (2021) 

Financial 

Management 

Information 

System, 

Human 

Resource 

Competency, 

and Financial 

Statement 

Accountability: 

A Case Study 

in Indonesia 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

adalah desa di 

Kabupaten 

Tabanan dan 

Kabupaten 

Badung. 

Sampelnya 65 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem informasi 

pengelolaan 

keuangan, budaya 

organisasi, dan 

kompetensi sumber 

daya manusia 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas dalam 

penyusunan laporan 

keuangan 

pemerintah desa di 

Kabupaten Tabanan. 

Sistem informasi 

pengelolaan 

keuangan dan 
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analisis regresi 

berganda. 

kompetensi sumber 

daya manusia 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas dalam 

penyusunan laporan 

keuangan 

pemerintah desa di 

Kabupaten Badung. 

Sedangkan budaya 

organisasi tidak 

berpengaruh di 

Kabupaten Badung. 

5. Sari & 

Padnyawat

i, (2021) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparat 

Pengelola 

Dana Desa, 

Komitmen 

Organisasi 

Pemerintah 

Desa, dan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

(Studi Empiris 

Pada Kantor 

Desa Se-

Kecamatan 

Tabanan, 

Kabupaten 

Tabanan) 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

seluruh 

perangkat desa 

di Kecamatan 

Tabanan. 

Sampelnya  

berjumlah 96 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regersi 

berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi aparat 

pengelola dana desa 

dan komitmen 

organisasi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. Sedangkan 

partisipasi 

masyarakat 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

6. Indraswari 

& Rahayu, 

(2021) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Pemerintah 

Desa, 

Partisipasi 

Masyarakat 

Dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

Terhadap 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

desa di wilayah 

Kecamatan 

Menganti 

Hasil menunjukkan 

bahwa kompetensi 

pemerintah desa dan 

partisipasi 

masyarakat tidak 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. Sedangkan 

pemanfaatan 
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Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Kabupaten 

Gresik.. 

Sampelnya  

berjumlah 113 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

teknologi informasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

7. Giriani & 

Burhany, 

(2021) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur, 

Komitmen 

Organisasi, 

dan Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa Di 

Kecamatan 

Batujajar 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

Masyarakat 

yang menerima 

pelayanan di 

Kantor Imigrasi 

Bengkalis. 

Sampelnya  

berjumlah 100 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi aparatur, 

komitmen 

organisasi, dan 

partisipasi 

masyarakat 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

8. Ningsih, 

(2021) 

Pengaruh 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Desa, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi Dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

(Studi Kasus 

Pada Desa Se-

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

seluruh desa di 

Kecamatan 

Ubud, 

Kabupaten 

Gianyar. 

Sampelnya  

berjumlah 149 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem akuntansi 

keuangan desa 

berpengaruh negatif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. Sedangkan 

pemanfaatan 

teknologi informasi 

dan pengawasan 

berpengaruh positif 

terhadap akuntansi 

pengelolaan desa.  
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Kecamatan 

Ubud) 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

 

9. Purbasari 

& 

Yuniarta, 

(2020) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Budaya 

Organisasi 

Dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

Terhadap 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Di 

Kabupaten 

Jembrana 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

pemerintah desa 

di Kabupaten 

Jembrana. 

Sampelnya 

berjumlah 114 

responden/38 

desa. Teknik 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi sumber 

daya manusia, 

budaya organisasi, 

dan pemanfaatan 

teknologi informasi 

berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan 

alokasi dana desa. 

10. Sarah et 

al., (2020) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur, 

Komitmen 

Organisasi, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, 

Partisipasi 

Masyarakat 

Dan Spi 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa Di 

Kabupaten 

Indragiri Hulu 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

desa-desa di 

Kecamatan 

Batang Cenaku, 

Kecamatan 

Batang Gansal, 

Kecamatan 

Kualu Cenaku, 

dan Kecamatan 

Rengat Barat 

Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

Sampelnya  

berjumlah 96 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kompetensi aparatur, 

komitmen 

organisasi, 

pemanfaatan 

teknologi informasi, 

partisipasi 

masyarakat, dan 

sistem pengendalian 

internal memiliki 

pengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 
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responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

11. Aprilya & 

Fitria, 

(2020) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Komitmen 

Organisasi, 

Transparansi 

Dan Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

aparatur desa di 

Kecamatan 

Benjeng 

Sampelnya  

berjumlah 100 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda.  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

kompetensi aparatur 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. Sedangkan 

transparansi dan 

partisipasi 

masyarakat tidak 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

12. Yuliastuti 

& Riharjo, 

(2020) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Petugas, 

Pengendalian 

Internal, Dan 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 3 

kecamatan di 

Kabupaten 

Sidoarjo. 

Sampelnya 48 

desa. Teknik 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

Hasil dari penelitian 

ini adalah 

kompetensi petugas 

dan kejelasan 

sasaran anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. Sedangkan 

pengendalian 

internal berpengaruh 

tidak terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

13. Dewi & 

Julianto, 

(2020)  

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerapan sistem 

informasi keuangan 
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Keuangan 

Desa Dan 

Pengendalian 

Internal 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Dana Desa 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

seluruh aparat 

desa di 

Kabupaten 

Buleleng. 

Sampelnya  

berjumlah 112 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

desa dan 

pengendalian 

internal berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas dana 

desa di Kabupaten 

Buleleng.  

14. Umaira & 

Adnan, 

(2019) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Masyarakat, 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, Dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

(Studi Kasus 

Pada 

Kabupaten 

Aceh Barat 

Daya) 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

seluruh desa 

yang ada di 

kabupaten Aceh 

Barat Daya. 

Sampelnya  

berjumlah 120 

responden/60 

desa. Teknik 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

partisipasi 

masyarakat, 

kompetensi sumber 

daya manusia, dan 

pengawasan 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

15. Sujarweni 

& Jaya, 

(2019) 

Faktor Yang 

Menentukan 

(Determinan) 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Dana Desa 

Pasca 

Penerapan 

Undang-

Undang 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

Semua desa 

Kabupaten 

Hasil penelitian 

menemukan bahwa 

kompetensi sumber 

daya manusia, 

partisipasi 

masyarakat, dan 

peran kepala desa 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 
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Nomor 6 

Tahun 2014 

Sleman. 

Sampelnya  

berjumlah 71 

desa. Teknik 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda. 

keuangan dana desa. 

16. Atiningsih 

& 

Ningtyas, 

(2019) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur 

Pengelola 

Dana Desa, 

Partisipasi 

Masyarakat, 

Dan Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

seluruh aparatur 

pemerintah desa 

di Kecamatan 

Banyudono 

Kabupaten 

Boyolali. Teknik 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi aparatur 

pengelola dana desa, 

partisipasi 

masyarakat, dan 

sistem pengendalian 

internal berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa.  

 

17. Sapartinin

gsih et al. 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, 

Partisipasi 

Penganggaran 

Dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

pemerintah desa 

di Kecamatan 

Sumberlawang 

Kabupaten 

Sragen. 

Sampelnya  

berjumlah 77 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kompetensi sumber 

daya manusia, 

pemanfaatan 

teknologi informasi, 

partisipasi 

penganggaran dan 

pengawasan 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 
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linear berganda. 

18. Widyatam

a & 

Novita, 

(2017) 

Pengaruh 

Kompetensi 

dan Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Desa dalam 

Mengelola 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

aparatur 

pemerintah Desa 

Kabupaten Sigi. 

Sampelnya  

berjumlah 61 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi aparatur 

tidak berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan alokasi 

dana desa. 

Sedangkan sistem 

pengendalian 

internal memberikan 

pengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan alokasi 

dana desa. 

19. Dewi et al. 

(2017) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi, 

Pengendalian 

Internal Dan 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran Pada 

Akuntabilitas 

Kinerja Skpd 

Kabupaten 

Gianyar 

Dengan 

Komitmen 

Organisasi 

Sebagai 

Variabel 

Moderasi 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

kueisoner. 

Populasinya 

SKPD di 

Kabupaten 

Gianyar. 

Sampelnya  

berjumlah 108 

responden. 

Teknik analisis 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

moderasi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi 

sebagai pemoderasi 

berpengaruh positif 

mampu memperkuat 

pengaruh budaya 

organisasi dan 

kejelasan sasaran 

anggaran pada 

akuntabilitas kinerja 

SKPD Kabupaten 

Gianyar. Sedangkan 

komitmen organisasi 

sebagai pemoderasi 

berpengaruh negatif 

tidak mampu 

memoderasi 

pengaruh 

pengendalian 

internal pada 

akuntabilitas kinerja 

SKPD Kabupaten 

Gianyar 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir digunakan untuk acuan arah penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dimaksudkan guna menguji 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 

di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.  

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan atau digambarkan bagaimana 

pengaruh diantara variabel independen (X) dengan variabel dependepn (Y). 

Variabel yang digunakan dalan penelitian ini yaitu sistem keuangan desa (X1), 

kompetensi sumber daya manusia (X2), budaya organisasi (X3), partisipasi 

masyarakat (X4). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Berikut merupakan gambaran 

kerangka berpikir dalam penelitian ini:  

 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir Penelitian 
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Desa 
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Daya Manusia 

 

Budaya Organisasi 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Partisipasi 

Masyarakata 

 

H1 

H2 

H3 

H4 
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2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan teori agensi, pemerintah desa sebagai agen dalam 

melakukan pengelolaan keuangan desa dan pencatatannya dalam melaporkan 

pertanggungjawabannya kepada principal (masyarakat) yang dilakukan pada 

sistem keuangan desa harus dilakukan dengan baik, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan dapat diandalakan. Semakin bagus sistem 

keuangan desa serta semakin professional perangkat desa berdampak pada 

semakin bagus akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Ningsih, 2021).  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Ardhiarisca, (2022) dan  

Dewi & Julianto, (2020) menemukan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik 

sistem keuangan desa, maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian berikut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 

 

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

 Berdasarkan teori keagenan, pemerintah desa sebagai agen dalam 
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melakukan pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki 

kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan 

dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola 

keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa 

(Umaira & Adnan, 2019). Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola 

keuangan desa maka hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan 

dana desa (Pahlawan & Wijayanti, 2020).  

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2021), Sapartiningsih et 

al. (2018), Atiningsih & Ningtyas, (2019), Sarah et al., (2020) dan Purbasari & 

Yuniarta, (2020) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, 

semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, maka semakin 

tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian berikut, maka 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

 

2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa 

 Berdasarkan teori agensi, pemerintah desa sebagai principal dalam 

menjalankan kinerjanya harus memiliki budaya organisasi yang baik karena 

baiknya budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya 

pemerintah dalam mencapai tujuannya. Semakin positif  budaya organisasi 
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yang tercipta maka akan menciptakan dan mendorong organisasi menjadi lebih 

baik sehingga berdampak pada kinerja pemerintah (Purbasari & Yuniarta, 

2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2021) dan Purbasari & 

Yuniarta, (2020) menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi dan baik 

budaya organisasi, maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian berikut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa 

 

2.4.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

 Berdasarkan teori agensi, masyarakat sebagai principal dalam 

hubungan keagenan mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban 

dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh agen. Dalam pengelolaan 

keuangan desa, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan 

desa. Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang 

menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan 

dana yang diperoleh (Sujarweni & Jaya, 2019). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Padnyawati, (2021), Giriani & 

Burhany, (2021), Umaira & Adnan, (2019) dan Atiningsih & Ningtyas, (2019) 
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menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi partisipasi 

masyarakat, maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian berikut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

 H4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian  

Waktu yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yang dimulai dari 

penyusunan proposal sampai terbentuknya laporan penelitian, yaitu awal 

November 2022 sampai Maret 2023. Wilayah yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah setiap desa di Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo.  

 

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitiann ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitiann 

kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang telah dipilih dan dipakai untuk 

meneliti populasi atau sampel dengan cara pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitiann dan analisis statistik serta bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi merupakan suatu wilayah secara umum yang tergeneralisasi 

yang terdiri dari objek dan subyek dengan jumlah dan karakteristik tertentu 
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yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang kemudian diteliti dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi yang ada dalam penelitian ini ialah 

perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) atau masyarakat dii 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 15 desa. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik dari 

keseluruhan populasi yang digunakan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitin ini 

sampel yang digunakan yaitu aparatur desa yang terdiri dari: kepala desa, 

sekretaris, kaur keuangan desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) atau 

masyarakat di Kecamatan Mojolaban yang berjumlah 60 orang. 

Tabel 3.1 

Jumlah Aparatur Desa di Kecamatan Mojolaban 

No Aparatur Desa Jumlah 

1. Desa Gadingan 4 

2. Desa Palur 4 

3. Desa Triyagan 4 

4. Desa Joho 4 

5. Desa Sapen 4 

6. Desa Kragilan 4 

7. Desa Klumprit 4 

8. Desa Cangkol 4 

9. Desa Bekonang 4 

10. Desa Demakan 4 

11. Desa Wirun 4 

12. Desa Dukuh 4 

13. Desa Plumbon 4 

14. Desa Laban 4 

15. Desa Tegalmade 4 

 Total 60 
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik 

yang dilakukan dengan mempertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2015). 

Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah: 

1. Aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, kaur keuangan 

desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) atau masyarakat. 

2. Memiliki masa kerja minimal 6 bulan. 

3. Berpendidikan minimal SMA/K Sederajat. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan suatu sumber data yang diperoleh secara langsung dari atau 

responden pada waktu pengumpulan data (Sugiyono, 2015). Data primer dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan 

secaraa langsung. Dalam melakukan penyebaran kuesioner penelitian ini 

menggunakan angket kuesioner yang dibagikan kepada aparatur desa dan 

badan permusyawaratan desa (BPD) atau masyarakat di Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner yaitu pengumpulan data 
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secara efektif dilakukann oleh peneliti dengan memahami pengukuran variabel 

dan apa yang diharapkan dari jawaban responden. Kuesioner ialah suatuu teknik 

dalam pengumpulan data dengan mengajukann serangkaian pertanyaan untuk 

dijawab oleh responden. (Sugiyono, 2015). 

 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan variabel yang sudah ditetapkan oleh 

peneliti yang dipelajari terlebih dahulu untuk memperoleh informasi yang 

selanjutnya akan ditarik kesimpulann (Sugiyono, 2015). Variabel yang 

yangdalam penelitian ini diantaranya: 

1. Variabel Terikat (Dependen) Variabel terikat adalah suatu variabel 

yang dapat dipengaruhi atau menjadi sebuah akibat dari adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). 

2. Variabel Bebas (Independen) Variabel bebas adalah suatu variabel yang 

dapat mempengaruhi atau variabel yang menyebabkan adanya 

perubahan dari timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015). Variabel 

bebas dari penelitian ini adalah sistem keuangan desa (X1), kompetensi 

sumber daya manusia (X2), budaya organisasi (X3), dan partisipasi 

masyarakat (X4),  
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3.7 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

pengukuran atau perhitungan dari suatu variabel. Dimana dalam pengukuran 

variabel skala menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan (Sugiyono, 

2015). Terdapat ringkasan dari variabel penelitian serta indikator dalam 

menyusun kuesioner dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Pengertian Indikator Skala 

1. Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa  

Akuntabilitas adalah 

kewajiban yang 

dilakukan dalam 

memberikan 

pertanggungjawaban 

dan menerangkan 

kinerja dan tindakan 

seseorang  atau 

pimpinan suatu 

organisasi kepada 

pihak yang memiliki 

hak atau 

berkewenangan 

untuk meminta 

keterangan atau 

pertanggungjawaban 

(Atiningsih & 

Ningtyas, 2019). 

1. Kejujuran dan 

keterbukaan 

informasi 

2. Kepatuhan dalam 

pelaporan 

3. Kesesuaian 

prosedur 

4. Kecukupan 

informasi 

5. Ketepatan 

penyampaian 

laporan 

(Atiningsih & 

Ningtyas, (2019) 

Skala 

Likert 

1-5 

2. Sistem 

Keuangan Desa 

Sistem keuangan 

desa adalah  sebuah 

aplikasi yang 

memiliki fungsi 

untuk dapat 

digunakan oleh 

desa, dimana 

pengembangan dari 

aplikasi tersebut 

yakni Badan 

1. Integritas 

Keuangan,. 

2. Pengungkapan 

3. Ketaatan Terhadap 

Peraturan 

(Kusuma & 

Ardhiarisca, 2022) 

Skala 

Likert 

1-5 
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Pengawasan 

Keuangan dan 

Pembangunan 

(BPKP) dalam 

rangka 

meningkatkan 

kualitas tata kelola 

keuangan desa 

(Kusuma & 

Ardhiarisca, 2022) 

3. Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

Kompetensi sumber 

daya manusia adalah 

kemampuan yang 

dimiliki oleh 

seseorang dalam 

aspek pengetahuan, 

keterampilan dan 

sikap kerja yang 

diperoleh melalui 

proses pendidikan, 

pelatihan ataupun 

pengalaman. 

(Indraswari & 

Rahayu, 2021) 

1. Pengetahuan 

2. Ketrampilan 

3. Sikap 

(Saputra et al., 2021) 

Skala 

Likert 

1-5 

4. Budaya 

Organisasi 

Budaya organisasi 

adalah seperangkat 

asumsi atau sistem 

keyakinan, nilai-

nilai dan norma 

yang dikembangkan 

dalam organisasi 

yang dijadikan 

pedoman atau 

tingkah laku bagi 

anggota-anggotanya 

untuk mengatasi 

masalah.  

( Dewi et al., 2017) 

1. Inisiatif individu 

2. Pengarahan 

3. Dukungan 

pemimpin 

4. Pola komunikasi 

5. Ketulusan 

Wirahadi, (2022) 

Skala 

Likert 

1-5 

5. Partisipasi 

Masyarakat 

Partisipasi 

masyarakat 

merupakan salah 

satu faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan dari 

program 

pembangunan 

1. Keterlibatan 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

program-program 

desa 

2. Mengusulkan 

rencana anggaran 

Skala 

Likert 

1-5 
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maupun 

pengembangan 

masyarakat, dimana 

partisipasi 

masyarakat bukan 

hanya melibatkan 

masyarakat dalam 

pembuatan 

keputusan di setiap 

program 

pembangunan tetapi 

masyarakat juga 

dilibatkan dalam 

mengidentifikasikan 

masalah dan potensi 

yang ada di 

masyarakat. 

(Atiningsih & 

Ningtyas, 2019) 

3. Terlibat dalam 

rapat paripurna 

4. Terlibat 

mengawasi dan 

melaporkan 

5. Memberikan 

penilaian 

pelaksanaan 

anggaran 

6. Memberikan 

penghargaan 

(Atiningsih & 

Ningtyas, 2019) 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

Data pada penelitian ini diperoleh langsung menggunakan kuesioner. 

Untuk mengukur jawaban dari responden menggunakan skala likert lima 

alternatif jawaban berikut ini: 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 

Supaya kuesioner teruji validitasnya dan keandalannya, maka 

dibutuhkan pengujian instrument dalam penelitian yaitu:  
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1. Uji Validitas  

Uji Validitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk 

mengukur valid atau layak suatu kuesioner sebagai instrument penelitian. 

Kuesioner dapat  dikatakan valid atau layak jika pernyataan yang ada pada 

kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Cara menentukan 

uji validasi  dengan membandingkan antara nilai rhitung dengan rtabel. Jika 

rhitung > rtabel dan nilainya positif, maka butir pernyataan kuesioner  

dikatakan valid. Tetapi jika rhitung < rtabel, maka butir pernyataan kuesioner 

dikatakan tidak valid (Ghozali, 2016). 

2. Uji Reliabilitas 

Selanjutnya uji reliabilitas, uji reliabilitas merupakan suatu alat 

pengujian  yang digunakan dalam pengukuran kuesioner dalam mengukur 

indikator variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel ataupun handal 

apabila jawaban pernyataan dari responden adalah konsisten dan stabil dari 

waktu ke waktu. Dimana tingkat reliabilitas dari suatu variabel dapat dilihat 

melalui nilai statistic Cronbach Alpha (α). Dalam suatu variabel dapat dikatan 

reliabel atau handal jika nilai Cronbach Alpha > 0,70 dan tidak reliabel jika 

Cronbach Alpha < 0,70 (Ghozali, 2016). 

 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mendekteksi 

apakah terjadi penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda 
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yang telah dilakukan. Dalam uji asumsi klasik meliputi pengujian yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini dapat 

dilakukan dengan uji statistik nonparametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Data 

dapat dikatakan normal jika tingkat signifikasi > 0,05. Sebaliknya, tingkat 

signifikasi < 0,05 maka data normal (Ghozali, 2016). 

2. Uji Multikulinearitas 

Uji multikolinearitas yang digunakan untuk menguji apakah suatu model 

regresi ditemukan korelasi antar variabel independen atau tidak.. Suatu model 

regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi antar variabel 

independennya. Cara menentukan uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

variance inflation factor (VIF) serta nilai tolerance. Uji multikolinearitas dapat  

dikatakan tidak terjadi gangguan multikolinearitas pada model regresi apabila 

nilai VIF < 10 serta nilai tolerance > 0,01. Sebaliknya, apabila nilai VIF > 10 

dan nilai tolerance < 0,01 dapat dikatakan terjadi multikolinearitas (Ghozali, 

2016). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melakukan pengujian apakah 

model regresi terjadi perbedaan variance dalam variabel. Dalam uji 

heteroskedastisitas untuk menentukan terdapat atau tidaknya 

heteroskedastisitas dalam model regresi melalui uji Glejser dengan cara 
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meregresikan nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila nilai 

signifikan menunjukkan diatas tingkat kepercayaan 5% atau Sig > 0,05 maka 

model regresi dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya 

(Ghozali, 2016). 

 

3.8.3 Uji Ketepatan Model 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh antara beberapa variabel bebas 

(independen) dengan variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2016). Cara 

melakukan uji F dapat dilakukan dengan membandingan nilai probabilitas 

signifikan (Sig.). Dengan F merupakan ketetapan batas signifikan yang 

signifikansinya sebesar 0,05 atau 5%.  

Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka dinyatakan terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel independent (X) dengan variabel dependen 

(Y). Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka dinyatakan 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) dengan 

variabel dependen (Y). 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) yang bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh model berkemampuan untuk menjelaskan variabel terikat (dependen). 

Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Jika hasil dari 

adjusted R2 mendekati nol maka artinya variabel bebas sangat terbatas 

menjelaskan variabel dependen. Tetapi jika hasil menunjukkan nilai adjusted 
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R2 mendekati angka satu, maka artinya variabel bebas menjelaskan hampir 

keseluruhan informasi pada variabel terikat (Ghozali, 2016). 

 

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan 

hubungan dua variabel atau lebih. Selain itu, digunakan untuk memberitahu 

arah hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independent (X) 

(Ghozali, 2016). Untuk mengukur regresi berganda dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

AKTBS = α + β1SKD + β2KSM+ β3BO + β4PM + ε 

 

Keterangan: 

 AKTBS  = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

 α   = Kostanta 

 β1, β2, β3, β4  = Koefisien Regresi 

 SKD   = Sistem Keuangan Desa 

 KSM   = Kompetensi Sumber Daya Manusia  

 BO   = Budaya Organisasi 
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 PM   = Partisipasi Masyarakat 

 ɛ   = Standard error 

3.8.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t. Uji t digunakan 

untuk mengetahui seberapa berpengaruh antara satu variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016). Cara menentukan uji t dengan 

dengan membandingkan antara nilai thitung dengan nilai ttabel. Selain itu, Uji 

t juga dapat dilihat pada tabel coefficients dalam kolom sig. Apabila 

probabilitas nilai signifikansinya < 0,05 dan thitung > ttabel maka diartikan 

adanya pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen. 

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan ditolak atau diterima. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan 

terkait sistem keuangan desa (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), 

budaya organisasi (X3), dan partisipasi masyarakat (X4) terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana (Y) di Kecamatan Mojolaban.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di Desa Se- Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui 

pembagian kuesioner kepada aparatur desa se-Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar 

sebanyak 60 kuesioner yang dibagikan secara langsung pada tanggal 01 Maret 

2023 hingga tanggal 16 Maret 2023.  

Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, 

kaur keuangan, dan masyarakat/BPD. Data dikumpulkan dengan menyebar 

kuesioner yang dikirim langsung oleh peneliti ke seluruh desa yang ada di 

Kecamatan Mojolaban. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Mojolaban terdiri 

dari 15 desa.  

Tabel 4.1 

Tabel Penyebaran Kuesioner 

No Nama  Desa Jumlah 

Kuesioner 

Disebar 

Jumlah 

Kuesioner 

Dikembalikan 

Jumlah 

Kuesioner 

Diolah 

1 Desa Gadingan 4 4 4 

2 Desa Palur 4 4 4 

3 Desa Triyagan 4 4 4 

4 Desa Joho 4 4 4 

5 Desa Sapen 4 4 4 

6 Desa Kragilan 4 4 4 

7 Desa Klumprit 4 4 4 

8 Desa Cangkol 4 4 4 

9 Desa Bekonang 4 4 4 

10 Desa Demakan 4 4 4 
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11 Desa Wirun 4 4 4 

12 Desa Dukuh 4 4 4 

13 Desa Plumbon 4 4 4 

14 Desa Laban 4 4 4 

15 Desa Tegalmade 4 4 4 

 Total 60 60 60 

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas peneliti menyebarkan 60 kuesioner di Desa 

Se- Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dari keseluruhan jumlah 

kuesioner yang disebar 60 kuesioner yang di bagikan , 60 kuesioner yang 

kembali dan 60 kuesioner yang diolah.  

 

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden 

Tabel 4.2 

Data Deskripsi Karakteristik Responden 

Aparatur Desa Frekuensi Presentase (%) 

Kepala Desa 15 25 % 

Sekretaris Desa 15 25 % 

Kaur Keuangan 15 25 % 

BPD/Masyarakat 15 25 % 

Total 60 100 % 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 47 78,3 % 

Perempuan 13 21,7 % 

Total 60 100 % 

Lama Bekerja   

> 6 bulan 11 18,3 % 

>2 tahun 49 81,7 % 

Jabatan    

Kepala Desa 15 25% 

Sekretaris Desa 15 25% 

Kaur Keuangan 15 25% 

BPD/Masyarakat 15 25% 

Total 60 100% 

Sumber: data primer diolah, 2023 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan karakteristik 

aparatur desa yang berasal dari Desa Se- Kecamatan Mojolaban yaitu sebanyak 

60 responden yang mengisi kuesioner. Dengan presentase karakteristik 

aparatur desa 100 %. 

Responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 47 responden atau 

78,8 % dari jumlah total 60 responden dan responden yang berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 13 responden atau 21,7 % dari jumlah total 60 

responden. Sehingga Sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis 

kelamin laki-laki.  

Responden yang lama bekerjanya > 6 bulan yaitu sebanyak 11 

responden atau 18,3 % dari jumlah total 60 responden dan responden yang lama 

bekerjanya > 2 tahun yaitu sebanyak 49 responden atau 49,7 % dari jumlah 

total 60 responden. Sehingga sebagian besar responden dalam penelitian ini 

sudah bekerja lebih dari 2 tahun.  

Responden yang jabatan bekerjanya sebagai kepala desa yaitu sebanyak 

15 responden atau 25 % dari jumlah total 60 responden, responden yang jabatan 

bekerjanya sebagai sekretaris desa yaitu 15 responden atau 25 % dari jumlah 

total 60 responden, responden yang jabatan bekerjanya sebagai kaur keuangan 

yaitu sebanyak 25 reponden atau 25 % dari jumlah total 60 responden, dan 

responden yang jabatan bekerjanya sebagai BPD/Masyarakat sebanyak 15 

responden atau 25 % dari jumlah total 60 responden. Sehingga besar responden 

dalam penelitian ini sama.  
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4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

X1 60 22 30 27,50 2,453 

X2 60 12 20 17,83 1,879 

X3 60 17 25 21,68 2,111 

X4 60 16 30 24,02 3,648 

Y 60 19 25 23,63 1,727 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Pada sistem keuangan desa terdiri dari 6 item pertanyaan. Para 

responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimum 22 pada 

responden nomor 56 jabatan BPD/Masyarakat asal Desa Joho dan maksimum 

30 pada responden nomor 2 jabatan Sekretaris Desa asal Desa Demakan 

dengan rata-rata 27,50 serta standar deviasi 2,45.  

Variabel kompetensi sumber daya manusi terdiri dari 4 item 

pertanyaan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai 

minimum 12 pada responden nomor 5 jabatan BPD/Masyarakat asal Desa 

Gadingan dan maksimum 20 pada responden nomor 18 jabatan Kepala Desa 

asal Desa Dukuh dengan rata-rata 17,83 serta standar deviasi 1,879.  

Variabel budaya organisasi terdiri dari 5 item pertanyaan. Para 

responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimum 17 pada 

responden nomor 8 jabatan Kaur Keuangan asal Desa Gadingan dan 
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maksimum 25 pada responden nomor 19 jabatan Sekretaris Desa asal Desa 

Dukuh dengan rata-rata 21,68 serta standar deviasi 2,111.  

Variabel partisipasi masyarakat terdiri dari 6 item pertanyaan. Para 

responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimum 16 pada 

responden nomor 39 jabatan Kaur Keuangan asal Desa Triyagan dan 

maksimum 30 pada responden nomor 3 jabatan Kepala Desa asal Desa 

Tegalmade dengan rata-rata 24,02 serta standar deviasi 3,648.  

Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri dari 5 item 

pertanyaan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai 

minimum 19 pada responden nomor 4 jabatan BPD/Masyarakat dan 

maksimum 25 pada responden nomor 12 jabatan Kaur Keuangan asal Desa 

Tegalmade rata-rata 23,63 serta standar deviasi 1,727.  

 

4.2.2 Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Pertanyaan dalam kuesioner setiap itemnya diuji sah atau tidaknya 

dengan menggunkan uji validitas. Uji validitas akan menunjukkan apakah item 

pertanyaan tersebut dapat menjelaskan indikator variabel penelitian . Item 

pertanyaan dikatakan valid apabila rhitung lebih besar daripada rtabel (Ghozali, 

2016). Untuk mengetahui rtabel, rumus yang digunakan adalah df = n-2, dimana 

n merupakan jumlah sampel penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 60 orang, maka rtabel yang digunakan adalah 0,254. 
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a. Sistem Keuangan Desa 

Tabel 4.4 

Rekap Hasil Uji Validitas Sistem Keuangan Desa 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 0,692 0,254 Valid 

X1.2 0,645 0,254 Valid 

X1.3 0,568 0,254 Valid 

X1.4 0,726 0,254 Valid 

X1.5 0,714 0,254 Valid 

X1.6 0,762 0,254 Valid 

 Sumber : data primer diolah, 2023 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan variabel 

sistem keuangan desa menunjukkan hasil rhitung lebih besar daripada rtabel 

(0,254). Dengan demikian item pada variabel sistem keuangan desa dapat 

dikatakan valid dan dapat menjelaskan indikator yang digunakan dalam 

indikator sistem keuangan desa.  

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Tabel 4.5 

Rekap Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,827 0,254 Valid 

X2.2 0,739 0,254 Valid 

X2.3 0,757 0,254 Valid 

X2.4 0,743 0,254 Valid 

 Sumber : data primer diolah, 2023 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan variabel 

kompetensi sumber daya manusia menunjukkan hasil rhitung lebih besar 

daripada rtabel (0,254). Dengan demikian item pada variabel kompetensi sumber 

daya manusia dapat dikatakan valid dan dapat menjelaskan indikator yang 

digunakan dalam indikator kompetensi sumber daya manusia.  
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c. Budaya Organisasi 

Tabel 4.6 

Rekap Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

X3.1 0,779 0,254 Valid 

X3.2 0,725 0,254 Valid 

X3.3 0,778 0,254 Valid 

X3.4 0,731 0,254 Valid 

X3.5 0,645 0,254 Valid 

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan variabel 

budaya organisasi menunjukkan hasil rhitung lebih besar daripada rtabel (0,254). 

Dengan demikian item pada variabel budaya organisasi dapat dikatakan valid 

dan dapat menjelaskan indikator yang digunakan dalam indikator budaya 

organisasi.  

d. Partisipasi Masyarakat 

Tabel 4.7 

Rekap Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

X4.1 0,729 0,254 Valid 

X4.2 0,761 0,254 Valid 

X4.3 0,674 0,254 Valid 

X4.4 0,648 0,254 Valid 

X4.5 0,745 0,254 Valid 

X4.6 0,771 0,254 Valid 

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan variabel 

partisipasi masyarakat menunjukkan hasil rhitung lebih besar daripada rtabel 

(0,254). Dengan demikian item pada variabel partisipasi masyarakat dapat 

dikatakan valid dan dapat menjelaskan indikator yang digunakan dalam 

indikator partisipasi masyarakat. 
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e. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Tabel 4.8 

Rekap Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Y.1 0,678 0,254 Valid 

Y.2 0,675 0,254 Valid 

Y.3 0,859 0,254 Valid 

Y.4 0,758 0,254 Valid 

Y.5 0,792 0,254 Valid 

 Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan variabel 

akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan hasil rhitung lebih besar 

daripada rtabel (0,254). Dengan demikian item pada variabel akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dapat dikatakan valid dan dapat menjelaskan indikator 

yang digunakan dalam indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan 

dalam variabel penelitian reliabel atau handal. Seluruh item pertanyaan di 

dalam variabel tersebut bisa dikatakan reliabel apabila nilai cronbach’s alpha 

(α) lebih besar dari 0,700 (Ghozali, 2016). 

 

Tabel 4.9 

Rekap Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai α Kriteria cronbach’s alpha Keterangan 

Sistem Keuangan 

Desa 

0,760 > 0,700 Reliabel 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

0,752 > 0,700 Reliabel 

Budaya Organisasi 0,775 > 0,700 Reliabel 

Partisipasi 

Masyarakat 

0,806 > 0,700 Reliabel 
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Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa 

0,794 > 0,700 Reliabel 

Sumber : data primer diolah, 2023 

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai (α)dari item pertanyaan variabel 

sistem keuangan desa adalah sebesar 0,760, nilai (α) dari variabel kompetensi 

sumber daya manusia adalah sebesar 0,752, nilai (α) dari variabel budaya 

organisasi adalah sebesar 0,775, nilai (α) dari variabel partisipasi masyarakat 

adalah sebesar 0,806, dan nilai (α) dari variabel akuntabilitas pengelolaan dana 

desa adalah sebesar 0,794. Nilai tersebut lebih besar dari kriteria cronbach’s 

alpha (0,700) sehingga item pertanyaan dari setiap variabel adalah reliabel dan 

dapat digunakan sebagai instrument penelitian.  

 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

penelitian, variabel independent dan variabel dependennya terdistribusi dengan 

normal. Untuk melakukan uji normalitas maka digunakan uji Kolmogorov 

Smirnov (K-S). Model regresi bisa dikatakan terdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016).  
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,33412172 

Most Extreme Differences Absolute ,101 

Positive ,053 

Negative -,101 

Test Statistic ,101 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig (2-

tailed) adalah 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan 

sampel dapat digunakan.  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam modal 

regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Terjadi atau tidaknya 

multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation 

factor (VIF). Suatu model regresi bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas 

apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 

(Ghozali, 2016).  
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Tabel 4.11 

Rekap Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Sistem Keuangan 

Desa 

0,703 1,423 Tidak terjadi multikolinearitas 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

0,428 2,335 Tidak terjadi multikolinearitas 

Budaya Organisasi 0,380 2,634 Tidak terjadi multikolinearitas 

Partisipasi 

Masyarakat 

0,612 1,634 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : data primer diolah, 2023 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap variabel 

memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi 

multikolinearitas.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance. Suatu model regresi dikatakan 

tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih 

dari 0,05 (Ghozali, 2016).  

Tabel 4.12 

Rekap Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Sistem Keuangan Desa 0,283 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

0,224 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Budaya Organisasi 0,923 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Partisipasi Masyarakat 0,960 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : data primer diolah, 2023 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel 

memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas 
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4.2.4 Uji Ketepatan Model 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih kecil 

dati 0,05 dan Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka dapat diartikan bahwa variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).  

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70,920 4 17,730 9,286 ,000b 

Residual 105,013 55 1,909   

Total 175,933 59    

a. Dependent Variable: TOTALYY 

b. Predictors: (Constant), TOTALYX4, TOTALYX1, TOTALYX2, TOTALYX3 

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Berdasarkan tabel hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai Fhitung model 

regresi tersebut adalah sebesar 9,286 dan menunjukan hasil lebih besar dari 

Ftabel (2,754). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 

tersebut variabel independen memengaruhi variabel dependen.  

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu 

model dapat menerangkan pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai Adjusted R-square 

pada tabel Model Summary. Nilai koefisien determinasi berkisar 0 sampai 
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dengan 1, semakin nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka semakin 

bersar kemampuan variabel independent dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

 

Tabel  4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,635a ,403 ,360 1,382 

a. Predictors: (Constant), TOTALYX4, TOTALYX1, TOTALYX3, TOTALYX2 

b. Dependent Variable: TOTALYY 

 Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai Adjusted 

R-square adalah sebesar 0,360. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan 

variabel independent mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah sebesar 36%, sedangakan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel 

lain selain variabel independent dalam penelitian ini 

 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuaan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Persamaan analisis 

regresi berganda disusun berdasarkan tabel coefficient, dimana tabel tersebut 

menunjukkan nilai dari variabel independent yang mempengaruhi variabel 

dependen. 
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Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,706 2,317  5,051 ,000 

TOTALYX1 ,468 ,087 ,665 5,353 ,000 

TOTALYX2 ,341 ,146 ,371 2,330 ,023 

TOTALYX3 -,210 ,138 -,257 -1,519 ,134 

TOTALYX4 -,103 ,063 -,218 -1,637 ,107 

a. Dependent Variable: TOTALYY 

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Persamaan analisis regresi berganda berdasarkan tabel coefficients di 

atas adalah sebagai berikut: 

Y = 11,706 + 0,468 X1 + 0,341 X2 - 0,210 X3 - 0,103 X4 + e 

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Konstanta bernilai positif yaitu 11,706 dapat diartikan bahwa apabila 

variabel independent sama dengan nol (0) maka akuntabilitas 

pengelolaan dana desa mengalami peningkatan senilai 11,706.  

2. Nilai koefisien sistem keuangan desa yaitu sebesar 0,468 dapat 

diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan sebanyak satu satuan pada 

variabel sistem keuangan desa, maka akan terjadi peningkatan pada 

variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,468.  

3. Nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia yaitu sebesar 0,341 

dapat diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan sebanyak satu satuan 

pada variabel kompetensi sumber daya manusia, maka akan terjadi 
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peningkatan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 

0,341.  

4. Nilai koefisien budaya organisasi yaitu sebesar -0,210 dapat diartikan 

bahwa ketika terjadi peningkatan sebanyak satu satuan pada variabel 

budaya organisasi, maka akan terjadi penurunan pada variabel 

akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar -0,210.  

5. Nilai koefisien partisipasi masyarakat yaitu sebesar -0,103 dapat 

diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan sebanyak satu satuan pada 

variabel partisipasi masyarakat, maka akan terjadi penurunan pada 

variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar -0,103.  

 

4.2.6 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji hipotesis atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis 

menunjukkkan terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan 

variabel independent. Apabila nilai signifikan lebih rendah dari 0,05 dan Thitung  

lebih besar daripada Ttabel maka dapat dikatakan bahwa variabel independent 

berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesisi diterima (Ghozali, 

2016).  

Tabel 4.16 

Rekap Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Hipotesis Pernyataan  Nilai thitung Signifikan Keterangan 

H1 Sistem Keuangan 

Desa berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa 

5,353 0,000 H0 ditolak 

H1 diterima 
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H2 Kompetensi sumber 

daya manusia 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa 

2,330 0,023 H0 ditolak 

H1 diterima 

H3 Budaya organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa 

-1,519 0,134 H0 diterima 

H1 ditolak 

H4 Partisipasi 

masyarakat 

berpengaruh positif 

terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa 

-1,637 0,107 H0 diterima 

H1 ditolak 

Sumber : data primer diolah, 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa : 

1. Nilai signifikan sistem keuangan desa adalah sebesar 0,000, nilai ini lebih 

kecil dari 0,05. Nilai thitung variabel sistem keuangan desa adalah sebesar 

5,353 lebih besar dari ttabel (2,000). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.  

2. Nilai signifikan kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 0,023, 

nilai ini lebih kecil dari 0,05. Nilai thitung variabel kompetensi sumber daya 

manusia adalah sebesar 2,330 lebih besar dari ttabel (2,000). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. 



67 
 

 
 

3. Nilai signifikan budaya organisasi adalah sebesar 0,134, nilai ini lebih kecil 

dari 0,05. Nilai thitung variabel budaya organisasi adalah sebesar -15119 

lebih besar dari ttabel (2,000). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. 

4. Nilai signifikan partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,107, nilai ini lebih 

besar dari 0,05. Nilai thitung variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar -

1,637 lebih kecil dari ttabel (2,000). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data  

4.3.1 Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa 

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 

variabel sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,000 

lebih kecil dari 0,05. Sedangkan jika dilihat nilai t hitung senilai 5,353 lebih 

besar dari t tabel 2,000. Jika thitung > ttabel maka H1 diterima. 

Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 75% 

responden setuju bahwa sistem keuangan desa dapat mengurangi terjadinya 

kecurangan, dapat meningkatkan keterbukaan laporan keuangan, dapat 

mempermudah aparatur, mempermudah dalam penyampaian informasi 
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mengenai laporan keuangan desa, dapat meningkatkan ketaatan laporan 

keuangan desa, dan adapat menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dengan 

adanya sistem keuangan desa yang baik dan bagus berdampak pada 

meningkatnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah desa. Para apartur desa di Kecamatan Mojolaban dalam 

penyusunan laporan keuangannya menggunakan aplikasi sistem keuangan 

desa.  

Berdasarkan hasil penelitian aparatur desa di Kecamatan Mojolaban 

sejalan dengan agensi teori bahwa pemerintah desa dalam 

pertanggungjawabannya kepada masyarakat yang harus dilakukan dengan baik 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Desa Se-Kecamatan Mojolaban sudah 

menerapakan sistem keuangan desa dengan baik penyusunan laporan 

pertanggungjawaban memuat informasi yang akurat dan disusun sesuai dengan 

prosedur yang sesuai salah satunya dengan keterbukaan laporan keuangan 

ditunjukkan dengan papan informasi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh  Dewi & 

Julianto, (2020) dan Kusuma & Ardhiarisca (2022) bahwa sistem keuangan 

desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Suatu 

informasi yang disajikan membutuhkan sistem dalam penyusunannya. 

Penerapan sistem keuangan desa yang baik diperlukan agar menghasilkan 

laporan keuangan yang baik, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat 

diandalakan.  
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4.3.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 

variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

yaitu 0,023 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan jika dilihat nilai t hitung senilai 

2,330 lebih besar dari t tabel 2,000. Jika thitung > ttabel maka H1 diterima. 

Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 66,7% 

responden setuju bahwa pengetahuan yang cukup dapat menunjang 

pengelolaan dana desa, apparat dapat meningkatkan pengetahuannya dengan 

pelatihan, kemampuan dalam mengelola keuangan desa harus dimiliki oleh 

setiap apparat, dan dalam melaksanakan pekerjaan aparat saling membantu 

satu sama lain. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang baik 

dan bagus yang dimiliki pemerintah desa dapat berdampak pada meningkatnya 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan 

oleh pemerintah desa. Para aparatur desa di Kecamatan Mojolaban 

mendapatkan dukungan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan 

pengetahuannya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi bahwa 

sumber daya manusia harus memiliki kemampuan melakukan pengelolaan 

dana desa dan mempertanggungjawabkan dana desa. Dengan adanya sumber 

daya manusia yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat 

meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Sarah et al., 

(2020), Saputra et al. (2021), Sapartiningsih et al. (2018), Atiningsih & 

Ningtyas, (2019), dan Purbasari & Yuniarta, (2020) bahwa kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Dengan adanya kompetensi yang baik dapat meningkatkan aparatur desa 

dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan 

baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. 

Sesuai dengan jawaban responden bahwa aparatur  Desa di Kecamatan 

Mojolaban meskipun bukan dari latar belakang pendidikan akuntansi tetapi 

aparatur desa mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

pengetahuannya terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dengan 

adanya pengalaman kerja yang cukup lama sebesar 81,7% aparatur desa 

bekerja lebih dari 2 tahun sehingga aparatur mampu menghasilkan laporan 

pertanggungjawaban laporan keuangan yang baik. 

 

4.3.3 Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa 

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 

variabel budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,134 

lebih kecil dari 0,05. Sedangkan jika dilihat nilai t hitung senilai -1,519 lebih 

besar dari t tabel 2,000. Jika thitung <  ttabel maka H1 ditolak.  
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Selain itu, penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori agensi bahwa 

menjalankan kinerjanya harus memiliki budaya organisasi yang baik karena 

baiknya budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya 

pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dengan semakin positif  budaya 

organisasi yang tercipta maka akan menciptakan dan mendorong organisasi 

menjadi lebih baik sehingga berdampak pada kinerja pemerintah (Purbasari & 

Yuniarta, 2020).  

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Wijaya, (2018) bahwa budaya 

organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Kebiasaan dalam organisasi yang kurang baik berdampak kurang baik juga 

pada tujuan organisasi. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Purbasari 

& Yuniarta, (2020) bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan menyatakan bahwa adanya 

budaya organisasi dari pemerintah desa baik maka akan meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Sesuai dengan jawaban responden bahwa sebesar 5% Desa di 

Kecamatan Mojolaban memberikan tanggapan bahwa tidak setuju dalam 

melaksanakan pekerjaan di desa diberikan seluas-luaskan nya untuk berinisiatif 

mengkaji dan menyelesaikan sendiri pekerjaan sesuai pandangan apartur desa. 

Oleh karena itu, budaya organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Desa Se-Kecamatan Mojolaban.  
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4.3.4 Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa 

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 

variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,107 

lebih besar dari 0,05. Sedangkan jika dilihat nilai t hitung senilai -1,637 lebih 

kecil  dari t tabel 2,000. Jika thitung <  ttabel maka H1 ditolak. 

Selain itu, dengan adanya partipasi masyarakat dan tidak terlibatnya 

partisipasi masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah desa tetap dilakukan. Oleh karena itu, dengan terlibatnya 

masyarakat atau tidak terlibatnya masyarakat tidak mempengaruhi 

akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.  

Selanjutnya, penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori agensi bahwa 

aparatur yang diberi tugas dan tanggungjawab harus memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang akuntabel sesuai dengan 

aturan sehingga dengan terlibatnya masyarakat dalam memantau dan menilai 

pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pada desa di 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adanya partisipasi masyarakat 

dan tidak adanya partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Indraswari & 

Rahayu, (2021) dan Aprilya & Fitria, (2020) partisipasi masyarakat tidak 
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berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan 

menyatakan bahwa dengan adanya aparatur desa sendiri tidak berinteraksi 

dengan masyarakat secara penuh menyebabkan partisipasi masyarakat kurang 

produktif dalam hal pencarian informasi tentang pengelolan dana desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan 

desa, kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan partisipasi 

masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh hasil sebagai berikut:  

1. Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa.  

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

3. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa.  

4. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan peneliti selanjutnya agar dapat mendapatkan hasil yang 

lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan 

secara tertulis dan dengan bentuk instrument kuesioner mungkin 
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mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden belum tentu 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

2. Hasil koefisien determinasi sebesar 36%, artinya diketahui terdapat  

64% di pengaruhi oleh faktor yang lainnya.  

 

5.3 Saran Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas sampel penelitian agar 

hasil penelitian bisa di generalisir. 

2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel 

independen lain seperti norma objektif dan pertimnangsn etis. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan sumber informasi 

dari wawancara untuk mengetahui kondisi pasti di lingkungan objek 

penelitian.  
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Lampiran 1 

Jadwal Penelitian  
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  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul 

Proposal 

   X         

2. Penyusunan 

Proposal 

 X X X X X X X X X   

3. Konsultasi        X   X X 

4. Revisi Proposal        X X X X X 

5. Seminar Proposal             

6. Pengumpulan Data             

7. Analisis Data             

8. Penulisan Akhir 

Skripsi 

            

9. Munaqosah             

10. Revisi Skripsi             

 

 

No. Kegiatan November Desember  Januari 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul 

Proposal 

X X           

2. Penyusunan Proposal  X X X X X X X X    

3. Konsultasi  X X  X    X X   

4. Revisi Proposal     X X X X     

5. Seminar Proposal             

6. Pengumpulan Data             

7. Analisis Data             

8. Penulisan Akhir 

Skripsi 

            

9. Munaqosah             

10. Revisi Skripsi             
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No. Kegiatan Februari Maret  April 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul 

Proposal 

            

2. Penyusunan Proposal             

3. Konsultasi   X X    X     

4. Revisi Proposal             

5. Seminar Proposal  X           

6. Pengumpulan Data    X X X X      

7. Analisis Data       X X     

8. Penulisan Akhir 

Skripsi 

   X X X X X X    

9. Munaqosah             

10. Revisi Skripsi             

 

No. Kegiatan Mei Juni Juli 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul 

Proposal 

            

2. Penyusunan Proposal             

3. Konsultasi             

4. Revisi Proposal             

5. Seminar Proposal             

6. Pengumpulan Data             

7. Analisis Data             

8. Penulisan Akhir 

Skripsi 

            

9. Munaqosah X            

10. Revisi Skripsi X X           
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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : a.) Laki-laki  b.) Perempuan 

Masa Kerja :  a.) > 6 bulan  b.) > 2 tahun 

Asal Desa : 

Jabatan :  a.) Kepala Desa   b.) Sekretaris Desa   

    c.) Kaur Keuangan  d.) Masyarakat/BPD 

 

PENUNJUK PENGISIAN 

 

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah 

disediakan yang menurut anda benar. 

2. Anda cukup memberi tanda silang (X) atau tanda centang (√) pada jawaban 

yang paling sesuai menurut anda. 

3. Mohon periksa kembali semua jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak ada 

pertanyaan yang terlewat. 

4. Keterangan untuk menjawab Bagian 1-5  

a.  SS : Sangat Setuju 

b. S  : Setuju  

c. N : Netral 
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d. TS : Tidak Setuju 

e. STS : Sangat Tidak Setuju 

Bagian 1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Kejujuran dan keterbukaan 

pemerintah desa dalam 

mengungkapkan kondisi dan 

peristiwa dalam laporan keuangan 

ditunjukkan melalui papan 

informasi/spanduk/baliho. 

     

2. Laporan pertanggungjawaban 

disusun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

     

3. Laporan pertanggungjawaban 

dihasilkan melalui prosedur yang 

sesuai 

     

4. Penyusunan laporan 

pertanggungjawaban memuat 

informasi yang akurat dan terpercaya 

     

5. Pemerintah desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban secara 

tepat waktu 

     

 

Bagian 2 Sistem Keuangan Desa  

No. Pertanyaan STS TS NS S SS 

1. Sistem keuangan desa dapat 

mengurangi terjadinya kecurangan 

pada laporan keuangan desa 

     

2. Sistem keuangan desa dapat 

meningkatkan keterbukaan dalam 

laporan keuangan desa 

     

3. Sistem keuangan desa dapat 

memudahkan aparatur desa dalam 

proses pengklasifikasian setiap 

transaksi dibanding menggunakan 

sistem manual 

     

4.  Sistem keuangan desa selalu dapat 

mempermudah dalam penyampaian 

informasi mengenai laporan 

keuangan desa, laporan realisasi 
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anggaran dana desa, neraca dan lain 

sebagainya dalam website resmi 

5. Sistem keuangan desa dapat 

meningkatkan ketaatan terhadap 

belanja desa berdasarkan sumber 

dana 

     

6. Sistem keuangan desa dapat 

menyajikan laporan keuangan desa 

dengan secara wajar yaitu sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2005 yang berlaku 

     

 

Bagian 3 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Pengetahuan yang cukup dapat 

menunjang pengelolaan keuangan 

desa yang lebih baik. 

     

2. Aparat desa dapat meningkatkan 

pengetahuannya dengan pelatihan-

pelatihan teknis terkait dengan 

pengelolaan keuangan. 

     

3. Kemampuan dalam mengelolaan 

keuangan des harus dimiliki oleh 

setiap aparat desa. 

     

4. Dalam melaksanakan pekerjaan, 

apparat saling membantu satu sama 

lain 

     

 

Bagian 4 Budaya Organisasi 

No. Pertanyaan STS TS NS S SS 

1. Dalam melaksanakan pekerjaan di 

Desa, Bapak/Ibu diberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk 

berinisiatif mengkaji dan 

menyelesaikan sendiri pekerjaan 

sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu 

dan peraturan yang berlaku 

     

2. Bapak/Ibu secara berkala diberikan 

pengarahan terkait pencapaian target 

sesuai dengan visi dan misi 

organisasi 
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3. Bapak/Ibu didukung oleh pimpinan 

untuk melanjutkan 

Pendidikan/pelatihan 

     

4. Komunikasi Bapak/Ibu dengan 

atasan tidak dibatasi dengan oleh 

hierarki kewenangan yang formal 

     

5. Bapak/Ibu selalu melaksanakan 

pekerjaan dengan tulus dan ikhlas 

     

 

Bagian 5 Partisipasi Masyarakat 

No. Pertanyaan STS TS NS S SS 

1. Masyarakat terlibat langsung dalam 

pengambilan keputusan penyusunan 

program-program penggunaan dana 

desa 

     

2. Masyarakat mengusulkan rencana 

Anggaran alternatif untuk BPD 

terhadap rancangan anggaran desa 

untuk diajukan kepada pemerintah 

daerah 

     

3. Masyarakat terlibat aktif Rpat 

Paripurna pembahasan dan 

penetapan anggaran desa 

     

4. Masyarakat terlibat secara aktif 

dalam mengawasi dan melaporkan 

pelaksanaan anggaran dana desa 

     

5. Masyarakat secara aktif memberikan 

penilaian terhadap pelaksanaan 

anggaran 

     

6. Masyarakat memberikan 

penghargaan terhadap keberhasilan 

pemerintah desa dalam pengelolaan 

anggaran dana desa 
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Lampiran 3 

Rekap Kuesioner  

 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Masa Kerja  Jabatan  Asal Desa 

1 Y Perempuan > 2 tahun Kaur Keuangan Desa Demakan 

2 M Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Demakan 

3 H Laki-Laki > 2 tahun Kepala Desa Desa Demakan 

4 Y Laki-Laki > 6 bulan Masyarakat/BPD Desa Demakan 

5 S Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD Desa Gadingan 

6 K Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Gadingan 

7 D Laki-Laki > 2 tahun Kepala Desa Desa Gadingan 

8 S Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Gadingan 

9 S Laki-Laki > 2 tahun BPD/Masyarakat Desa Kragilan 

10 W Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa 
Desa 

Tegalmade 

11 B Laki-Laki > 6 bulan Sekretaris desa 
Desa 

Tegalmade 

12 F Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan 
Desa 

Tegalmade 

13 S Laki-Laki > 6 bulan Masyarakat/BPD 
Desa 

Tegalmade 

14 Y Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Plumbon 

15 S Perempuan > 6 bulan Kaur keuangan Desa Plumbon 

16 S Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Plumbon 

17 S Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD Desa Plumbon 

18 W Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Dukuh 

19 G Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Dukuh 

20 S Laki-Laki > 6 bulan Kaur keuangan Desa Dukuh 

21 S Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD Desa Dukuh 

22 S Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Palur 

23 S Laki-Laki > 6 bulan Sekretaris desa Desa Palur 

24 S Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Palur 

25 S Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD Desa Palur 

26 A Laki-Laki > 2 tahun  Seketaris desa Desa Kragilan 

27 S Laki-Laki > 2 tahun Kaur keuangan Desa Kragrilan 

28 E Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Wirun 

29 S Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Kragilan 

30 H Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Wirun 

31 B Laki-Laki > 2 tahun Kaur keuangan Desa Wirun 
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32 S Laki-Laki > 2 tahun  Masyarakat/BPD Desa Wirun 

33 S Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Cangkol 

34 R Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Cangkol 

35 U Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Cangkol 

36 S Laki-Laki > 6 bulan  Masyarakat/BPD Desa Cangkol 

37 P Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Triyagan 

38 S Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Triyagan 

39 R Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Triyagan 

40 S Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD Desa Triyagan 

41 S Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Laban 

42 H Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Laban 

43 S Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Laban 

44 S Laki-Laki > 6 bulan Masyarakat/BPD Desa Laban 

45 B Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Sapen 

46 S Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Sapen 

47 S Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Sapen 

48 S Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD Desa Sapen 

49 J Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa 
Desa 

Bekonang 

50 I Laki-Laki > 6 bulan Sekretaris desa 
Desa 

Bekonang 

51 E Perempuan > 6 bulan Kaur keuangan 
Desa 

Bekonang 

52 M Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD 
Desa 

Bekonang 

53 S Laki-Laki > 6 bulan Kepala desa Desa Joho 

54 A Laki-Laki > 2 tahun Sekretaris desa Desa Joho 

55 H Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Joho 

56 S Laki-Laki > 2 tahun Masyarakat/BPD Desa Joho 

57 I Laki-Laki  > 6 bulan Sekretaris desa Desa Klumprit 

58 D Perempuan > 2 tahun Kaur keuangan Desa Klumprit 

59 H Laki-Laki > 2 tahun Kepala desa Desa Klumprit 

60 S Laki-Laki > 6 tahun Masyarakat/BPD Desa Klumprit 

 

 

No Sistem Keuangan Desa 

X1.1 X1. 2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 TOTALX1 

1 5 5 5 5 4 4 28 

2 5 5 5 5 5 5 30 

3 5 5 5 5 5 5 30 
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4 4 4 4 4 4 4 24 

5 5 5 5 5 5 5 30 

6 4 4 5 4 5 5 27 

7 5 5 5 5 5 5 30 

8 5 5 5 5 5 5 30 

9 4 4 5 5 5 5 28 

10 5 5 5 5 5 5 30 

11 4 4 4 4 4 4 24 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 4 4 4 4 4 4 24 

14 5 5 5 5 5 5 30 

15 4 4 4 4 4 4 24 

16 4 5 5 4 4 4 26 

17 3 3 5 5 5 5 26 

18 5 5 5 5 5 5 30 

19 5 5 5 5 5 5 30 

20 5 5 5 5 5 5 30 

21 5 5 5 5 5 5 30 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 4 4 5 5 5 4 27 

24 5 4 4 4 4 4 25 

25 4 4 5 4 3 4 24 

26 5 5 4 4 4 4 26 

27 5 4 4 5 4 4 26 

28 5 5 5 5 5 5 30 

29 5 5 5 5 5 5 30 

30 5 5 5 5 5 5 30 

31 5 5 5 5 5 5 30 

32 5 4 5 5 5 5 29 

33 5 4 5 5 4 5 28 

34 5 5 5 5 5 5 30 

35 1 4 4 5 4 4 22 

36 5 5 5 5 5 5 30 

37 4 5 4 5 5 5 28 

38 5 4 5 4 4 4 26 

39 4 4 4 4 4 4 24 

40 4 4 5 4 4 4 25 

41 5 5 5 5 5 5 30 

42 5 5 4 4 4 4 26 
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43 4 5 5 4 4 5 27 

44 5 5 4 4 4 4 26 

45 5 5 4 5 5 5 29 

46 4 4 4 4 4 4 24 

47 5 5 5 5 5 5 30 

48 5 5 5 5 5 5 30 

49 4 4 4 5 5 5 27 

50 4 4 4 5 5 5 27 

51 4 4 4 4 5 4 25 

52 4 5 5 5 4 5 28 

53 4 5 5 5 5 5 29 

54 5 5 4 4 4 4 26 

55 5 4 5 5 4 4 27 

56 1 5 5 1 5 5 22 

57 4 4 5 4 4 3 24 

58 5 5 5 4 4 4 27 

59 5 5 5 5 5 5 30 

60 4 4 5 4 4 4 25 

 

No Kompetensi Sumber Daya Manusia 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTALX2 

1 5 4 4 4 17 

2 5 4 4 4 17 

3 5 4 4 4 17 

4 4 4 4 4 16 

5 3 4 2 3 12 

6 5 5 3 5 18 

7 4 5 4 2 15 

8 3 4 2 3 12 

9 4 4 4 4 16 

10 4 5 4 5 18 

11 4 4 4 4 16 

12 4 5 4 5 18 

13 5 5 4 5 19 

14 5 5 5 4 19 

15 4 4 4 4 16 

16 5 5 5 3 18 

17 4 4 4 3 15 

18 5 5 5 5 20 
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19 5 5 5 5 20 

20 5 5 5 5 20 

21 5 5 5 5 20 

22 5 5 5 5 20 

23 5 5 4 5 19 

24 4 4 3 5 16 

25 4 4 4 4 16 

26 4 4 4 4 16 

27 4 5 5 5 19 

28 5 5 4 5 19 

29 5 5 4 5 19 

30 5 5 4 5 19 

31 5 5 4 5 19 

32 5 5 4 5 19 

33 5 5 3 5 18 

34 5 5 5 5 20 

35 4 4 4 4 16 

36 5 5 5 5 20 

37 4 4 4 5 17 

38 4 5 4 5 18 

39 4 4 4 4 16 

40 5 5 4 4 18 

41 5 5 5 5 20 

42 4 4 5 4 17 

43 4 5 4 5 18 

44 4 4 4 4 16 

45 5 5 5 5 20 

46 4 4 4 4 16 

47 5 5 5 5 20 

48 5 5 4 4 18 

49 5 5 4 5 19 

50 5 5 4 5 19 

51 5 4 4 5 18 

52 5 4 5 5 19 

53 5 5 5 5 20 

54 5 5 5 4 19 

55 5 5 5 5 20 

56 5 5 4 4 18 

57 4 4 3 5 16 
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58 5 4 4 4 17 

59 5 5 5 5 20 

60 4 5 4 4 17 

 

No Budaya Organisasi 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTALX3 

1 5 5 4 4 4 22 

2 5 5 4 4 5 23 

3 5 5 4 4 5 23 

4 5 4 4 4 5 22 

5 3 4 3 3 4 17 

6 4 3 5 4 5 21 

7 4 4 4 4 5 21 

8 2 4 3 3 5 17 

9 4 4 4 4 5 21 

10 4 4 4 4 4 20 

11 4 4 4 4 4 20 

12 4 4 4 4 4 20 

13 3 4 4 4 5 20 

14 5 4 5 4 5 23 

15 4 4 4 4 5 21 

16 4 5 5 4 4 22 

17 4 4 4 4 5 21 

18 5 5 5 5 5 25 

19 5 5 5 5 5 25 

20 5 5 5 5 5 25 

21 5 5 5 5 5 25 

22 5 5 5 5 5 25 

23 4 5 5 4 5 23 

24 2 5 5 4 5 21 

25 4 3 4 4 4 19 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 4 5 5 5 23 

28 5 5 5 4 5 24 

29 4 4 4 5 5 22 

30 5 5 5 4 5 24 

31 5 5 5 4 5 24 

32 5 5 5 4 5 24 

33 5 4 4 4 5 22 
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34 4 4 5 4 5 22 

35 4 4 4 4 4 20 

36 5 5 4 4 5 23 

37 4 4 4 4 5 21 

38 4 4 4 4 4 20 

39 2 4 4 4 4 18 

40 4 3 4 4 4 19 

41 5 5 5 5 5 25 

42 4 4 4 4 4 20 

43 5 4 4 4 5 22 

44 4 4 4 4 4 20 

45 4 4 4 4 4 20 

46 4 4 4 4 4 20 

47 5 5 5 5 5 25 

48 5 4 4 4 4 21 

49 4 4 4 5 5 22 

50 4 4 4 5 5 22 

51 4 4 4 4 4 20 

52 4 5 5 4 4 22 

53 5 5 5 5 5 25 

54 5 4 4 5 5 23 

55 4 4 4 4 4 20 

56 4 4 4 4 5 21 

57 3 4 4 3 4 18 

58 4 4 4 4 4 20 

59 5 5 5 5 5 25 

60 4 4 4 5 5 22 

 

No Partisipasi Masyarakat 

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 TOTALX4 

1 5 5 5 5 5 5 30 

2 5 5 5 4 4 4 27 

3 5 5 5 4 4 4 27 

4 4 4 4 4 4 4 24 

5 4 3 4 4 3 3 21 

6 5 4 4 4 4 2 23 

7 2 4 4 4 4 2 20 

8 3 3 4 4 4 4 22 

9 4 2 4 4 4 3 21 
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10 3 4 4 4 4 3 22 

11 3 3 3 3 3 3 18 

12 3 4 4 4 4 3 22 

13 3 4 4 4 4 3 22 

14 4 4 5 4 4 5 26 

15 4 2 4 4 4 4 22 

16 5 2 5 5 4 5 26 

17 4 2 4 3 3 3 19 

18 5 5 5 5 5 5 30 

19 5 5 5 5 5 5 30 

20 5 5 5 5 5 5 30 

21 5 5 5 5 5 5 30 

22 2 2 2 4 4 4 18 

23 4 4 4 4 4 4 24 

24 4 3 3 3 3 3 19 

25 4 4 4 4 3 3 22 

26 3 3 4 3 3 4 20 

27 2 2 4 4 4 5 21 

28 3 2 5 5 5 3 23 

29 5 5 5 5 5 5 30 

30 3 2 5 5 5 3 23 

31 3 2 5 5 5 3 23 

32 3 2 5 5 5 3 23 

33 3 4 4 5 4 3 23 

34 5 5 5 5 4 4 28 

35 4 4 5 3 4 3 23 

36 4 3 5 4 4 4 24 

37 3 2 4 3 4 4 20 

38 5 3 5 4 4 4 25 

39 2 2 4 4 2 2 16 

40 4 3 5 5 4 4 25 

41 5 5 5 5 5 5 30 

42 5 2 4 4 4 3 22 

43 4 4 4 4 5 5 26 

44 4 2 5 4 4 3 22 

45 4 2 5 5 3 2 21 

46 4 2 4 4 4 4 22 

47 5 5 5 5 5 5 30 

48 4 4 5 5 4 5 27 
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49 4 5 4 5 5 5 28 

50 4 5 4 5 5 5 28 

51 4 4 4 4 4 4 24 

52 4 5 5 4 5 5 28 

53 5 5 5 5 5 5 30 

54 4 4 4 3 3 3 21 

55 4 4 5 5 4 4 26 

56 4 4 4 4 4 4 24 

57 4 2 4 3 4 3 20 

58 4 4 4 4 4 3 23 

59 5 4 5 4 4 4 26 

60 3 3 3 5 4 3 21 

 

No Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 TOTALY 

1 5 5 4 4 3 21 

2 4 5 4 4 4 21 

3 5 5 4 4 3 21 

4 4 4 4 4 3 19 

5 5 5 5 5 5 25 

6 5 5 5 5 5 25 

7 5 5 5 5 5 25 

8 5 5 5 5 5 25 

9 5 5 5 5 5 25 

10 5 5 5 5 5 25 

11 5 5 5 5 5 25 

12 5 5 5 5 5 25 

13 5 5 4 5 4 23 

14 5 5 5 5 4 24 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 5 4 5 4 23 

17 5 5 5 5 5 25 

18 5 5 5 5 5 25 

19 5 5 5 5 5 25 

20 5 5 5 5 5 25 

21 5 5 5 5 5 25 

22 5 5 5 5 5 25 

23 5 5 5 5 5 25 

24 4 5 5 5 4 23 
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25 4 4 4 4 3 19 

26 5 5 5 5 5 25 

27 4 5 4 5 4 22 

28 5 5 5 5 4 24 

29 5 5 5 5 5 25 

30 5 5 5 5 4 24 

31 5 5 5 5 4 24 

32 5 5 5 5 4 24 

33 5 5 5 4 5 24 

34 5 5 5 5 5 25 

35 5 5 4 5 4 23 

36 5 5 5 5 5 25 

37 5 5 5 5 5 25 

38 5 5 4 4 4 22 

39 5 5 5 4 4 23 

40 5 5 4 4 4 22 

41 5 5 5 5 5 25 

42 4 5 4 5 4 22 

43 5 5 5 5 5 25 

44 5 4 4 4 4 21 

45 5 5 5 5 5 25 

46 4 4 4 4 4 20 

47 5 5 5 5 5 25 

48 5 5 5 5 5 25 

49 5 5 5 5 5 25 

50 5 5 5 5 5 25 

51 4 5 4 4 5 22 

52 4 5 5 5 4 23 

53 5 5 5 5 5 25 

54 5 5 4 3 5 22 

55 5 5 5 5 5 25 

56 4 5 4 4 5 22 

57 5 5 5 4 4 23 

58 5 5 5 5 4 24 

59 5 5 5 5 5 25 

60 5 5 4 4 5 23 
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Lampiran 4 

Hasil Pengujian 

 

Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

X1 60 22 30 27,50 2,453 

X2 60 12 20 17,83 1,879 

X3 60 17 25 21,68 2,111 

X4 60 16 30 24,02 3,648 

Y 60 19 25 23,63 1,727 

Valid N (listwise) 60     

 

Uji Validitas 

Variabel Sistem Keuangan Desa 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 TOTALX1 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,425** ,207 ,518** ,174 ,195 ,692** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,113 ,000 ,183 ,135 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.2 Pearson Correlation ,425** 1 ,311* ,171 ,370** ,457** ,645** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,015 ,192 ,004 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.3 Pearson Correlation ,207 ,311* 1 ,246 ,358** ,450** ,568** 

Sig. (2-tailed) ,113 ,015  ,058 ,005 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.4 Pearson Correlation ,518** ,171 ,246 1 ,435** ,456** ,726** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,192 ,058  ,001 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.5 Pearson Correlation ,174 ,370** ,358** ,435** 1 ,790** ,714** 

Sig. (2-tailed) ,183 ,004 ,005 ,001  ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X1.6 Pearson Correlation ,195 ,457** ,450** ,456** ,790** 1 ,762** 

Sig. (2-tailed) ,135 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

TOTALX1 Pearson Correlation ,692** ,645** ,568** ,726** ,714** ,762** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
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N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTALX2 

X2.1 Pearson Correlation 1 ,554** ,548** ,478** ,827** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 

X2.2 Pearson Correlation ,554** 1 ,405** ,431** ,739** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,001 ,000 

N 60 60 60 60 60 

X2.3 Pearson Correlation ,548** ,405** 1 ,306* ,757** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,017 ,000 

N 60 60 60 60 60 

X2.4 Pearson Correlation ,478** ,431** ,306* 1 ,743** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,017  ,000 

N 60 60 60 60 60 

TOTALX2 Pearson Correlation ,827** ,739** ,757** ,743** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Variabel Budaya Organisasi  

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTALX3 

X3.1 Pearson Correlation 1 ,425** ,435** ,481** ,324* ,779** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,001 ,000 ,011 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.2 Pearson Correlation ,425** 1 ,580** ,317* ,348** ,725** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,014 ,006 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.3 Pearson Correlation ,435** ,580** 1 ,504** ,388** ,778** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,002 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.4 Pearson Correlation ,481** ,317* ,504** 1 ,434** ,731** 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,000  ,001 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.5 Pearson Correlation ,324* ,348** ,388** ,434** 1 ,645** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,006 ,002 ,001  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

TOTALX3 Pearson Correlation ,779** ,725** ,778** ,731** ,645** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Variabel Partisipasi Masyarakat 

Correlations 

 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 TOTALX4 

X4.1 Pearson Correlation 1 ,518** ,536** ,255* ,319* ,457** ,729** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,049 ,013 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X4.2 Pearson Correlation ,518** 1 ,302* ,302* ,408** ,508** ,761** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,019 ,019 ,001 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X4.3 Pearson Correlation ,536** ,302* 1 ,496** ,453** ,343** ,674** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,019  ,000 ,000 ,007 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X4.4 Pearson Correlation ,255* ,302* ,496** 1 ,622** ,373** ,648** 

Sig. (2-tailed) ,049 ,019 ,000  ,000 ,003 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X4.5 Pearson Correlation ,319* ,408** ,453** ,622** 1 ,587** ,745** 

Sig. (2-tailed) ,013 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

X4.6 Pearson Correlation ,457** ,508** ,343** ,373** ,587** 1 ,771** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,007 ,003 ,000  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

TOTALX

4 

Pearson Correlation ,729** ,761** ,674** ,648** ,745** ,771** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 TOTALY 

Y.1 Pearson Correlation 1 ,481** ,511** ,323* ,396** ,678** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,012 ,002 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

Y.2 Pearson Correlation ,481** 1 ,443** ,428** ,447** ,675** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

Y.3 Pearson Correlation ,511** ,443** 1 ,675** ,568** ,859** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

Y.4 Pearson Correlation ,323* ,428** ,675** 1 ,399** ,758** 

Sig. (2-tailed) ,012 ,001 ,000  ,002 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

Y.5 Pearson Correlation ,396** ,447** ,568** ,399** 1 ,792** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,002  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

TOTA

LY 

Pearson Correlation ,678** ,675** ,859** ,758** ,792** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Uji Reliabilitas  

 

Variabel Sistem Keuangan Desa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,760 6 

 

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,752 4 
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Variabel Budaya Organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,775 5 

 

Variabel Partisipasi Masyarakat 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,806 6 

 

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,794 5 

 

Uji Normalitas 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,33412172 

Most Extreme Differences Absolute ,101 

Positive ,053 

Negative -,101 

Test Statistic ,101 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 11,706 2,317  5,051 ,000   
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Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,049 ,652  3,144 ,003 

TOTALYX1 -,027 ,025 -,165 -1,084 ,283 

TOTALYX2 -,051 ,041 -,240 -1,230 ,224 

TOTALYX3 ,004 ,039 ,020 ,097 ,923 

TOTALYX4 -,001 ,018 -,008 -,050 ,960 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 

 

Uji F 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70,920 4 17,730 9,286 ,000b 

Residual 105,013 55 1,909   

Total 175,933 59    

a. Dependent Variable: TOTALYY 

b. Predictors: (Constant), TOTALYX4, TOTALYX1, TOTALYX2, TOTALYX3 

 

Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,635a ,403 ,360 1,382 

a. Predictors: (Constant), TOTALYX4, TOTALYX1, TOTALYX3, TOTALYX2 

TOTALYX

1 

,468 ,087 ,665 5,353 ,000 ,703 1,423 

TOTALYX

2 

,341 ,146 ,371 2,330 ,023 ,428 2,335 

TOTALYX

3 

-,210 ,138 -,257 -1,519 ,134 ,380 2,634 

TOTALYX

4 

-,103 ,063 -,218 -1,637 ,107 ,612 1,634 

a. Dependent Variable: TOTALYY 
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b. Dependent Variable: TOTALYY 

 

Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,706 2,317  5,051 ,000 

TOTALYX1 ,468 ,087 ,665 5,353 ,000 

TOTALYX2 ,341 ,146 ,371 2,330 ,023 

TOTALYX3 -,210 ,138 -,257 -1,519 ,134 

TOTALYX4 -,103 ,063 -,218 -1,637 ,107 

a. Dependent Variable: TOTALYY 
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Lampiran 4 

Surat-surat 
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Lampiran 5  

Pendukung 
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Lampiran 6  
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