
B U P A T I K A P U A S H U L U 

P R O V I N S I K A L I M A N T A N B A R A T 

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 

NOMOR 39 TAHUN 2015 

TENTANG 

P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N B U P A T I NOMOR 23 TAHUN 2014 
TENTANG K E B I J A K A N AKUNTASI P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

KAPUAS H U L U 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : bahwa da lam rangka penyesuaian kebi jakan 
a k u n t a s i da lam h a l belanja dibayar d i m u k a dan 
penyis ihan dana bergulir, m a k a perlu 
membentuk Peraturan Bupa t i tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupa t i Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Kebi jakan Akuntans i 
Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darura t 
Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I I di Ka l imantan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1953 
Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1985 
tentang Pajak B u m i dan B a n g u n a n 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1985 Nomor 68 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
3312) sebagaiman telah d iubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 12 T a h u n 1985 tentang Pajak B u m i 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1994 Nomor 62 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
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Indonesia Nomor 3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 21 T a h u n 1997 
tentang B e a Perolehan Hak Atas T a n a h dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
T a h u n 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 21 T a h u n 1997 
tentang B e a Perolehan Hak Atas T a n a h dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 3988) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

6. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 
tentang Pemer iksaan Pengelolaan dan 
Tanggung J a w a b Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah 
(Lembaran Negera Republ ik Indonesia 
T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaima 
telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan P impinan dan Anggota Dewan 
Perwaki lan Rakyat Daerah (Lembaran 
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Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i 
yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 T a h u n 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Pera turan Pemerintah Nomor 24 
T a h u n 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan P impinan dan Keuangan 
P impinan dan Anggota Dewan Perwaki lan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2007 Nomor 47 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4712) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan B a d a n 
Layanan U m u m (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 T a h u n 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan B a d a n 
Layanan U m u m (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2012 Nomor 171 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5340) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 
2005 tentang D a n a Perimbangan (Lembaran 
Negara Republ ik Republ ik Indonesia Nomor 
4575) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 
2005 tentang S is tem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 T a h u n 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 
2005 tentang S is tem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5155) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 
2005 Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner ja 
Ins tans i Pemerintah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 25 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4614) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 
2010 tentang S tandar Akun tans i 
Pemer intahan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2010 Nomor 123. 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5165) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 T a h u n 
2011 tentang P in jaman Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5272) ; 

18. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 
T a h u n 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa 
ka l i terakhir dengan Peraturan Menteri 
Da lam Negeri Nomor 21 T a h u n 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hu lu 
Nomor 8 T a h u n 2011 tentang Pajak Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hu lu 
Nomor 10 T a h u n 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I TENTANG P E R U B A H A N 
ATAS P E R A T U R A N B U P A T I NOMOR 23 TAHUN 
2014 TENTANG K E B I J A K A N AKUNTASI 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U . 

Pasa l I 

Lampi ran Peraturan Bupa t i Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Kebi jakan 
Akun tas i Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u mengalami perubahan 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum da lam Lampi ran yang 
merupakan bagian t idak te rp isahkan dar i Peraturan Bupa t i in i . 
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LAMPIRAN 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 39 TAHUN 2015 
TENTANG 
P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N B U P A T I NOMOR 23 TAHUN 2014 
TENTANG K E B I J A K A N AKUNTAS I P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 
KAPUAS H U L U 

A. PENDAHULUAN. 

Kerangka konseptual keb i jakan a k u n t a n s i "Pemerintah Daerah" 

Kabupaten Kapuas H u l u dibangun atas dasar pola kerangka 

sebagai ber ikut. 

1. T u j u a n 

1.1. Kerangka konseptual in i m e r u m u s k a n konsep yang 

mendasar i penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u . 

T u j u a n n y a ada lah sebagai a c u a n bagi: 

a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi 

masa lah a k u n t a n s i yang belum diatur da lam 

kebi jakan akun tans i ; 

b. pemer iksa da lam member ikan pendapat mengenai 

apakah laporan keuangan d i s u s u n sesuai dengan 

kebi jakan a k u n t a n s i pemerintahan; dan 

c. para pengguna laporan keuangan da lam menafs i rkan 

informasi yang d isa j ikan pada laporan keuangan 

yang d i s u s u n sesua i dengan kebi jakan a k u n t a n s i 

pemerintahan. 

1.2. Kerangka konseptual in i berfungsi sebagai a c u a n da lam 

hal terdapat masa lah akuntans i yang belum d inyatakan 

dalam kebi jakan a k u n t a n s i pemerintahan. 

1.3. Da lam h a l terjadi pertentangan an ta ra kerangka 

konseptual dan kebi jakan akun tans i , m a k a ketentuan 

kebi jakan a k u n t a n s i d iunggulkan relatif terhadap 

kerangka konseptual in i . Da lam j angka panjang, konfl ik 

demikian d iharapkan dapat d ise lesaikan sejalan dengan 

pengembangan kebi jakan akun tans i di masa depan. 
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2. Ruang L ingkup 

2 . 1 . Kerangka konseptual in i membahas: 

a. tu juan kerangka konseptual ; 

b. l ingkungan a k u n t a n s i Pemerintah Daerah; 

c. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; 

d. entitas pelaporan; 

e. peranan dan tu juan pelaporan keuangan, serta dasar 

h u k u m ; 

f. a s u m s i dasar, karakter i s t ik kual i tat i f yang menentukan 

manfaat informasi da lam laporan keuangan, pr ins ip-

pr insip, ser ta kenda la informasi a k u n t a n s i ; dan 

g. definisi, pengakuan, dan pengukuran u n s u r - u n s u r yang 

membentuk laporan keuangan. 

2.2. Kerangka konseptual in i ber laku bagi pelaporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u . 

B . PENGGUNA DAN K E B U T U H A N INFORMASI 

1. Pengguna Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa kelompok u t a m a pengguna laporan 

keuangan Pemerintah Daerah, n a m u n t idak terbatas pada: 

1.1. masyarakat ; 

1.2. para wak i l rakyat , lembaga pengawas, dan lembaga 

pemeriksa; 

1.3. p ihak yang memberi a t au berperan da lam proses 

donasi , investasi , dan p in jaman; dan 

1.4. Pemerintah Daerah. 

C. T U J U A N PELAPORAN KEUANGAN 

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya 

menyaj ikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam meni la i akuntab i l i tas dan membuat keputusan baik 

keputusan ekonomi, sosial , m a u p u n politik dengan: 

1.1. Menyediakan informasi mengenai k e cukupan 

pener imaan periode berjalan u n t u k membiayai s e lu ruh 

pengeluaran. 
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1.2. Menyediakan informasi mengenai kesesua ian ca ra 

memperoleh sumber daya ekonomi dan a lokas inya 

dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 

perundang-undangan. 

1.3. Menyediakan informasi mengenai j u m l a h sumber daya 

ekonomi yang d igunakan da lam kegiatan entitas 

pelaporan serta has i l -has i l yang telah dicapai. 

1.4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana ent i tas 

pelaporan mendanai se luruh kegiatannya dan 

mencukup i kebutuhan kasnya . 

1.5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan 

kondis i entitas pelaporan berkai tan dengan sumber-

sumber pener imaannya, baik j a n g k a pendek m a u p u n 

j angka panjang, t e rmasuk yang berasal dar i pungutan 

pajak dan p in jaman. 

1.6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi 

keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami 

kena ikan a tau penurunan , sebagai akibat kegiatan yang 

d i l akukan se lama periode pelaporan. 

2. U n t u k memenuhi tu juan- tu juan tersebut, laporan keuangan 

menyediakan informasi mengenai aset, kewaj iban, ekui tas , 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo 

anggaran lebih, pendapatan-LO, beban dan A rus Kas . 

Informasi da lam laporan keuangan tersebut relevan u n t u k 

memenuhi tu juan pelaporan keuangan, n a m u n demikian 

mas ih d iper lukan informasi tambahan, t e rmasuk laporan 

nonkeuangan, u n t u k di laporkan bersama-sama dengan 

laporan keuangan guna member ikan gambaran yang lebih 

komprehensi f mengenai akt iv i tas s u a t u entitas pelaporan 

se lama sa tu periode. 

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 

1. Laporan keuangan pokok terdiri dar i : 

1.1. Laporan Real isas i Anggaran (LRA). 

1.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan 

Perubahan SAL) . 
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1.3. Neraca. 

1.4. Laporan Operasional (LO). 

1.5. Laporan A rus K a s (LAK). 

1.6. Laporan Perubahan E k u i t a s (LPE) . 

1.7. Ca ta tan atas Laporan Keuangan (CaLK) . 

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut d isa j ikan 

oleh setiap entitas, kecual i Laporan A rus K a s dan Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang h a n y a d isa j ikan oleh 

entitas pelaporan. 

2. Se la in laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, 

entitas pelaporan d iperkenankan menyaj ikan Laporan 

Kiner ja Keuangan. Penyaj ian dan penyusunan Laporan 

Kiner ja Keuangan bersifat sukare l a (voluntary) dan a k a n 

bersifat wajib (mandatory) j i k a d i h a r u s k a n oleh ketentuan 

perundangan-undangan. 

E . S T R U K T U R DAN I S I 

1. Laporan Rea l isas i Anggaran 

Laporan Rea l isas i Anggaran mengungkapkan kegiatan 

keuangan Pemerintah Daerah yang m e n u n j u k k a n ketaatan 

terhadap APBD. Laporan Real isas i Anggaran 

menggambarkan perbandingan an ta ra anggaran dengan 

rea l i sas inya da lam sa tu periode pelaporan dan menyaj ikan 

u n s u r - u n s u r sebagai ber ikut: 

1.1. Pendapatan-LRA; 

1.2. Be lanja ; 

1.3. Transfer; 

1.4. Surp lus/Def is i t -LRA; 

1.5. Pembiayaan; 

1.6. S i s a lebih /kurang pembiayaan anggaran. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

2 . 1 . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyaj ikan 

secara komparat i f dengan periode sebelumnya pos-pos 

berikut: 

2.2. Saldo Anggaran Lebih awal ; 
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Pasa l I I 

Pera turan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i in i dengan menempatkannya da lam Ber i ta Daerah 
Kabupaten K a p u a s H u l u . 

Di tetapkan di Pu tuss ibau 
pada tanggal 3 0 D e g 9 n b e r 2 0 1 5 

PEBRJ£3AT B U P A T I KAPUAS H U L U , 

MARI U A R C E L L U S T J . 

Diundangkan di Putussibau 
Pada tanggal 31 Desember 2015 

TARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 

HAMMAD SUKRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 
NOMOR 39 



2.3. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 

2.4. S i s a Leb ih/Kurang Pembiayaan Anggaran t a h u n 

berjalan; 

2.5. Koreks i kesa lahan pembukuan t ahun sebelumnya; 

2.6. La in - l a in ; 

2.7. Saldo Anggaran Lebih akh i r . 

D i samping i tu , pemerintah daerah menyaj ikan r inc ian lebih 

lanjut dar i u n s u r - u n s u r yang terdapat da lam Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih da lam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah 

mengenai aset, kewaj iban, dan ekui tas pada tanggal 

tertentu. Pemerintah Daerah mengklas i f ikas ikan asetnya 

da lam aset lancar dan nonlancar ser ta mengklas i f ikas ikan 

kewaj ibannya menjadi kewaj iban j a n g k a pendek dan j a n g k a 

panjang da lam neraca, sedangkan ekui tas ada lah kekayaan 

bersih Pemerintah Daerah yang merupakan sel is ih an ta ra 

aset dan kewaj iban Pemerintah Daerah pada tanggal 

laporan. 

4. Laporan Operasional 

Laporan operasional menyaj ikan pos-pos sebagai ber ikut: 

4 . 1 . Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 

4.2. Beban dar i kegiatan operasional; 

4 .3. Surplus/def is i t dar i kegiatan non operasional; 

4.4. Pos lua r b iasa; 

4.5. Surplus/def is i t -LO 

5. Laporan A rus K a s 

Laporan A rus K a s menyaj ikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan k a s dan setara k a s se lama satu 

periode akun tans i , dan saldo k a s dan setara k a s pada 

tanggal pelaporan. 
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Arus m a s u k dan ke luar k a s d ik las i f ikas ikan berdasarkan 

akt iv i tas operasi, investasi , pendanaan, dan transitor is . 

6. Laporan Perubahan E k u i t a s 

Laporan Perubahan E k u i t a s menyaj ikan pos-pos: 

6 . 1 . E k u i t a s awal ; 

6.2. Surplus/def is i t -LO pada periode bersangkutan; 

6.3. Koreks i yang langsung menambah/mengurangi ekui tas , 

yang an ta ra la in berasal dar i dampak kumula t i f yang 

disebabkan oleh perubahan keb i jakan akun tans i dan 

koreks i kesa lahan mendasar, seperti: 

a. koreks i kesa lahan mendasar dar i persediaan yang 

terjadi pada periode sebelumnya; 

b. perubahan n i la i aset tetap ka r ena reva luas i aset 

tetap. 

6.4. E k u i t a s akh i r . 

7. Ca ta tan Atas Laporan Keuangan 

Ha l -ha l yang d iungkapkan dalam Cata tan atas Laporan 

Keuangan an ta ra la in adalah: 

7 . 1 . informasi u m u m tentang entitas pelaporan dan entitas 

akun tans i ; 

7.2. informasi tentang kebi jakan fiskal/keuangan dan 

ekonomi makro; 

7.3. ikht i sar pencapaian target keuangan se lama t ahun 

pelaporan ber ikut kenda la dan hambatan yang dihadapi 

da lam pencapaian target; 

7.4. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebi jakan-kebi jakan a k u n t a n s i yang dipi l ih u n t u k 

di terapkan atas t r ansaks i - t r ansaks i dan kejadian-

kejadian penting la innya ; 

7.5. r inc ian dan penjelasan masing-masing pos yang 

disa j ikan pada lembar m u k a laporan keuangan; 

7.6. informasi yang d i h a r u s k a n oleh Pernyataan Standar 

Akun tans i Pemer intahan yang be lum disa j ikan da lam 

lembar m u k a laporan keuangan; 
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7.7. informasi l a innya yang d iper lukan u n t u k penyaj ian 

yang wajar, yang t idak d isa j ikan da lam lembar m u k a 

laporan keuangan. 

7.8. Cata tan a tas Laporan Keuangan d isa j ikan secara 

sistematis. Setiap pos da lam Laporan Rea l isas i 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

Neraca, Laporan Operasional , Laporan A rus K a s , dan 

Laporan Perubahan E k u i t a s h a r u s mempunya i referensi 

s i lang dengan informasi terkait da lam Cata tan atas 

Laporan Keuangan. D ida lam bagian penjelasan 

kebi jakan a k u n t a n s i pada Cata tan atas Laporan 

Keuangan, d iu ra ikan ha l -ha l sebagai berikut: 

a. Dasar pengukuran yang d igunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan; 

b. Sampa i se jauh m a n a kebi jakan-kebi jakan 

a k u n t a n s i yang berkai tan dengan ketentuan-

ketentuan m a s a t rans i s i S tandar Akuntans i 

Pemer intahan di terapkan oleh s u a t u entitas 

pelaporan; dan 

c. Setiap kebi jakan a k u n t a n s i tertentu yang 

d iper lukan u n t u k memahami laporan keuangan. 

F. A S U M S I DASAR 

1. A s u m s i dasar da lam pelaporan keuangan di l ingkungan 

Pemerintah Daerah ada lah anggapan yang diter ima sebagai 

s u a t u kebenaran tanpa per lu d ibukt ikan agar kebi jakan 

a k u n t a n s i dapat d i terapkan, yang terdiri dar i : 

1.1. a s u m s i kemandi r ian entitas; 

1.2. a s u m s i kes inambungan entitas; dan 

1.3. a s u m s i ke t e rukuran da lam sa tuan uang (monetary 

measurement). 

2. Kemand i r ian En t i t a s 

Asums i kemandi r ian entitas, berart i bahwa Pemerintah 

Daerah dianggap sebagai ent i tas yang mandi r i dan 

mempunya i kewaj iban u n t u k menyaj ikan laporan keuangan. 

Sa l ah sa tu ind ikas i terpenuhinya a s u m s i in i ada lah adanya 



kewenangan entitas u n t u k menyusun anggaran dan 

me laksanakannya dengan tanggung j awab penuh. En t i t a s 

bertanggung j awab atas pengelolaan aset dan sumber daya di 

luar neraca u n t u k kepentingan yur i sd iks i tugas pokoknya, 

t e rmasuk atas kehi langan a tau k e r u s a k a n aset dan sumber 

daya d imaksud , utang-piutang yang terjadi ak ibat pu tusan 

entitas, serta t e r l aksana t idaknya program yang telah 

ditetapkan. 

3. Kes inambungan En t i t a s 

Laporan keuangan d i s u s u n dengan a s u m s i bahwa entitas 

pelaporan a k a n berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, 

Pemerintah Daerah d i a sums ikan t idak bermaksud 

me lakukan l iku idas i a tas entitas pelaporan da lam j angka 

pendek. 

4. Ke t e rukuran da lam S a t u a n Uang (Monetary Measurement) 

Laporan keuangan entitas pelaporan h a r u s menyaj ikan 

setiap kegiatan yang d i a sums ikan dapat dini la i dengan 

sa tuan uang. Ha l in i d iper lukan agar memungk inkan 

d i l akukannya ana l i s i s dan pengukuran da lam akun tans i . 

G. K A R A K T E R I S T I K K U A L I T A T I F LAPORAN KEUANGAN 

Karakter i s t ik kual i ta t i f laporan keuangan ada lah u k u r a n - u k u r a n 

normati f yang perlu d iwu judkan da lam informasi a k u n t a n s i 

sehingga dapat memenuhi tu juannya . Keempat karakter i s t ik 

ber ikut in i merupakan prasyarat normati f yang d iper lukan agar 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kua l i t as 

yang dikehendaki : 

1. relevan; 

2. anda l ; 

3. dapat d ibandingkan; dan 

4. dapat dipahami. 

1. Relevan 

1.1. Laporan keuangan b isa d ika takan relevan apabi la 

informasi yang termuat di da lamnya dapat 
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mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi per ist iwa m a s a la lu a tau m a s a 

k in i , dan memprediksi m a s a depan, serta menegaskan 

a tau mengoreksi h a s i l eva luas i mereka di m a s a la lu . 

Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat d ihubungkan dengan m a k s u d 

penggunaannya. 

1.2. Informasi yang relevan : 

a. Memil iki manfaat umpan bal ik (feedback value) 

b. Informasi memungk inkan pengguna u n t u k 

menegaskan a tau mengoreksi ekspektas i mereka di 

m a s a l a lu . 

c. Memil iki manfaat predikti f (predictive value). 

Informasi dapat membantu pengguna u n t u k 

memprediksi m a s a yang a k a n datang berdasarkan 

has i l m a s a la lu dan kejadian m a s a k in i . 

d. Tepat w a k t u 

Informasi d isa j ikan tepat w a k t u sehingga dapat 

berpengaruh dan berguna da lam pengambilan 

keputusan . 

e. Lengkap 

Informasi a k u n t a n s i keuangan Pemerintah Daerah 

d isa j ikan mungk in , ya i tu mencakup semua informasi 

a k u n t a n s i yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan . Informasi yang melatarbelakangi setiap 

but ir informasi u t a m a yang termuat da lam laporan 

keuangan d iungkapkan dengan j e las agar keke l i ruan 

da lam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

Andal 

Informasi da lam laporan keuangan bebas dar i pengertian yang 

menyesatkan dan kesa lahan material , menyaj ikan setiap fakta 

secara j u j u r , serta dapat diveri f ikasi. Informasi mungk in 

relevan, tetapi j i k a hak ika t a tau penyaj iannya t idak dapat 

d ianda lkan m a k a penggunaan informasi tersebut secara 



potensial dapat menyesatkan. Informasi yang anda l 

memenuhi karakter is t ik : 

2 . 1 . Penyaj ian J u j u r 

Informasi menggambarkan dengan j u j u r t r ansaks i serta 

perist iwa l a innya yang s eha rusnya d isa j ikan a tau yang 

secara wajar dapat d iharapkan u n t u k d isa j ikan. 

2.2. Dapat Diveri f ikasi (verifiability) 

Informasi yang d isa j ikan da lam laporan keuangan dapat 

diuj i , dan apabi la pengujian d i l akukan lebih dar i sekal i 

oleh p ihak yang berbeda, has i l nya tetap menun jukkan 

s impulan yang t idak berbeda j a u h . 

2.3. Netralitas 

Informasi d i a rahkan pada kebutuhan u m u m dan t idak 

berpihak pada kebutuhan p ihak tertentu. 

Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat da lam laporan keuangan a k a n lebih 

berguna j i k a dapat d ibandingkan dengan laporan keuangan 

periode sebe lumnya a tau laporan keuangan entitas pelaporan 

la in pada u m u m n y a . Perbandingan dapat d i l akukan secara 

interna l dan eksternal . Perbandingan secara interna l dapat 

d i l akukan b i la s u a t u entitas menerapkan kebi jakan a k u n t a n s i 

yang s a m a dar i t a h u n ke t ahun . Perbandingan secara 

eksternal dapat d i l akukan bi la entitas yang diperbandingkan 

menerapkan kebi jakan a k u n t a n s i yang sama. Apabi la entitas 

Pemerintah Daerah a k a n menerapkan kebi jakan a k u n t a n s i 

yang lebih baik dar ipada kebi jakan a k u n t a n s i yang sekarang 

di terapkan, perubahan tersebut d iungkapkan pada periode 

terjadinya perubahan. 

Dapat D ipahami 

Informasi yang d isa j ikan da lam laporan keuangan dapat 

d ipahami oleh pengguna dan d inyatakan da lam bentuk serta 

is t i lah yang d isesua ikan dengan batas pemahaman pa ra 

pengguna. U n t u k i tu , pengguna d i asums ikan memi l ik i 

pengetahuan yang memadai a tas kegiatan dan l ingkungan 

operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 

u n t u k mempelajari informasi yang d imaksud . 
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PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Pr ins ip a k u n t a n s i dan pelaporan keuangan d imaksudkan 

sebagai ketentuan yang d ipahami dan ditaati oleh 

penyelenggara a k u n t a n s i dan pelaporan keuangan da lam 

me l akukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan 

da lam memahami laporan keuangan yang d isa j ikan. Be r i ku t in i 

ada lah delapan pr insip yang d igunakan da lam a k u n t a n s i dan 

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah: 

1. B a s i s akun tans i . 

2. Pr ins ip n i la i historis. 

3. Pr ins ip rea l isas i . 

4. Pr ins ip subs tans i mengungguli bentuk formal. 

5. Pr ins ip periodisitas. 

6. Pr ins ip kons is tens i . 

7. Pr ins ip pengungkapan lengkap. 

8. Pr ins ip penyajian wajar. 

Penjelasan : 

1. B a s i s Akun tans i 

1.1. B a s i s a k u n t a n s i yang d igunakan dalam laporan 

keuangan Pemerintah Daerah adalah bas is ak rua l , 

u n t u k pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, 

kewaj iban, dan ekui tas . Da lam h a l peraturan 

perundangan mewaj ibkan d isa j ikannya laporan 

keuangan dengan bas is kas , m a k a entitas wajib 

menyaj ikan laporan demikian. 

1.2. B a s i s a k r u a l u n t u k LO berarti bahwa pendapatan 

d iaku i pada saat h a k u n t u k memperoleh pendapatan 

telah terpenuhi wa l aupun k a s be lum diter ima di 

Rekening K a s U m u m Daerah a tau oleh entitas 

pelaporan dan beban d i aku i pada saat kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan n i la i kekayaan bersih telah 

terpenuhi wa laupun k a s belum d ike luarkan dar i 

Rekening K a s U m u m Daerah a tau entitas pelaporan. 
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Pendapatan seperti ban tuan p ihak luar/as ing da lam 

bentuk j a s a d isa j ikan pu la pada LO. 

1.3. B a s i s k a s u n t u k Laporan Real isas i Anggaran berarti 

bahwa pendapatan d iaku i pada saat k a s di ter ima di 

Rekening K a s U m u m Daerah a tau oleh entitas 

pelaporan dan belanja d iaku i pada saat k a s 

d ike luarkan dar i Rekening K a s U m u m Daerah a tau 

entitas pelaporan. Namun demikian, b i l amana 

anggaran d i s u s u n dan d i l aksanakan berdasarkan 

bas is a k r u a l , m a k a L R A d i s u s u n berdasarkan bas is 

ak rua l . En t i t a s pelaporan t idak menggunakan is t i lah 

laba. Penentuan s i s a pembiayaan anggaran ba ik lebih 

a taupun kurang u n t u k setiap periode tergantung pada 

sel is ih rea l isas i pener imaan dan pengeluaran. 

Pendapatan dan belanja b u k a n tuna i seperti bantuan 

p ihak luar as ing da lam bentuk barang dan j a s a 

d isa j ikan pada Laporan Rea l i sas i Anggaran. 

1.4. B a s i s a k r u a l u n t u k Neraca berart i bahwa aset, 

kewaj iban, dan ekui tas dana d iaku i dan dicatat pada 

saat terjadinya t r ansaks i , a tau pada saat kejadian 

a tau kondis i l ingkungan berpengaruh pada keuangan 

Pemerintah Daerah, t anpa memperhat ikan saat k a s 

a tau setara k a s diter ima a tau dibayar. 

1.5. E n t i t a s pelaporan yang menyaj ikan Laporan Kiner ja 

Keuangan menyelenggarakan a k u n t a n s i dan penyajian 

laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya 

bas is a k r u a l , ba ik da lam pengakuan pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan, m a u p u n da lam pengakuan 

aset, kewaj iban, dan ekui tas dana . Namun demik ian, 

penyajian Laporan Real isas i Anggaran tetap 

berdasarkan bas is k a s apabi la anggaran d i s u s u n 

ma i sh d i s u s u n menggunakan bas is kas . 
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2. Nilai Histor is (Historical Cost) 

2 . 1 . Aset dicatat sebesar pengeluaran k a s dan setara k a s 

yang dibayar a tau sebesar n i l a i wajar dari imba lan 

(consideration) u n t u k memperoleh aset tersebut pada 

saat perolehan. Kewaj iban dicatat sebesar j u m l a h k a s 

dan setara k a s yang d iharapkan a k a n d ibayarkan 

u n t u k memenuhi kewaj iban di m a s a yang a k a n datang 

da lam pe laksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. 

2.2. Nilai h istor is lebih dapat d ianda lkan dar ipada peni la ian 

yang la in ka r ena lebih obyektif dan dapat diverif ikasi. 

Da lam h a l t idak terdapat n i l a i histor is , dapat 

d igunakan n i la i wajar aset a tau kewaj iban terkait. 

3. Rea l i sas i (Realization) 

3 . 1 . Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan yang tersedia 

yang telah diotor isasikan mela lui anggaran 

Pemerintah Daerah se lama s u a t u t a h u n f i ska l a k a n 

d igunakan u n t u k membayar hu tang dan belanja 

da lam periode tersebut. Mengingat L R A mas ih 

merupakan laporan yang wajib d i susun , m a k a 

pendapatan a tau belanja bas is k a s d iaku i setelah 

diotorisasi mela lui anggaran dan telah menambah 

a tau mengurangi kas . 

3.2. Pr ins ip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost 

against revenue principle) da lam a k u n t a n s i Pemerintah 

Daerah t idak mendapat penekanan sebagaimana 

d ipraktekkan da lam a k u n t a n s i komersia l . 

4. Subs tans i Mengungguli B e n t u k Formal (Substance Over 

Form) 

Informasi d imaksudkan u n t u k menyaj ikan dengan wajar 

t r ansaks i serta per ist iwa la in yang s eha rusnya d isa j ikan, 

m a k a t r ansaks i a t au per ist iwa la in tersebut per lu dicatat 

dan d isa j ikan sesua i dengan subs tans i dan real i tas 

ekonomi, dan b u k a n h a n y a aspek formalitasnya. Apabi la 

subs tans i t r ansaks i a t au per ist iwa la in t idak 

konsisten/berbeda dengan aspek formali tasnya, m a k a h a l 
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tersebut h a r u s d iungkapkan dengan j e las da lam Cata tan 

a tas Laporan Keuangan. 

5. Periodisitas (Periodicity) 

Kegiatan a k u n t a n s i dan pelaporan keuangan entitas 

pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan 

sehingga k iner ja entitas dapat d iukur dan posisi sumber 

daya yang d imi l ik inya dapat d i tentukan. Periode u t a m a 

yang d igunakan ada lah t ahunan , n a m u n periode bu lanan , 

t r iwu lanan , dan semesteran j u g a d ian jurkan . 

6. Kons is tens i (Consistency) 

Per lakuan a k u n t a n s i yang s a m a diterapkan pada kejadian 

yang serupa dar i periode ke periode oleh sua tu entitas 

pelaporan (prinsip konsistensi internal ) . Hal ini t idak berarti 

bahwa t idak boleh terjadi perubahan dar i sa tu metode 

a k u n t a n s i ke metode a k u n t a n s i yang la in . Metode 

a k u n t a n s i yang d ipakai dapat d iubah dengan syarat bahwa 

metode yang baru d i terapkan mampu member ikan 

informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh 

atas perubahan penerapan metode in i d iungkapkan da lam 

Cata tan a tas Laporan Keuangan. 

7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 

Laporan keuangan menyaj ikan secara lengkap informasi 

yang d ibu tuhkan oleh pengguna. Informasi yang 

d ibu tuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

di tempatkan pada lembar m u k a (on the face) laporan 

keuangan a tau Cata tan a tas Laporan Keuangan. 

8. Penyaj ian Wajar (Fair Presentation) 

8 . 1 . Laporan keuangan menyaj ikan dengan wajar Laporan 

Real isas i Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan A r u s K a s , Laporan Perubahan E k u i t a s dan 

Cata tan a tas Laporan Keuangan. 

8.2. Faktor pert imbangan sehat bagi penyusun laporan 

keuangan d iper lukan ke t ika menghadapi 

ket idakpast ian per ist iwa dan keadaan tertentu. 
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Ket idakpast ian seperti i tu d iaku i dengan 

mengungkapkan hak ika t serta t ingkatnya dengan 

menggunakan pert imbangan sehat da lam penyusunan 

laporan keuangan. Pert imbangan sehat mengandung 

u n s u r kehat i -hat ian pada saat me l akukan p rak i raan 

da lam kondis i ket idakpast ian sehingga aset a t au 

pendapatan t idak d inyatakan ter la lu tinggi dan 

kewaj iban t idak d inyatakan ter la lu rendah. Namun 

demikian, penggunaan pert imbangan sehat t idak 

memperkenankan, misa lnya , pembentukan cadangan 

tersembunyi , sengaja menetapkan aset a tau 

pendapatan yang ter lampau rendah, a tau sengaja 

mencatat kewaj iban a tau belanja yang ter lampau 

tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi t idak 

netra l dan t idak andal . 

K E N D A L A INFORMASI YANG R E L E V A N DAN ANDAL 

Kenda la informasi a k u n t a n s i dan laporan keuangan adalah setiap 

keadaan yang t idak memungk inkan terwujudnya kondis i yang 

ideal da lam mewujudkan informasi a k u n t a n s i dan laporan 

keuangan yang relevan dan anda l akibat keterbatasan (limitations) 

a tau ka r ena a lasan-a lasan keprakt i san . Tiga h a l yang 

men imbulkan kenda la da lam informasi a k u n t a n s i dan laporan 

keuangan pemerintah daerah, ya i tu : 

1. Material itas; 

2. Pert imbangan biaya dan manfaat; 

3. Keseimbangan antar karakter i s t ik kual itat i f . 

Penjelasan: 

1. Material i tas 

Wa laupun idealnya memuat segala informasi, laporan 

keuangan Pemerintah Daerah h a n y a d iha ruskan memuat 

informasi yang memenuhi kr i t e r ia material i tas. Informasi 

dipandang mater ia l apabi la ke la la ian u n t u k mencan tumkan 

a tau kesa lahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 
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mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambi l 

a tas dasar laporan keuangan. 

2. Pert imbangan B i a y a dan Manfaat 

Manfaat yang d ihas i lkan informasi s eharusnya melebihi 

b iaya penyusunannya . Oleh ka rena i tu , laporan keuangan 

Pemerintah Daerah t idak semest inya menyaj ikan segala 

informasi yang manfaatnya lebih keci l dar i b iaya 

penyusunannya . Namun demikian, eva luas i b iaya dan 

manfaat merupakan proses pert imbangan yang substans ia l . 

B i a y a i tu j u g a t idak h a r u s d ip iku l oleh pengguna informasi 

yang menikmat i manfaat. Manfaat mungk in juga d in ikmat i 

oleh pengguna la in disamping mereka yang menjadi tu juan 

informasi, m i sa lnya penyediaan informasi lanjutan kepada 

kreditor mungk in a k a n mengurangi b iaya yang d ip ikul oleh 

s u a t u entitas pelaporan. 

3. Keseimbangan antar Karakter i s t ik Kual i tat i f 

Keseimbangan antar karakter i s t ik kual i ta t i f d iper lukan 

u n t u k mencapai sua tu keseimbangan yang tepat di an ta ra 

berbagai tu juan normati f yang d iharapkan dipenuhi oleh 

laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relati f 

antar karakter is t ik da lam berbagai k a s u s berbeda, te rutama 

an ta ra relevansi dan keanda lan. Penentuan tingkat 

kepentingan an ta ra d u a karakter i s t ik kual i tat i f tersebut 

merupakan masa l ah pert imbangan profesional. 

K E B I J A K A N UMUM 

1. E n t i t a s Pelaporan 

1.1. En t i t a s Pelaporan ada lah un i t pemerintahan yang terdiri 

dar i sa tu a tau lebih entitas a k u n t a n s i yang menuru t 

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampa ikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 

1.2. S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan 

sebagai entitas pelaporan keuangan daerah pada 
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Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u ada lah D inas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah a tau 

dengan n a m a la innya , b i l amana terdapat perubahan 

organisasi di kemudian har i . 

E n t i t a s Akun tans i 

2 . 1 . E n t i t a s Akun tans i ada lah un i t pemer intahan pengguna 

anggaran/pengguna barang yang dapat 

menyelenggarakan a k u n t a n s i dan menyusun laporan 

keuangan u n t u k digabungkan pada ent i tas pelaporan 

2.2. S e l u r u h S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah (SKPD) se laku 

Pengguna Anggaran/Pengguna B a r a n g dapat ditetapkan 

sebagai E n t i t a s Akuntans i . 

2.3. Penetapan S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai 

entitas a k u n t a n s i d idasarkan pada pert imbangan 

penggunaan sistem ap l ikas i yang memungk inkan S K P D 

dapat menyusun laporan keuangan S K P D dan u n t u k 

peningkatan keakuras i an laporan keuangan daerah 

mela lui mekanisme rekonsi l ias i data keuangan dan 

kiner ja. 

B a s i s A k u n t a n s i 

3 . 1 . B a s i s a k u n t a n s i yang d igunakan da lam penyusunan 

laporan keuangan ada lah bas is a k r u a l . 

3.2. Pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan 

pembiayaan d idasarkan pada saat terjadinya h a k 

mendapatkan uang dan kewaj iban mengeluarkan uang 

dar i K a s Daerah (basis akrua l ) . 

3.3. Pengakuan aset, kewaj iban dan ekui tas dana d idasarkan 

pada t imbulnya h a k a tau kewaj iban (basis akrua l ) . 

B a s i s Pengukuran 

4 . 1 . B a s i s pengukuran yang d igunakan da lam penyusunan 

laporan keuangan adalah n i la i histor is . Aset dicatat 

sebesar pengeluaran k a s dan/penggunaan sumber daya 

ekonomi a tau sebesar n i l a i wajar dar i imba lan yang 

diber ikan u n t u k memperoleh asset tersebut. Kewaj iban 

dicatat sebesar n i la i wajar sumber daya ekonomi yang 

17 



d igunakan Pemerintah Daerah u n t u k memenuhi 

kewaj iban yang bersangkutan. 

4.2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan 

mata uang rup iah . 

Periodisasi Laporan 

Periode laporan keuangan daerah sesua i dengan peraturan/ 

ketentuan yang ber laku ditetapkan sebagai b e r i k u t : 

5 . 1 . Periode Laporan Rea l isas i Anggaran Semesteran dan 

Prognosis ada lah 1 J a n u a r i sampai dengan 30 J u n i . 

5.2. Periode Laporan Keuangan Daerah yang meliputi 

Laporan Rea l isas i Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

A rus K a s , Laporan Perubahan E k u i t a s dan Cata tan atas 

Laporan Keuangan ada lah 1 J a n u a r i sampai dengan 31 

Desember. 

Pr ins ip-pr ins ip Penyusunan Laporan Konsol idas ian 

6 . 1 . Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kapuas H u l u d isa j ikan secara terkonsol idasi agar 

mencerminkan sa tu kesa tuan entitas. 

6.2. Laporan keuangan konsol idasian ent i tas pelaporan 

mencakup laporan keuangan s emua entitas a k u n t a n s i 

(SKPD) dan badan layanan u m u m , j i k a ada. 

6.3. Pengguna anggaran sebagai En t i t a s Akun tans i 

menyelenggarakan a k u n t a n s i dan menyampaikan 

laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang 

dikelolanya kepada En t i t a s Pelaporan u n t u k 

dikonsol idasi ; 

6.4. En t i t a s Pelaporan menyusun laporan keuangan dengan 

menggabungkan laporan keuangan se luruh entitas 

akun tans i ; 

6.5. A k u n - a k u n t imbal bal ik (reciprocal accounts), m isa lnya 

R / K Pusa t dan R / K S K P D , yang t imbul dar i sua tu 

t r ansaks i pendapatan dan/a tau belanja pada S K P D a k a n 

die l iminasi oleh En t i t a s Pelaporan. 
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6.6. Laporan keuangan dar i badan u s a h a mi l ik daerah 

d i lampirkan sebagai kelengkapan dar i laporan keuangan 

daerah dan d imaksudkan sebagai sa lah satu referensi 

a k u n investasi j angka panjang yang tersaji pada Neraca 

Daerah; 

Kapi ta l i sas i Pengeluaran 

7 . 1 . Kapi ta l i sas i a tas pengeluaran d i l akukan terhadap 

pengadaan tanah , pembelian/ pembuatan peralatan dan 

mesin sampai siap paka i , pembangunan/ pembelian 

gedung dan bangunan, pembangunan j a l a n / ir igasi/ 

ja r ingan dan pembelian/ pembuatan aset tetap la innya 

sampai s iap paka i . 

7.2. Kapi ta l i sas i a tas pengeluaran dapat d i l akukan dengan 

memperhat ikan j u m l a h pengeluaran. 

7.3. Pengeluaran yang d ikap i ta l i sas ikan sebagaimana 

d imaksud dalam poin 7.1 ya i tu : 

a . pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, 

pembayaran honor t im, biaya pembuatan sertif ikat, 

b iaya pematangan ( termasuk biaya penebangan 

pohon/ pembongkaran dan pembuangan r e run tuhan 

bangunan) , b iaya pengukuran dan pengurukan serta 

biaya admin is t ras i la innya ; 

b. pembelian peralatan dan mesin sampai s iap pakai 

meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya 

asurans i , b iaya pemasangan, biaya se lama m a s a uj i 

coba dan biaya admin is t ras i la innya ; 

c. pembuatan peralatan dan mesin yang d i l aksanakan 

melalui kontrak ker ja mel iputi pengeluaran sebesar 

n i la i kontrak d i tambah biaya perencanaan dan 

pengawasan, b iaya periz inan dan biaya adminis tras i 

la innya ; 

d. pembuatan peralatan dan mesin yang d i l aksanakan 

secara swakelo la mel iputi b iaya langsung dan t idak 

langsung sampai s iap paka i ya i tu b iaya bahan b a k u , 

upah tenaga kerja, sewa peralatan, b iaya 
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perencanaan dan pengawasan, biaya periz inan dan 

biaya admin is t ras i l a innya ; 

pembangunan gedung dan bangunan yang 

d i l aksanakan mela lui kontrak mel iput i pengeluaran 

n i la i kont rak kerja, b iaya perencanaan dan 

pengawasan, b iaya per iz inan, b iaya pengosongan dan 

pembongkaran bangunan l ama dan b iaya 

admin is t ras i l a innya ; 

pembangunan yang d i l aksanakan secara swakelola 

meliputi b iaya langsung dan t idak langsung sampai 

siap paka i ya i tu b iaya bahan b a k u , upah tenaga 

kerja, sewa peralatan, b iaya perencanaan dan 

pengawasan, b iaya per iz inan, b iaya pengosongan dan 

pembongkaran bangunan l ama dan b iaya 

admin is t ras i la innya ; 

pembangunan ja lan/ir igas i/ jar ingan yang 

d i l aksanakan mela lui kontrak mel iputi n i la i kontrak 

kerja, b iaya perencanaan dan pengawasan, b iaya 

per iz inan, b iaya pengosongan dan pembongkaran 

bangunan yang ada diatas t anah yang 

d ipe runtukkan u n t u k keper luan pembangunan dan 

biaya admin is t ras i l a innya ; 

pembangunan ja lan/ir igas i/ jar ingan yang 

d i l aksanakan secara swakelola meliputi b iaya 

langsung dan t idak langsung sampai s iap paka i ya i tu 

b iaya bahan b a k u , upah tenaga kerja, sewa 

peralatan, b iaya perencanaan dan pengawasan, 

b iaya per iz inan, biaya pengosongan dan 

pembongkaran bangunan yang ada diatas t anah 

yang d ipe runtukkan u n t u k keper luan pembangunan 

dan biaya adminis t ras i l a innya ; 

pembelian aset tetap l a innya sampai s iap paka i 

meliputi harga kontrak/bel i , ongkos angkut, b iaya 

a s u r a n s i dan b iaya admin is t ras i l a innya ;. 

pembangunan/pembuatan aset tetap l a innya 

pembangunan/pembuatan aset tetap l a innya yang 
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d i l aksanakan mela lui kontrak mel iputi n i la i kontrak, 

b iaya perencanaan dan pengawasan, biaya periz inan 

dan biaya admin is t ras i l a innya ; 

k. pembangunan/pembuatan aset tetap l a innya yang 

d i l aksanakan secara swakelola mel iputi b iaya 

langsung dan t idak langsung sampai s iap paka i ya i tu 

b iaya bahan b a k u , upah tenaga kerja, sewa 

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, 

biaya periz inan dan biaya admin is t ras i l a innya . 

7.4. Nilai penerimaan h ibah dar i p ihak ketiga meliputi n i la i 

yang d inyatakan oleh pemberi h ibah a tau n i la i taks i r 

dan biaya pengurusan terkait perolehan barang h ibah. 

7.5. Nilai pener imaan aset tetap dar i r ampasan meliputi n i la i 

yang d i can tumkan da lam keputusan pengadilan a tau 

n i la i t aks i r an harga pasar pada saat aset diperoleh 

di tambah dengan biaya pengurusan kecua l i u n t u k 

tanah , gedung dan bangunan meliputi ni lai t aks i ran 

a tau harga pasar yang ber laku. 

7.6. Nilai rek las i f ikas i m a s u k mel iput i n i la i perolehan aset 

yang direklas i f ikasi d i tambah b iaya merubah apabi la 

menambah umur , kapas i tas dan manfaat. 

Nilai pengembangan t anah mel iputi b iaya yang 

d ike luarkan u n t u k pengurugan dan pematangan. 

Nilai renovasi dan restorasi meliputi b iaya yang 

d ike luarkan u n t u k meningkatkan kua l i t as dan/atau 

kapas i tas . 

7.9. Penambahan m a s a manfaat aset tetap ka r ena adanya 

perbaikan terhadap aset tetap ba ik berupa overhaul dan 

renovasi d isa j ikan pada tabel b e r i k u t : 

7.7. 

7.8. 

URA IAN J E N I S 

Persentase 
Renovas i/ Restoras i/ Ove 

r h a u l dar i Ni lai 
Pero lehan (Di luar 

Penyusutan ) 

P e n a m b a h a 
n M a s a 
Manfaat 
(Tahun) 

Alat B e s a r 

Alat B e s a r Da ra t Overhaul >0% s.d. 3 0 % 1 

>30% s.d 4 5 % 3 

>45% s.d 6 5 % 5 

Alat B e s a r Apung Overhaul >0% s.d. 3 0 % 1 
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>30% s.d 4 5 % 2 

>45% s.d 6 5 % 4 

Alat B a n t u Overhaul >0% s.d. 3 0 % 1 

>30% s.d 4 5 % 2 

>45% s.d 6 5 % 4 

Alat A n g k u t a n 

Alat A n g k u t a n D a r a t 
R p r m ntor 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 2 

>50% s.d 7 5 % 3 

>75% s.d. 1 0 0 % 4 

Alat A n g k u t a n D a r a t 
Talc RprmotnT 

x c r t \ x.x v i x * x \ J L t / i 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 1 

>50% s. d 7 5 % 1 

>75% s.d. 1 0 0 % 1 

A lat A n g k u t a n Apung 
Rprmotor 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 3 

>50% s.d 7 5 % 4 

>75% s.d. 1 0 0 % 6 

Alat A n g k u t a n A p u n g 
T a k Bermotor 

Renovas i >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 1 

>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s d 1 0 0 % 2 

Alat A n g k u t a n Bermotor 
U d a r a 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 3 

>25% s.d 5 0 % 6 

>50% s .d 7 5 % 9 

>75% s.d. 1 0 0 % 12 

Alat Bengke l d a n Alat 
U k u r 
Alat Bengke l B e r m e s i n Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 2 

>50% s.d 7 5 % 3 

>75% s.d. 1 0 0 % 4 

Alat Bengke l T a k 
B e r m e s i n 

Renovas i >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 0 

>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s.d. 1 0 0 % 1 

A lat U k u r Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 2 

>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s.d. 1 0 0 % 3 

Alat Pe r t an ian 

Alat Pengo lahan Overhaul >0% s.d. 2 0 % 1 

> 2 1 % s.d 4 0 % 2 

> 5 1 % s . d 7 5 % 5 

Alat Kan to r d a n R u m a h 
Tangga 

>0% s.d. 2 5 % 0 

Alat Kanto r Overhaul >25% s.d 5 0 % 1 

>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s.d. 1 0 0 % 3 

Alat R u m a h Tangga Overhaul >0% s.d. 2 5 % 0 
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>25% s.d 5 0 % 1 

>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s.d. 1 0 0 % 3 

Alat Studio , K o m u n i k a s i 
d a n Pemancar 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

Alat S tud io >25% s.d 5 0 % 1 

>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s.d. 1 0 0 % 3 

Alat K o m u n i k a s i Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 1 

>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s.d. 1 0 0 % 3 

Pera la tan Pemancar Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 3 

>50% s.d 7 5 % 4 

>75% s .d .100% 5 
T2 1 It /-vrfii i nivci 0 1 r e l cUdldil lYUIllUIlIlvctol 
J. N d V1 gaol 

U/l/Cf I LU 141 >o% <s H 9 3 % 
-*\J / 0 S.U. ZO/0 

z 

>25% s d 5 0 % 5 

>50% s d 7 5 % 7 

>75% * i d 1 0 0 % g 

L \ACAL I V C U U R L C i C U 1 U C U l 

Ke s eha tan 
Alat Kedokte ran Overhaul >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 3 

Alat K e s e h a t a n U m u m Overhaul >0% s.d. 2 5 % 0 
>25% s d 5 0 % 1 

>50% s.d 7 5 % 2 
>75% «s d 1 0 0 % 3 

i i lc l l LvctUUI eiLUI 1L4.II1 
T Tmi" A Ictt- T 'JI\~\C\~T"Z\\(\v\~\ i m 
vJlllL Alrtt DdUUl CAl-Ul 1LA111 

U/c/C/ /1 ( i U l >0% <« d 9 5 % 
-^\J /O 0>U> £i\J /O 

2 
>95% «1 d 5 0 % 

£IKJ / O O . U \ J \ J / U 

3 

>50% <; d 7 5 % 4 

>75% s d 1 0 0 % 
f / U O . LA * J . W / U 

4 

TTniT A1s*T T,i^\\\c\vIA\c\v\ \ 1 m 
C l i l l i U C l L J u t l U U J O L U 1 1 U 1 1 1 

K i m i a Nuk l i r 

O z >f*r)i ni J 1 
V w ' l / C - l / t.ltlAl 

>0% s d 2 5 % 
*^\J /Kt O . L A . i£j v9 / tl 

3 

>25% s.d 5 0 % 5 
>50% s.d 7 5 % 7 

>75% « d 1 0 0 % 8 
A l a t - T nVurrs^Tn'r intn Ri^iilcsi 
rucll LfCLUvJl c J 11' I 1LA111 I l o l t V C A 

>0% «s d 9 5 % 
-^\J/0 O . U.. £jyj /U 

3 

>95% <J d 5 0 % 5 

>50% <; d 7 5 % 
•**v7L//0 0 . U 1 \j / 0 

7 

>75% s .d .100% 8 
Alat Pro teks i 
Rad i a s i / Proteks i 
T 1 "fl \ V\ Clri 

UlTlgK U n g d i l 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>95% « d 5 0 % 4 

>50% « d 7 5 % 
/ 0 S. U / *J / 0 

8 
>75% s .d .100% 5 

Rad ia t ion Appl icat ion & 
|\T *-it-i Tiflcfm^+nt» T * » o t ' i i , i r f l iUI l L7CoLIL4.UU.VC 1 CoUllg 
T LZ\\\C\T"^XC\T~X1 
LJC\ KJ\J L c l t U l y 

Overhaul -*noA <s a o c : o / 
> U / 0 S .U. Z D / o 

Z 

^ z, o / 0 o. u vjvy / 0 4 
>50% s.d 7 5 % 5 

s 7 W „ c H 1 0 0 % / *J / 0 S.U. 1UU / 0 c; 
A l o l " T o n n r o f n f i i i f M AldL LaUuI clLOI ILllI l 
L i n g k u n g a n H idup 

KJVK^I IlUUl >0% « d 9 5 % 1 
L 

>25% s.d 5 0 % 2 
>50% s.d 7 5 % 3 

>75% s.d. 1 0 0 % 4 
Pera la tan Labora to r ium 
H idrod inamica 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 3 

>25% s.d 5 0 % 5 
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>50% s.d 7 5 % 7 
>75% s .d .100% 8 

Alat Labora to r ium 
S tanda r i s a s i K a l i b r a s i 
d a n I n s t r u m e n t a s i 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 4 
>50% s.d 7 5 % 5 

>75% s .d .100% 5 
Alat Pe rsen ja taan 
Sen j a t a Ap i 

ti 1 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 
>25% s.d 5 0 % 2 
>50% s.d 7 5 % 3 

>75% s .d .100% 4 
Persen ja taan Non 
Sen ja ta Ap i 

Renovas i >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 0 
>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s .d .100% 1 
Sen ja ta S i n a r Overhaul >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 0 
>50% s.d 7 5 % 0 

>75% s .d .100% 2 

Alat K h u s u s Kepo l i s ian Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 
>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 2 
Komputer 
Komputer Un i t Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 2 
Pera la tan Komputer 

r 
Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 2 
Alat E k s p l o r a s i 
Alat E k s p l o r a s i Topografi 

H Z 1 ' £2 
Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 2 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 3 
Alat E k s p l o r a s i Geo f is ika Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 4 
>50% s.d 7 5 % 5 

>75% s .d .100% 5 
Alat Pengeboran 
Alat Pengeboran Mes in Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 4 
>50% s.d 7 5 % 6 

>75% s .d .100% 7 

Alat Penfreboran Non 
Mes in 

Renovas i >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s .d .100% 2 
Alat P r o d u k s i 
Pengolahan d a n 
P e m u r n i a n 
S u m u r Renovas i >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s .d .100% 2 
P roduks i Renovas i >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s .d .100% 2 
Pengolahan d a n 
P e m u r n i a n 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 3 
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>25% s.d 5 0 % 5 
>50% s.d 7 5 % 7 

>75% s .d .100% 8 
Alat B a n t u E x p l o r a s i 
Alat B a n t u E x p l o r a s i Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 4 
>50% s.d 7 5 % 6 

>75% s .d .100% 7 
Alat B a n t u P r oduks i Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 4 
>50% s.d 7 5 % 6 

>75% s .d .100% 7 
Alat Kese l amatan Ker j a 
A lat De teks i Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 2 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 3 
Alat Pe l indung Renovas i >0% s.d. 2 5 % o 

>25% s.d 5 0 % 0 
>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s .d .100% 2 
Alat S a r Renovas i >0% s.d. 2 5 % 0 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 1 

>75% s .d .100% 2 
Alat Ke r j a Penerbang Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 3 
>50% s.d 7 5 % 4 

>75% s.d. 1 0 0 % 6 
Alat Berawa 
i u a i i v l n g c i 
Alat Peraga Pe la t ihan 
Han Percontohan 
XX.CXXX X V 1 v t / 1 1 XX/XXCAXX 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 4 
>50% s d 7 5 % 

X/ /X/ O • XX f \J / \J 

5 
>75% s d 1 0 0 % 5 

Pera la tan 
X L 1 f t l c l L c U l 

Proses / P r oduks i 
TInit Pera la tan Pro<te<i/ 
Produks i 

Ouerhmil >0% s d 2 5 % 2 

>25% s.d 5 0 % 3 
>50% s.d 7 5 % 4 

>75% s .d .100% 4 
R a m h l 1 - ram hi 1 l V C U H U U 1 a l l l U U 

P a m h n - r a m h u T a lu I Y C A I I I U U . I c U l l U U L a l u 

Tuntas Da ra t 
X>XX X I f t O X_/ CXX v l L 

Ozz/ r̂hm/7 
U / C / C / f t XX LA. 1 

>0% <5 H 2 5 % 
\J / 11 O , XX. £i\J / \i 

1 

>25% s.d 5 0 % 2 
>50% s.d 7 5 % 3 

>75% s .d .100% 4 
Ratnhn -ratnhi i L a l u 
I V c U l l U U XCLXXXLSXX U C U U 

L i n t a s U d a r a 

Overhaul 
\_^X/V>/ ( tXX.XXL 

>0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 2 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 4 
Rf lmhn - ramhu L a l u 
i v cxx i x V-J i x x cxx i t * t xx j j c u u 

L i n t a s L a u t 

Overhaul >0% s.d. 2 5 % 1 

>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 2 
Ppfalatan Olah R a c a 
X V / l CXXCXLCX_1X W I C U 1 XY<X XX 
Pera latan Olah R a ca 
X t 1 ( U a L O . l l W I C X X X 1 \ C X K C X 

Renovas i >0% s.d. 2 5 % 1 
>25% s.d 5 0 % 1 
>50% s.d 7 5 % 2 

>75% s .d .100% 2 
B a n g u n a n Gedung 
B a n g u n a n Gedung 
Tempat Ker j a 

Renovas i >0% s.d. 2 5 % 5 

>25% s.d 5 0 % 10 
>50% s.d 7 5 % 15 

>75% s .d .100% 50 
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B a n g u n a n Gedung 
Tempat Tinggal 

Renovas i >0% s.d. 3 0 % 5 

z\r\ / i M r—/\ / 

>30% s.d 4 5 % 
10 

>45% s.d 6 5 % 15 
Monumen 
C a n d i / l u g u Per ingatan 
/ P ra sas t i 

Renovas i >0% s.d. 3 0 % 5 

>30% s.d 4 5 % 10 
>45% s.d 6 5 % 15 

B a n g u n a n M e n a r a 
B a n g u n a n M e n a r a 
P e r a m b u a n 

Renovas i >0% s.d. 3 0 % 5 

^ cy/\ci/ J /1 CO/ 

>30% s.d 4 5 % 
10 

A to/ ^ ,1 fL CO/ 
>45% s.d 6 5 % 

15 
T , . ™. . TV,-£1, T^n— «-....1 / 

l u g u l i t iK Kontro l / 
P rasas t i T u g u / T a n d a ba tas Renovas i . /~\() / J O /X(> / 

>0% s.d. 3 0 % 
5 

>30% s.d 4 5 % 10 
_ A CO/ J C CO/ 
>45% s.d 6 5 % 

15 
J a l a n d a n J e m b a t a n 
J a l a n Renovas i r\o/ j ryno/ 

>0% s.d. 3 0 % 
2 

>30% s.d 6 0 % 5 
>60% s.d 1 0 0 % 10 

J e m b a t a n Renovas i >0% s.d. 3 0 % 5 
>30% s.d 4 5 % 10 
>45% s.d 6 5 % 15 

B a n g u n a n Air 
B a n g u n a n Air I r igas i Renovas i >0% s.d. 5 % 2 

>5% s.d 1 0 % 5 
>10% s.d 2 0 % 10 

B a n g u n a n Penga i ran 
Pasang S u r u t 

Renovas i >0% s.d. 5 % 2 

>5% s.d 1 0 % 5 
>10% s.d 2 0 % 10 

B a n g u n a n 
Pengembangan R a w a 
dan Polder 

Renovas i >0% s.d. 5 % 1 

>5% s.d 1 0 % 3 
>10% s.d 2 0 % 5 

B a n g u n a n Pengaman 
Sunga i/Pan ta i d a n 
Penanggulangan 
B e n c a n a A l am 

Renovas i >0% s.d. 5 % 1 

>5% s.d 1 0 % 2 
>10% s.d 2 0 % 3 

B a n g u n a n 
Pengembangan S u m b e r 
Air d a n T a n a h 

Renovas i >0% s.d. 5 % 1 

>5% s.d l t r / o rt 
Z 

I > l U v o S .d ZK) /o o O 

B a n g u n a n Air 
Be r s ih/A i r B a k u 

Renovas i ^ r\i\/ _ j O ("Ml/ 
>0% s.d. 3 0 % 

r-
D 

>30% s.d 4 5 % 10 
^ A Cn/ J £L CO/ 
>45% s.d 6 5 % 

l b 
B a n g u n a n Air Kotor Renovas i >0% s.d. 3 0 % 5 

>30% s.d 4 5 % 10 
>45% s.d 6 5 % 15 

Ins t a l a s i 
I n s t a l a s i A i r Be r s ih/A i r 
b a k u 

Renovas i >0% s.d. 3 0 % 2 

w o r\o/ ~. A A CO/ 
>30% s.d 4 b % 

/ 

>45% s.d 6 5 % 10 
Ins ta l as i A i r Kotor Renovas i >0% s.d. 3 0 % 2 

>30% s .d 4 5 % 7 
>45% s.d 6 5 % 10 

Ins ta l as i Pengelo lahan 
S a m p a h 

Renovas i >0% s.d. 3 0 % 1 

>30% s.d 4 5 % 3 
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A r~t\ / 1 z- r~c\ / 

>45% s.d 6 5 % 5 
. 

I ns ta l a s i Pengo lahan 
B a h a n B a n g u n a n 

Renovas i Z"w1 1 1 r> z~v l\ J 

>0% s.d. 3 0 % 1 

>3U% S . d 4 0 % 3 
^ 3 C O / „ J C C O / 
>H-o% s.d oo /o 5 

— r~r ~ — 
I n s t a l a s i Pembangki t 
T 1 c? h 4*1 \y i v l o L l 1_IY 

Renovas i >0% s.d. 3 0 % 5 

^.^00/ A A C O / >OU7o S . d *fO% 1 r\ 10 
>iro/o S . U OO/o 1 C 

10 
l I l S L d l U S l u a T G U I A S L T L K .— 

Renovas i 
>UVo S . d . oU/o C O 
•^.'ifYV A A C O / 
>oU/o S . d • A O / O 

1U 
v / i co/ „ J c co/ >40% S . d DO/o 1 c l o 

Ttl O t t j l d 01 13Z!» T' t" O \-\ r\f \ 

111 t»l.cU.clr>l r e l Lelllcli l c t l l 
ivenovasi -*U/o S . d . J U / O 1 1 

S O A O / „ J 4 C O / 

>otr/o S . d H-O/o 
O 

S / 1 C O / c A A C O / 

><+o/o s . d 0 0 / 0 
C 
0 — — 

i n s t a l a s i G a s 
— — 

Renovas i 
-*no/ f /-i ^no/ >U/o S . d . 0 U / 0 c 

O s Q A 0 / r. A A C O / 
>oU/o S . d 4 0 / 0 

1 n 1U 
S / 1 co/, c. A A C O / >H-O/0 s . d OO/o 1 c 10 

— —7— 
I n s t a l a s i Pengaman 

— ; 
Renovas i 

>U% S . d . 0 U / 0 1 
s . 9 0 0 / t . z-1 A C O / 

>oU7o S . d H-o/o 
1 

>. 4 C O / t , A A C O / 
>£to/o s . d oo/o 

0 
—z T~Z—: - • — — 

I n s t a l a s i L a i n 
— ; 
Renovas i 

>u% s . d . oli/o 1 
>JUVo S . d *H-Oyo 1 
. 4 co/ „ A A C O / 

>4o /o s . d 0 0 % 
0 

J a r i n g a n 
J a r i n g a n Air M i n u m —7~\ u 1— 

Overhaul 
~̂ rvo/ _ A ^no/ > U Y O S . d . Ol ) /0 0 

- . O / A O / c , A A co/ 

>OU /0 S . d T - O / 0 

71 / 
> T - 0 / O S . d OO/O 1 n 

1 U 
— — . _ 

J a r i n g a n L i s t r i k 
—— ~ — - — 

Overhaul 
>LT/o S . d . J U / O c 0 
>OU/0 S . d T O / O 1 n 
>45% s.d 6 5 % 15 

J a r i n g a n Telepon Overhaul >U/o s . d . ou -o Z 
. ' J / M ) / ,1 A C O / 
>oU% s . d <+o% 

c O 
•b A C O / « A A C O / >H-0/o S . d DO/o 1 n 1U 

J a r i n g a n G a s Overhaul >U% s . d . OK) /0 z 
>30% s.d 4 5 % 7 
_ A r n / J /" C O / 
>45% s.d 6 5 % 10 

Alat M u s i k 
Modern/Band 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

n cn/ _i C A O / 

>25% s.d 5 0 % 
1 
1 

>50% s.d 7 5 % 2 
i—t r~f\/ 1 -t A A / 1 / 

>75% s.d 1 0 0 % 
2 

A S E T T E T A P D A L A M 
R E N O V A S I 
Pera la tan dan Mes in 
da lam Renovas i 

Overhaul >0% s.d. 1 0 0 % r\ Z 

Gedung d a n B a n g u n a n 
da lam Renovas i 

Renovas i >Uvo S.U. JU7o C 
0 

>30% s.d 4 5 % 10 

>45% s.d 6 5 % 15 

J a r i n g a n I r igas i d an 
J a r i n g a n da lam 
Renovas i 

Renovas i 
/ Ove rha 

u l 

>0% s.d. 1 0 0 % 5 
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7.10. Nilai S a t u a n M in imum Kapi ta l i sas i Aset Tetap mel iputi 

NILAI SATUAN MINIMUM K A P I T A L I S A S I DAN P E M E L I H A R A A N 
A S E T T E T A P 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Kodef ikasi Ura ian Harga/Unit Ke t . 

Pengeluaran/Unit 

1 3 2 Pera latan dan Mesin 

A l a t tSerat 1UU,UUU,UUU j 
S a m a dengan a t au 
leu in 

Alat A n g k u t a n 1 Knn nnn 
1,DUU,UUU 

S a m a dengan a t au 
l eu in 

Alat Bengke l dan Alat U k u r 500 ,000 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

Alat Pe r t an ian 500 ,000 
S a m a dengan a t au 
lebih 

Alat TJantnr Han P i i m a l i 
j V l d L I V f 11 1 l A l 1 U C U l 1 \ L 4 . 1 1 1 C U 1 

Tangga 500 ,000 
.Sama H p n czan a tau 
V-J CXX X1C t XX I . - X X i iCXX X C t L C t L l 

l eb ih 

Alat S t u d i dan K o m u n i k a s i 1,000,000 
S a m a dengan, a t au 
leb ih 

Alat Kedokte ran 1,400,000 
S a m a dengan, a t a u 
lebih 

Alat Labora to r ium 1,500,000 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

Alat K e a m a n a n 500 ,000 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

i Q e 
1 O O Aset Tetap L a i n n y a 

B u k u d a n P e r p u s t a k a a n 150,000 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

B a r a n g Be r co rak sen i 
K e b u d a y a a n 1,000,000 

S a m a dengan a t a u 
lebih 

H e w a n / T e r n a k dan 
T u m b u h a n 1,000,000 

S a m a dengan a t a u 
lebih 

Pemel iharaan 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

Pera la tan dan Mes in 2 ,000 ,000 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

Gedung dan B a n g u n a n 20 ,000 ,000 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

J a l a n , I r i gas i dan J a r i n g a n 20 ,000 ,000 
S a m a dengan a t a u 
lebih 

7 .11 . Nilai S a t u a n Min imum Kapi ta l i sas i Aset Tetap sebagaimana 

d imaksud dalam poin 7.10 d ikecua l ikan terhadap pengeluaran 

u n t u k tanah , dan aset tetap l a innya berupa koleksi 

perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

7.12. Besa rnya Nilai S a t u a n Min imum Kapi ta l i sas i Aset Tetap dapat 

di t injau u lang sesua i dengan perkembangan kondis i harga dan 

faktor-faktor l a innya yang dianggap relevan/ memadai. 

7.13. U n t u k barang yang memi l ik i n i la i d ibawah ni la i kap i ta l i sas i 

m in imum n a m u n berumur d iatas sa tu t a h u n a tau 12 (dua 

belas) bulan tetap d ikapi ta l isas i sebagai aset tetap dan t idak 

d i l akukan koreks i pada t ahun- t ahun sebelumnya. 
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7.14. Aset tetap berni lai d ibawah ni la i kap i ta l i sas i m in imum 

d ike luarkan dar i daftar aset tetap dan t idak d isa j ikan sebagai 

penambah ni la i aset tetap d ineraca serta dicatat pada Daftar 

Ekstrakomtable , yang se lan jutnya c u k u p di lampir i pada 

laporan keuangan dan di je laskan secara k h u s u s pada Cata tan 

Atas Laporan Keuangan. 

7.15. K h u s u s u n t u k pengadaan barang yang berni lai d ibawah ni la i 

kap i ta l i sas i m in imum dan memi l ik i u m u r ekonomis d ibawah 

12 (dua belas) bu lan dapat dianggarkan dalam belanja barang 

dan j a s a agar t idak membebani belanja modal. 

8. Penyusutan Aset Tetap 

8 . 1 . Penyusutan aset tetap terutama d imaksudkan agar 

neraca daerah dapat menyaj ikan n i la i aset tetap yang 

t idak overstated yang tercermin dar i n i la i b u k u . 

8.2. Aset tetap berupa tanah , kons t ruks i da lam pengerjaan 

dan benda bersejarah tidak d i susu tkan . 

8.3. Be rdasa rkan pert imbangan keprakt i san dan 

keekonomisan, penyusutan aset tetap menggunakan 

metode garis l u r u s dengan r u m u s : 

Penyu sutan/periode = Nilai yang dapat d i susu tkan 

Masa Manfaat 

8.4. Aset tetap d i susu tkan dengan menggunakan pendekatan 

t ahunan tanpa memandang berapa bu lan perolehan aset 

tetap bersangkutan. 

8.5. Besa ran penyusutan aset tetap diatur sesua i m a s a 

manfaat aset tetap sebagai ber ikut : 
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T A B E L MASA MANFAAT A S E T T E T A P 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Kodef ikas 
i 

Ura ian 
Masa 
Manfaat 
(Tahun) 

Ta r i f 
(%) 

Pera latan dan Mesin 
x v . x C U C X X H I X I X M A X m v i j i u 

1 3 2 0 1 A l a t - A l a t R p s a r D a r a t 10 10 

1 3 2 02 A l a t - A l a t Rf***ar A n u n ? 
/ 11 C l L i 1 1 ( 1 L L / V i J C l l i » M l i l l g 

8 13 

1 3 2 0 3 A l a t - a l a t R a n t u 
; X I C l . l CLXCX X I ' C X L i x XX 

7 14 

1 3 2 04 Alat A n g k u t a n Da ra t Bermotor 7 14 

1 3 2 0 5 Alat A n g k u t a n Be ra t T a k Bermotor 2 50 

1 3 2 0 6 Alat Angkut Apung Bermotor 10 10 

1 3 2 07 Alat Angkut Apung T a k Bermotor 3 33 

1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor U d a r a 20 5 

1 3 2 0 9 Alat Bengke l B e r m e s i n 10 10 

1 3 2 10 Alat Bengke l T a k B e r m e s i n 5 20 

1 3 2 11 Alat U k u r 5 20 

1 3 2 12 Alat Pengo lahan Pe r t an ian 4 2 5 

1 3 2 13 
Alat Peme l iharaan T a n a m a n / Alat P eny impan 
Pe r tan ian 4 2 5 

1 3 2 14 Alat Kantor 5 20 

1 3 2 15 Alal" R n m a h T a n i n y a 
1\1CTL I V U l l i d l l I t U l g g t l 

5 20 

1 3 2 16 Pera la tan Komputer 4 2 5 

1 3 2 17 Meja D a n K u r s i Ke r j a/Rapa t Pejabat 5 20 

1 3 2 18 Alat Studio 5 20 

1 3 2 19 Alat K o m u n i k a s i 5 20 

1 3 2 20 Pe ra la tan Pemancar 10 10 

1 3 2 2 1 Alat Kedokte ran 5 20 

1 3 2 22 Alat Keseha tan 5 20 

1 3 2 2 3 Un i t -Un i t Labora to r ium 8 13 

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Seko l ah 10 10 

1 3 2 2 5 Un i t Alat Labora to r ium K i m i a Nuk l i r 15 7 

1 3 2 26 Alat Labora tor ium F i s i k a N u k l i r / E l e k t r o n i k a 15 7 

1 3 2 27 Alat Proteks i R a d i a s i / Proteks i L i n g k u n g a n 10 10 

1 3 2 28 
Rad ia t ion Apl icat ion a n d Non Destruct ive Tes t ing 
L a b . 10 10 

1 3 2 29 Alat Labora to r ium L ingkungan H idup 7 14 

1 3 2 30 Pera la tan Labora to r ium H id rod inamika 15 7 

1 3 2 3 1 Sen ja ta Ap i 10 10 

1 3 2 32 Persen ja taan Non Sen ja ta Ap i 3 33 

1 3 2 3 3 Alat K e a m a n a n d a n Pe r l indungan 5 20 

Gedung dan Bangunan 
1 3 3 0 1 B a n g u n a n Gedung Tempat K e r j a 40 3 

1 3 3 02 B a n g u n a n Gedung Tempat T inggal 40 3 

1 3 3 0 3 B a n g u n a n M e n a r a 15 7 

1 3 3 04 B a n g u n a n Be r s e j a r ah 40 3 

1 3 3 0 5 T u g u Per ingatan 50 2 

1 3 3 06 C a n d i 50 2 

1 3 3 0 7 M o n u m e n / B a n g u n a n Be r s e j a r ah 50 2 

1 3 3 0 8 T u g u Per ingatan L a i n 50 2 

1 3 3 0 9 T u g u T i t i k Kontro l/Past i 50 2 

1 3 3 10 R a m b u - R a m b u 10 10 

1 3 3 11 R a m b u - R a m b u L a l u L i n t a s U d a r a 50 2 

1 3 4 J a l a n , Ir igasi , dan Ja r ingan 
1 3 4 0 1 J a l a n 10 10 

1 3 4 02 J e m b a t a n 50 2 

1 3 4 0 3 B a n g u n a n Air I r igas i 50 2 

1 3 4 0 4 B a n g u n a n Air Pasang S u r u t 50 2 
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1 3 4 0 5 B a n g u n a n Air R a w a 2 5 4 

1 X 4 C\f\ 1 O 4- U O 

B a n g u n a n Pengaman S u n g a i d a n 
Dp » - » a f i r vm l i a t i r r on R f * n t " l ?1 A lP lTTi 1 C l l r l l l ^ y ^ U l c l i I J ^ c l l l u c l l L c u i a . XICXJ.XI 10 10 

1 3 4 0 7 
B a n g u n a n Pengembangan S u m b e r Air d a n Air 
T a n a h 3 0 3 

1 3 4 08 B a n g u n a n Air B e r s i h / B a k u 40 3 

1 3 4 0 9 B a n g u n a n Air Kotor 40 3 

1 3 4 10 B a n g u n a n Air 4 0 3 

1 3 4 11 Ins ta l as i A i r M inum/A i r B e r s i h 30 3 

1 3 4 12 Ins t a l a s i A i r Kotor 3 0 3 

1 3 4 13 Ins t a l a s i Pengo lahan S a m p a h 10 10 

1 3 4 14 Ins t a l a s i Pengo lahan B a h a n B a n g u n a n 10 10 

1 3 4 15 Ins t a l a s i Pembangki t L i s t r i k 40 3 

1 3 4 16 Ins ta l as i G a r d u L i s t r i k 40 3 

1 3 4 17 Ins t a l a s i P e r t a h a n a n 30 3 

1 3 4 18 Ins ta l as i G a s 30 3 

1 3 4 19 Ins t a l a s i Pengaman 20 5 

1 3 4 2 0 J a r i n g a n Air M i n u m 30 3 

1 3 4 2 1 J a r i n g a n L i s t r i k 40 3 

1 3 4 22 J a r i n g a n Telepon 20 5 

1 3 4 2 3 J a r i n g a n G a s 30 3 

8.6. Aset tetap La innya berupa hewan, t anaman dan b u k u 

perpustakaan t idak d i l akukan penyusutan secara 

periodik, me la inkan diterapkan penghapusan pada saat 

Aset Tetap La innya tersebut j i k a sudah t idak dapat 

d igunakan a tau mat i . 

8.7. Nilai b u k u aset tetap setelah d i s u s u t k a n t idak merubah 

n i la i aset tetap has i l inventar isas i f isik n a m u n 

d i lampirkan da lam laporan keuangan dan disa j ikan 

didalam neraca serta tergambar dalam kertas ker ja aset 

tetap. 

8.8. Nilai s i s a manfaat dar i aset tetap yang d i susu tkan 

adalah Nol Rup iah . 

9. Amort isas i Aset T a k Berwu jud 

9 . 1 . Terhadap aset tak berwujud d i l akukan amort isas i 

dengan metode garis l u r u s kecua l i u n t u k aset tak 

berwujud yang memi l ik i m a s a manfaat tak terbatas. 

9.2. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sebagai 

b e r i k u t : 



T A B E L MASA MANFAAT A S E T T I D A K B E R W U J U D 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Kodef ikas i Ura ian 
Masa 
Manfaat 
(Tahun) 

Ta r i f 
(%) 

Pera latan dan Mesin 

1 5 3 0 1 Goodwil l 20 5 

1 5 3 02 L i n s e n s i dan F r a n c h i s e 20 5 

1 5 3 0 3 H a k C ip ta 20 5 

1 5 3 04 Pa ten 20 5 

1 5 3 04 0 1 Royal t i 20 5 

1 5 3 0 5 
Aset T idak Berwujud 
L a i n n y a 

1 5 3 0 5 0 1 Software 6 17 

1 5 3 0 5 02 Ka j i an 8 13 

1 5 3 0 5 0 3 L i s e n s i 10 10 

1 5 3 0 5 04 H a k E k s k l u s i f 20 5 

1 5 3 0 5 04 La innya . . . . 20 5 

10. Atr ibus i b iaya u m u m terhadap kap i ta l i sas i aset tetap. 

Pada saat pengadaan barang/j a s a yang memer lukan biaya 

u m u m (biaya bersama), m a k a s e lu ruh biaya u m u m (biaya 

bersama) tersebut d ia t r ibus ikan terhadap setiap aset tetap 

yang dikelola pengadaannya secara bersama s a m a tersebut 

secara proporsional berdasarkan n i la i aset yang diperoleh. 

1 1 . Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan 

t idak berwujud. 

^ 10.1 S u a t u aset tetap d ike luarkan /diel iminasi dar i neraca 

ke t ika d i lepaskan a tau bi la aset secara permanen 

d ihent ikan penggunaannya dan t idak ada manfaat 

ekonomik pada m a s a yang a k a n datang. 

10.2 Aset tetap yang d ihent ikan dar i penggunaan akt i f 

pemerintah t idak memenuhi definisi aset tetap dan 

h a r u s d ip indahkan ke pos aset l a innya sesuai dengan 

ni la i tercatatnya. 

10.3 Pemindahan aset tetap ke a k u n aset La innya 

d idasarkan pada pernyataan yang d i tuangkan da lam 

Peraturan Bupa t i bahwa aset tetap tersebut da lam 

keadaan r u s a k berat dan/ a tau aset tetap yang 

d imaksudkan u n t u k d ip indahtangankan kepada para 
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p ihak sesua i dengan peraturan yang ber laku. 

12. Penjabaran m a t a uang as ing 

T r a n s a k s i yang menggunakan ma ta uang asing, j i k a ada, 

dikonversi terlebih dahu lu dengan mengacu pada k u r s tengah 

B a n k Indonesia pada tanggal t r ansaks i a t au pada tanggal 

Neraca serta d inyatakan da lam mata uang rup iah . 

13. Koreks i Kesa lahan , Perubahan Kebi jakan Akun tans i dan 

Per ist iwa L u a r B i a s a 

12.1 Koreksi Kesa lahan 

a. Koreks i kesa lahan yang t idak berulang yang terjadi 

pada periode berjalan, ba ik yang mempengaruhi 

posisi k a s m a u p u n yang t idak, d i l akukan dengan 

pembetulan pada a k u n yang bersangkutan da lam 

periode berjalan. 

b. Koreks i k esa l ahan yang t idak berulang yang terjadi 

pada periode-periode sebe lumnya dan 

mempengaruhi posisi ka s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut be lum diterbitkan, d i l akukan 

denganpembetulan pada a k u n pendapatan a tau 

a k u n belanja dar i periode yangbersangkutan. 

c. Koreks i kesa lahan atas pengeluaran belanja 

(sehingga mengakibatkan pener imaan kembal i 

belanja) yang t idak berulang yangterjadi pada 

periode-periode sebe lumnya dan mempengaruhi 

posisi ka s , serta mempengaruhi secara mater ia l 

posisi aset selain k a s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n pendapatan la in- la in , 

a k u n aset, serta a k u n ekui tas dana yang terkait. 

d. Koreks i kesa lahan a tas pengeluaran belanja 

(sehingga mengakibatkan pener imaan kembal i 

belanja) yang t idak berulang yangterjadi pada 

periode-periode sebe lumnya dan mempengaruhi 

posisi k a s dan t idak mempengaruhi secara mater ia l 

posisi aset selain kas , apabi la laporan keuangan 
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periode tersebut s u d a h diterbitkan, d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n pendapatan la in- la in . 

e. Koreks i kesa lahan a tas penerimaan pendapatan yang 

t idak berulang yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas , apabi la 

laporan keuangan periode tersebut sudah 

diterbitkan, d i l akukan dengan pembetulan pada 

a k u n ekui tas dana lancar . 

f. Kesa l ahan yang berulang dan s istemik ada lah 

kesa lahan yang disebabkan oleh sifat a lamiah 

(normal) dar i j en is- jen is t r ansaks i tertentu yang 

d iperk i rakan a k a n terjadi berulang. Kesa lahan 

berulang dan s istemik t idak memer lukan koreksi , 

me la inkan dicatat pada saat terjadi Contohnya 

adalah pener imaan pajak dar i wajib pajak yang 

memer lukan koreks i sehingga perlu d i l akukan 

rest i tusi a tau tambahan pembayaran dar i wajib 

pajak. 

12.2. Perubahan Kebi jakan Akun tans i 

a. Perubahan di da lam per lakuan, pengakuan a tau 

pengukuran a k u n t a n s i sebagai akibat dar i 

perubahan atas bas is a k u n t a n s i , kr i ter ia kapi ta l i sas i , 

metode dan est imasi a k a n d inya takan dengan ca ra 

mengamandemen Peraturan Bupa t i tentang 

Kebi jakan Akun tans i in i u n t u k ha l -ha l yang 

berubah. 

b. Perubahan kebi jakan a k u n t a n s i dan pengaruhnya 

d iungkapkan dalam Cata tan a tas Laporan Keuangan. 

12.3. Per ist iwa L u a r B i a s a 

a. S u a t u kejadian dianggap sebagai perist iwa lua r b iasa 

j i k a per ist iwa tersebut secara tunggal menyerap 5 0 % 

( l ima p u l u h persen) a tau lebih anggaran t ahunan . 

b. S u a t u per ist iwa yang dianggap sebagai perist iwa luar 

b iasa b i l amana ditetapkan da lam Peraturan Bupa t i . 
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J . K E B I J A K A N K H U S U S . 

Kebi jakan k h u s u s merupakan kebi jakan a k u n t a n s i yang 

berkenaan langsung dengan pengakuan, pengukuran dan 

pengungkapan dar i akun-akun/rekening-reken ing sebagaimana 

tersaji pada Neraca dan Laporan Rea l i sas i Anggaran. 

1. K a s 

1.1. Pengertian 

a. K a s ada lah a lat pembayaran s a h yang setiap saat 

dapat d igunakan u n t u k membiayai kegiatan 

pemerintah. K a s yang sudah ditetapkan tu juan 

penggunaannya (restriksi) t idak t e rmasuk da lam 

pengertian in i . 

b. K a s di K a s Daerah adalah uang tuna i dan saldo 

s impanan Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u yang 

berada di pada bank-bank yang d i tunjuk. 

c. K a s di Bendahara Pengeluaran adalah uang tuna i 

yang dikelola oleh Bendahara u n t u k membiayai 

operasional ha r i an S K P D . 

d. K a s di Bendahara Pener imaan adalah uang tuna i 

yang berasal dar i setoran wajib pajak/retr ibusi 

daerah a tau pener imaan la innya yang be lum 

disetorkan ke K a s Daerah oleh Bendahara 

Penerimaan. 

1.2. Pengakuan 

K a s d iaku i pada saat diter ima a tau d ike luarkan dar i K a s 

Daerah berdasarkan n i la i nomina l uang. Pengertian 

ke luar dar i K a s Daerah adalah pada saat S u r a t Per intah 

Pencairan D a n a (SP2D) di terbitkan oleh Bendahara 

U m u m Daerah dan/atau diterima oleh Pengguna 

Anggaran. 

1.3. Pengukuran 

a. K a s d inya takan da lam n i la i rup iah , apabi la terdapat 

k a s da lam va lu ta as ing m a k a dikonversi 
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berdasarkan n i la i k u r s tengah B a n k Indonesia pada 

tanggal t r ansaks i . 

b. Pada akh i r t ahun , k a s da lam va lu ta as ing dikonversi 

ke da lam rup iah menggunakan k u r s tengah B a n k 

Indonesia pada tanggal neraca. 

c. K a s di Bendaha ra Penge luaran/Bendahara 

Penerima pada Pemegang K a s ( s i sa uang persediaan) 

pada tanggal neraca dicatat berdasarkan has i l 

penutupan kas . 

1.4. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n K a s di K a s Daerah dan K a s di 

Bendahara Pengeluaran da lam Cata tan atas Laporan 

Keuangan adalah sebagai ber ikut : 

a . K a s di K a s Daerah dir inci berdasarkan nomor 

rekening yang d imi l ik i Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kapuas H u l u pada B a n k yang d i tunjuk. 

b. K a s di Bendahara Pengeluaran / Bendahara 

Pener imaan dir inc i berdasarkan saldo k a s pada 

S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah , t e rmasuk saldo 

rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, j i k a 

ada. 

c. Da lam h a l r inc ian saldo k a s ter lalu banyak b i la 

d isa j ikan da lam badan Cata tan atas Laporan 

Keuangan, r inc ian dapat d isa j ikan sebagai lampiran 

tersendiri . 

P iutang 

2 . 1 . Pengertian 

Piutang merupakan hak a tau k la im kepada p ihak ketiga 

yang d iharapkan dapat d i jadikan k a s da lam sa tu periode 

akun tans i . P iutang terdiri a tas p iutang pajak, p iutang 

retr ibusi , p iutang dana perimbangan dan piutang la in -

la in . 

2.2. Pengakuan 

Piutang d iaku i pada s a a t : 

a. di terbitkan sura t ketetapan; a t au 
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b. telah diterbitkan sura t penagihan dan telah 

d i l aksanakan penagihan;atau 

c. be lum d i lunas i sampai dengan akh i r periode 

pelaporan. 

Pengukuran 

Piutang d isa j ikan berdasarkan n i la i bers ih yang dapat 

d i rea l isas ikan (net realizable value) dan n i la i yang belum 

dapat d i lunas i dar i setiap tagihan yang ditetapkan dalam 

sa tu periode akun tans i . Nilai bers ih p iutang ada lah 

besaran n i la i p iutang tercatat d ikurang i cadangan 

penghapusan piutang yang t idak dapat ditagih, j i k a 

d i l akukan pencadangan penghapusan piutang. 

Cadangan penghapusan piutang d ihi tung berdasarkan 

u m u r piutang sebagai b e r i k u t : 

- P iutang berumur 0 - 3 bu lan dicadangkan 

penghapusannya sebesar 0 (nol) persen. 

- P iutang berumur 3 - 6 bu lan dicadangkan 

penghapusannya sebesar 5 (lima) persen. 

- P iutang berumur 6 - 9 bu lan dicadangkan 

penghapusannya sebesar 15 ( l ima belas) persen. 

- P iutang berumur 9 - 12 bu lan dicadangkan 

penghapusannya sebesar 20 (dua puluh) persen. 

- P iutang berumur 1 - 2 t a h u n dicadangkan 

penghapusannya sebesar 40 (empat puluh) persen. 

- P iutang berumur 2 - 3 t a h u n dicadangkan 

penghapusannya sebesar 60 (enam puluh) persen. 

- P iutang berumur 3 - 4 t a h u n dicadangkan 

penghapusannya sebesar 80 (dua puluh) persen. 

- P iutang berumur d iatas 4 t a h u n dicadangkan 

penghapusannya sebesar 100 (seratus) persen. 

P iutang dicatat berdasarkan has i l inventar isas i piutang. 

Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Piutang da lam Cata tan atas 

Laporan Keuangan d ik las i f ikas ikan menurut subjek 

piutang ya i tu wajib pajak/ retr ibusi daerah, Pemerintah 
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Pusat/Prov ins i dan p ihak la innya , dan/atau k las i f ikas i 

p iutang menurut u m u r (aging) piutang. 

Be lan ja dibayar d i m u k a 

3 . 1 . Pengertian 

Be lan ja Dibayar D i m u k a berdasarkan SAP merupakan 

uang yang d ibayarkan kepada p ihak ketiga, di m a n a 

sampai tanggal neraca be lum diter ima prestasi ker ja, 

yang berupa barang/jasa dar i p ihak ketiga yang 

bersangkutan. Be lan ja dibayar d i m u k a adalah 

pengeluaran belanja pada t a h u n berjalan tetapi 

manfaatnya melampaui t a h u n anggaran berjalan, 

sehingga pada t a h u n ber ikutnya mas ih ada manfaat 

yang a k a n diter ima akibat pembayaran tersebut. U n t u k 

mengidentif ikasi belanja dibayar d i m u k a perlumel ihat 

dokumen pengadaan barang dan j a s a menyangkut m a s a 

kontrak a tau wak tu pelayanan j a s a yang akan diber ikan 

k h u s u s n y a j a s a . Seperti j a s a sewa, domain website dan 

kontrak j angka panjang l a innya da lam posisi pemerintah 

sebagai pemberi ker ja 

3.2. Pengakuan 

Be lan ja dibayar d i m u k a d i aku i ke t ika h a k k l a im u n t u k 

mendapatkan a r u s k a s m a s u k a tau manfaat ekonomi 

l a innya dar i ent i tas la in telah a tau tetap mas ih 

terpenuhi, dan n i la i k l a im tersebut dapat d iukur a tau 

diestimasi. 

3.3. Pengungkapan 

J i k a m a s a pe layanan penyedia melebihi a tau melewati 

t ahun anggaran m a k a d i l akukan koreks i terhadap beban 

pada laporan operasional dan d isa j ikan pada pos belanja 

dibayar d i m u k a pada neraca. 

D isa j ikan sebesar sel is ih pembayaran yang belum 

d iserahkan prestas inya pada akh i r periode pelaporan 

dan dapat d iaku i sebagai h a k menagih. 
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Pengertian 

Persediaan ada lah aset lancar da lam bentuk barang a tau 

perlengkapan yang d i m a k s u d k a n u n t u k mendukung 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-

barang yang d imaksudkan u n t u k dijual dan/atau 

d iserahkan dalam rangka pe layanan kepada masyaraka t 

Pengakuan 

Persediaan d i aku i sebagai : 

a . Aset, u n t u k j en i s persediaan yang s i fatnya continues 

dan membutuhkan control yang besar, seperti obat-

obatan. 

b. Beban, u n t u k persediaan yang penggunaannya sul i t 

di identif ikasi, seperti Alat T u l i s Kantor (ATK). 

c. Persediaan d iaku i pada saat potensi manfaat 

ekonomi m a s a depan diperoleh pemerintah dan 

mempunya i n i la i a t au biaya yang dapat d iukur 

dengan andal . 

d. Persediaan d i aku i pada saat diter ima a tau h a k 

kepemi l ikannya dan/a tau kepenguasaannya 

berpindah. 

e. Pada akh i r periode akun tans i , persediaan d iaku i 

berdasarkan has i l inventar isas i f isik a tas persediaan 

yang belum d igunakan dalam operasi a tau 

d ise rahkan kepada masyarakat , da lam sa tuan yang 

laz im. Persediaan yang sudah t idak u t u h (misal Va 

rim kertas) , t idak d i m a s u k k a n sebagai persediaan. 

f. Persediaan bahan b a k u dan perlengkapan yang 

dimi l ik i proyek/kegiatan yang d i l aksanakan secara 

swakelola dan dibebankan ke s u a t u perk i raan aset 

u n t u k Kons t ruks i Da l am Pengerjaan, t idak 

d i m a s u k k a n sebagai persediaan. 

Pengukuran 

Persediaan d isa j ikan sebesar : 

a. B i a y a perolehan apabi la diperoleh dengan pembelian. 

39 



B i a y a perolehan persediaan meliputi harga 

pembelian, b iaya pengangkutan, b iaya penanganan 

dan biaya l a innya yang secara langsung dapat 

d ibebankan pada perolehan persediaan. Potongan 

harga, rabat, dan l a innya yang serupa mengurangi 

biaya perolehan. 

B i a y a standar apabi la diperoleh dengan 

memproduksi sendir i . B i a y a s tandar persediaan 

meliputi b iaya langsung yang terkait dengan 

persediaan yang diproduksi dan biaya t idak langsung 

yang d ia lokas ikan secara s istematis berdasarkan 

u k u r a n - u k u r a n yang d igunakan pada saat 

penyusunan r encana ker ja dan anggaran 

Nilai wajar, apabi la diperoleh dengan ca ra l a innya 

seperti donas i/rampasan. Harga/ni la i wajar 

persediaan mel iputi n i la i t u k a r aset a tau 

penyelesaian kewaj iban antar p ihak yang memahami 

dan berkeinginan me l akukan t r ansaks i wajar. Da lam 

h a l t idak terdapat n i l a i yang di jadikan sebagai 

perbandingan, peni la ian persediaan ditetapkan 

mengacu pada standar b iaya t a h u n bersangkutan 

yang ditetapkan da lam Peraturan Bupat i . 

Nilai pembelian yang d igunakan dalam peni la ian 

Persediaan di Neraca adalah biaya perolehan 

persediaan yang terakhir diperoleh. 

Persediaan hewan dan tanaman yang 

d ikembangbiakkan dini la i dengan menggunakan 

n i la i wajar a t au b iaya perolehannya. 

Pencatatan persediaan d i l akukan dengan metode 

perpetual, u n t u k j en i s persediaan yang s i fatnya 

continues dan membutuhkan control yang besar, 

seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, 

pencatatan d i l akukan setiap ada persediaan yang 

m a s u k dan ke luar , sehingga n i l a i/ jumlah persediaan 

se la lu ter-update. Metode periodik, u n t u k persediaan 

yang penggunaannya sul i t di identi f ikasi, seperti Alat 
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T u l i s Kantor (ATK). Dengan metode in i , pencatatan 

h a n y a d i l akukan pada saat terjadi penambahan 

sehingga t idak meng-update j u m l a h persediaan. 

J u m l a h persediaan akh i r d iketahui dengan 

me l akukan stock opname pada akh i r periode, 

g. Persediaan dini la i dengan metode F I F O (first In First 

Out). Harga pokok dar i barang-barang yang pertama 

ka l i dibeli a k a n menjadi harga barang yang 

d igunakan/di jua l pertama ka l i . Sehingga n i la i 

persediaan akh i r d ih i tung d imula i dengan harga 

pembelian terakhir . 

4.4. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Persediaan da lam Cata tan atas 

Laporan Keuangan d iu ra ikan secara je las . Penjelasan 

a tau r inc ian lebih lanjut dar i persediaan barang a tau 

perlengkapan yang d igunakan da lam pelayanan 

masyarakat , barang a tau perlengkapan yang d igunakan 

dalam proses produksi , barang yang d is impan u n t u k 

di jual a tau d i se rahkan kepada masyarakat , dan barang 

yang mas ih da lam proses produks i yang d imaksudkan 

u n t u k d i jua l a t au d ise rahkan kepada m a s y a r a k a t . 

Pengungkapan da lam Cata tan atas Laporan Keuangan 

dapat d isa j ikan da lam bentuk tabel a tau naras i r ingkas 

serta keterangan kondis i persediaan tersebut. 

Investas i 

5 . 1 . Pengertian 

a. Investas i ada lah aset yang d imaksudkan u n t u k 

memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, 

dividen dan royalt i , a t au manfaat sosial , sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah da lam 

rangka pe layanan kepada masyarakat ; 

b. Investasi j angka pendek ada lah investasi yang dapat 

segera d ica i rkan dan d i m a k s u d k a n u n t u k d imi l ik i 

se lama 12 (dua belas) bu lan a tau kurang ; 

c. Investasi j a n g k a panjang ada lah investasi yang 
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i . Apabi la investasi j a n g k a panjang diperoleh dar i 

per tukaran aset pemerintah, m a k a n i la i investasi 

yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar 

b iaya perolehan, a tau n i la i wajar investasi tersebut 

j i k a harga perolehannya t idak ada. 

j . Harga perolehan investasi da lam va lu ta as ing h a r u s 

d inyatakan dalam rup iah dengan menggunakan 

ni la i tuka r (kurs tengah B a n k Indonesia sentral) 

yang ber laku pada tanggal t r ansaks i . 

k. Pelepasan sebagian dar i investasi tertentu yang 

dimi l ik i Pemerintah Daerah dini la i dengan 

menggunakan n i la i rata-rata . Nilai ra ta - ra ta 

diperoleh dengan ca ra membagi total n i la i investasi 

terhadap total j u m l a h s a h a m yang dimi l ik i oleh 

Pemerintah Daerah. 

1. pengukuran dana bergulir d i l akukan dengan 

menentukan kua l i t as dana bergulir ya i tu tingkat 

ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan 

membayar kewaj iban oleh debitur dengan 

ketentuan sebagai ber ikut: 

1. lancar , b i la dana bergulir be lum d i l akukan 

pe lunasan sebelum tanggal j a t u h tempo; 

2. ku rang lancar , b i la dana bergulir be lum 

d i l akukan pe lunasan sampai dengan 2 (dua) 

t a h u n setelah tanggal j a t u h tempo; 

3. ragu-ragu, b i la dana bergulir be lum d i l akukan 

pe lunasan lebih dar i 2 (dua) t a h u n sampa i 

dengan 3 (tiga) t a h u n setelah tanggal j a t u h 

tempo;dan 

4. macet, b i la dana bergulir be lum d i l akukan 

pe lunasan lebih dar i 3 (tahun) setelah tanggal 

j a t u h tempo. 

j . besarnya peny is ihan penyertaan dana bergulir t idak 

tertagih d i tentukan berdasarkan kua l i t as sesuai j a t u h 

temponya (aging schedule) dengan kategori sebagai 

berikut: 
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No. Kategori Umur Dana 
Bergulir Kualitas 

Persentase 
Penyisihan 

1 2 3 4 5 
1 dapat ditagih 0 s/d 1 th kurang lancar 25% 

2 
memungkinkan dapat 
ditagih 1 s/d 2 th kurang lancar 50% 

3 diragukan dapat ditagih 2 s/d 3 th ragu-ragu 75% 

4 tidak dapat ditagih diatas 3 th macet 100% 

k. da lam h a l terjadi keadaan di lua r kondis i normal 

seperti debitur meninggal dun ia , pail it, dan ha l -ha l 

l a in yang mengakibatkan debitur dana bergulir t idak 

dapat menyelesaikan kewaj ibannya sebelum dan/a tau 

setelah tanggal j a t u h tempo m a k a da lam aging 

scheduledapat dikategorikan sebagai T idak Dapat 

Ditagih dengan kua l i t as dana bergulir macet dan 

persentase peny is ihan sebesar 100%( seratus per 

seratus) ; dan keadaan di lua r kondis i normal 

sebagaimana d imaksud da lam h u r u f f h a r u s d idukung 

dengan bukt i -bukt i h u k u m yang s a h dan sesua i 

dengan peraturan dan ketentuan yang ber laku 

.5. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Investas i da lam Cata tan atas 

Laporan Keuangan mencakup : 

a. Jen i s - j en i s investasi ya i tu investasi permanen dan 

non permanen; 

b. Metode pencatatan (cost method atau equity 

method) yang dipi l ih u n t u k setiap j en i s investasi . 

c. Pe rubahan harga pasar baik investasi j a n g k a 

pendek m a u p u n investasi j a n g k a panjang. 

d. P enurunan n i la i investasi yang signif ikan dan 

penyebab penurunan tersebut. 

e. Investas i yang dini la i dengan n i la i wajar dan 

a lasan penerapannya. 

f. Perubahan pos investasi . 

g. Terka i t dana bergulir, informasi yang perlu 

d iungkapkan ada lah : 

(1) dasar peni la ian dana bergulir 
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(2) j u m l a h dana bergulir yang t idak tertagih dan 

penyebabnya; 

(3) besar s u k u bunga yang d ikenakan ; 

(4) saldo awa l dana bergulir, 

penambahan/pengurangan d a n a bergulir dan 

saldo akh i r dana bergulir;dan 

(5) informasi tentang j a t u h tempo dana bergulir 

berdasarkan u m u r dana bergulir. 

Aset Tetap 

6 . 1 . Pengertian 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai m a s a 

manfaat lebih dar i 12 (dua belas) bu lan u n t u k 

d igunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah a tau 

d imanfaatkan oleh masyaraka t u m u m . 

6.2. Pengakuan 

Un tuk dapat d i aku i sebagai aset tetap, s u a t u aset h a r u s 

berwujud dan memenuhi kr i ter ia : 

a. mempunya i m a s a manfaat lebih dar i 12 (dua belas) 

bu lan ; 

b. b iaya perolehan aset dapat d iukur secara andal ; 

c. t idak d imaksudkan u n t u k di jual da lam operasi 

normal entitas; dan 

d. diperoleh atau dibangun dengan m a k s u d u n t u k 

d igunakan 

Aset Tetap d i aku i pada saat aset tetap telah diter ima 

a tau d i se rahkan h a k kepemi l ikannya dan/atau pada 

saat penguasaannya berpindah yang d i tun jukkan 

dengan bukt i perp indahan h a k kepemi l ikan dan/atau 

penguasaan secara h u k u m . Aset tetap yang diperoleh 

dari pengadaan sendir i d i aku i pada saat aset tersebut 

d imanfaatkan secara nyata . 

Buk t i - buk t i tersebut dapat berupa Ber i ta Acara Se rah 

Ter ima, Ak ta Hibah, F a k t u r Pembelian a tau dokumen 

la innya yang m e n u n j u k k a n telah adanya peral ihan h a k 

kepemil ikan dan/atau penguasaan secara h u k u m . Aset 
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tetap yang berasal dar i h ibah a tau waka f dar i p ihak la in 

tetap d iaku i sebagai aset tetap dengan penjelasan 

tambahan mengenai s ta tus aset tetap yang 

bersangkutan. 

Pengukuran 

b. Aset tetap dini la i dengan b iaya perolehan. B i a y a 

perolehan sua tu aset tetap terdiri dar i harga bel inya 

a tau kons t ruks inya t e rmasuk bea impor dan setiap 

b iaya yang dapat d ia t r ibus ikan/d ika i tkan secara 

langsung da lam membawa aset tersebut ke kondis i 

yang membuat aset tersebut dapat bekerja u n t u k 

penggunaan yang d imaksudkan . 

c. Apabi la peni la ian aset tetap dengan menggunakan 

biaya perolehan t idak memungk inkan m a k a n i la i 

aset tetap d idasarkan pada n i la i wajar pada saat 

perolehan. 

d. B i a y a perolehan aset tetap yang dibangun dengan 

ca ra swakelola mel iputi b iaya langsung u n t u k tenaga 

kerja, bahan b a k u , dan biaya t idak langsung 

te rmasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga l is t r ik , sewa peralatan, dan 

semua biaya l a innya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut. 

e. Aset tetap yang diperoleh mela lu i h ibah dar i p ihak 

la in d ini la i berdasarkan n i la i wajar pada saat 

perolehan. 

f. T a n a h pada saat penyusunan neraca awa l dan 

penyempurnaan n i la i a tas neraca awa l menggunakan 

n i la i wajar berdasarkan Nilai J u a l Obyek K e n a Pajak. 

Perolehan tanah setelah kejadian di a tas d iaku i 

sebesar biaya perolehan yang mencakup harga 

pembelian /biaya pembebasan t anah serta s e lu ruh 

biaya terkait dengan perolehan tanah sampai dengan 

t anah tersebut s iap dipakai dalam operasi, t e rmasuk 

n i la i bangunan t u a yang terletak pada t anah yang 
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dibeli tersebut j i k a bangunan t u a tersebut 

d imaksudkan u n t u k d i m u s n a h k a n . 

g. Peralatan dan mesin dini lai berdasarkan se lu ruh 

pengeluaran yang telah d i l akukan u n t u k 

memperoleh peralatan dan mes in tersebut sampa i 

s iap paka i . B i a y a i n i an ta ra la in meliputi harga 

pembelian, biaya pengangkutan, b iaya insta las i , 

serta b iaya langsung l a innya u n t u k memperoleh dan 

mempers iapkan sampai peralatan dan mesin 

tersebut s iap d igunakan. 

h . B i a y a perolehan gedung dan bangunan 

menggambarkan s e lu ruh b iaya yang d ike luarkan 

u n t u k memperoleh gedung dan bangunan sampai 

s iap paka i . B i a y a i n i an ta ra l a in meliputi harga 

pembelian a tau biaya kons t ruks i , t e rmasuk b iaya 

pengurusan IMB, notar is , dan pajak. 

i . B i a y a perolehan j a l a n , ir igasi, dan jar ingan 

menggambarkan se luruh biaya yang d ike luarkan 

u n t u k memperoleh j a l a n , ir igasi , dan ja r ingan 

sampai s iap paka i . B i a y a in i mel iput i b iaya perolehan 

a tau biaya kons t ruks i dan biaya-biaya la in yang 

d ike luarkan sampai j a l a n , ir igasi dan ja r ingan 

tersebut s iap paka i . 

j . B i a y a perolehan aset tetap l a innya menggambarkan 

se lu ruh biaya yang d ike luarkan u n t u k memperoleh 

aset tersebut sampa i s iap paka i . 

k. B i a y a admin is t ras i dan biaya u m u m la innya b u k a n 

merupakan s u a t u komponen b iaya aset tetap 

sepanjang biaya tersebut t idak dapat 

d ia t r ibus ikan/d ika i tkan secara langsung pada b iaya 

perolehan aset a tau membawa aset ke kondis i 

ker janya. Demik ian pu la biaya permulaan (start-up 

cost) dan pra-produksi serupa t idak merupakan 

bagian b iaya s u a t u aset kecua l i b iaya tersebut perlu 

u n t u k membawa aset ke kondis i ker janya. 
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1. B i a y a perolehan s u a t u aset yang dibangun dengan 

ca ra swakelola d i tentukan menggunakan pr insip 

yang sama seperti aset yang dibeli. 

m. Setiap potongan dagang dan rabat d ikurangkan dar i 

harga pembelian. 

n . B i a y a perolehan dar i masing-masing aset tetap yang 

diperoleh secara gabungan d i tentukan dengan 

mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan n i la i wajar mas ing 

mas ing aset yang bersangkutan. 

o. Be lan ja pegawai dan/atau belanja barang/jasa 

terkait dengan perolehan aset tetap secara gabungan 

(bersama sama) d ia lokas ikan/d ia t r ibus ikan dengan 

menggunakan metode ra ta- ra ta tertimbang 

(proporsional) berdasarkan n i la i masing-masing j en i s 

aset tetap yang diperoleh. 

p. Aset tetap yang diperoleh melalui per tukaran a tau 

per tukaran sebagian aset tetap yang t idak serupa 

a tau aset l a innya d i u k u r berdasarkan n i la i wajar 

aset yang diperoleh ya i tu n i l a i ekuiva len a tas n i la i 

tercatat aset yang dilepas setelah d i sesua ikan 

dengan j u m l a h setiap k a s a tau setara k a s yang 

di tran sfer / d i se rahkan. 

q. Aset tetap yang diperoleh mela lui per tukaran atas 

sua tu aset yang serupa yang memi l ik i manfaat yang 

serupa dan memi l ik i n i la i wajar yang serupa dicatat 

sebesar n i la i tercatat (carrying amount) a tas aset 

yang dilepas. 

r. Pengeluaran setelah perolehan awa l sua tu aset tetap 

yang memperpanjang m a s a manfaat a tau yang 

kemungk inan besar memberi manfaat ekonomik di 

m a s a yang a k a n datang da lam bentuk kapas i tas , 

m u t u produksi , a tau peningkatan standar kiner ja, 

h a r u s d i tambahkan pada n i la i tercatat aset yang 

bersangkutan. Pengeluaran d imaksud dapat berupa 
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pengeluaran yang terjadi u n t u k kegiatan rehabi l i tasi 

berat a t au peningkatan, misa l peningkatan j a l a n . 

s. Apabi la terjadi kondis i yang memungk inkan 

peni la ian kembal i , m a k a aset tetap a k a n disa j ikan 

dengan penyesuaian pada masing-masing a k u n Aset 

Tetap dan a k u n Di inves tas ikan da lam Aset Tetap. 

t. Penyusutan Aset Tetap. Penyusutan ada lah a lokas i 

yang s istematis a tas n i la i s u a t u asset tetap yang 

dapat d i susu tkan (depreciable assets) se lama m a s a 

manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan 

u n t u k masing-masing periode d iaku i sebagai 

pengurang n i la i tercatat asset tetap da lam neraca 

dan beban penyusutan da lam laporan operasional. 

Metode penyusutan yang dapat d igunakan ada lah 

metode garis l u r u s a t au metode saldo m e n u r u n 

ganda a tau metode un i t produksi , dengan est imasi 

ni lai s i s a (apabila ada) dan est imasi m a s a manfaat. 

u . Metode penyusutan dapat d i l akukan apabi la telah 

ditetapkan m a s a manfaat aset tetap. 

Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Aset Tetap da lam Cata tan a tas 

Laporan Keuangan mencakup : 

a . Dasar peni la ian yang d i gunakan u n t u k menentukan 

n i la i tercatat (carrying amount); 

b. Rekonsi l ias i j u m l a h tercatat pada awa l dan akh i r 

periode yang menun jukkan : 

(1) Penambahan; 

(2) Pelepasan; 

(3) A k u m u l a s i penyusutan dan perubahan n i la i , j i k a 

ada; 

(4) Mutas i aset tetap la innya . 

c. Informasi penyusutan , meliputi : 

(1) Nilai penyusutan ; 

(2) Metode penyusutan yang d igunakan; 

(3) Masa manfaat a t au tar i f penyusutan yang 

d igunakan; 
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(4) Nilai tercatat bruto dan a k u m u l a s i penyusutan 

pada awa l dan akh i r periode. 

d. Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan j u g a mencakup: 

(1) Eks i s t ens i dan batasan h a k mi l ik a tas aset tetap; 

(2) Kebi jakan a k u n t a n s i u n t u k kapi ta l i sas i yang 

berkai tan dengan aset tetap; 

(3) J u m l a h pengeluaran pada pos aset tetap da lam 

kons t ruks i ; 

(4) J u m l a h komitmen u n t u k aku i s i s i aset tetap. 

e. Da lam h a l aset tetap dicatat pada j u m l a h yang 

dini la i kembal i , d iungkapkan ha l -ha l ber ikut sebagai 

b e r i k u t : 

(1) Dasa r peraturan u n t u k meni la i kembal i aset 

tetap; 

(2) Tanggal efektif peni la ian kembal i ; 

(3) J i k a ada, n a m a peni lai independen; 

(4) Hak ika t setiap petunjuk yang d igunakan u n t u k 

menentukan biaya pengganti; 

(5) Nilai tercatat setiap j en i s aset tetap. 

Kons t ruks i da lam Pengerjaan 

a. Pengertian 

Kons t ruks i da lam pengerjaan ada lah aset-aset yang 

sedang da lam proses pembangunan. Kons t ruks i 

Da lam Pengerjaan mencakup tanah , peralatan dan 

mes in , gedung dan bangunan, j a l a n , irigasi dan 

ja r ingan , dan aset tetap l a innya yang proses 

perolehannya dan/ a tau pembangunannya 

membutuhkan s u a t u periode w a k t u tertentu dan 

be lum selesai pada saat pelaporan keuangan. 

b. Pengakuan 

(1) S u a t u barang berwujud h a r u s d iaku i sebagai 

Kons t ruks i Da lam Pengerjaan j i k a : 
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besar kemungk inan bahwa manfaat ekonomi 

m a s a yang a k a n datang berkai tan dengan 

aset tersebut akan diperoleh; 

b iaya perolehan tersebut dapat d iukur 

secara anda l ; dan 

aset tersebut mas ih da lam proses 

pengerjaan 

(2) S u a t u Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 

d ip indahkan ke pos aset tetap yang 

bersangkutan j i k a kr i ter ia ber ikut in i terpenuhi: 

kons t ruks i secara subs tans i telah selesai 

d iker jakan; dan 

dapat member ikan manfaat/ jasa sesuai 

dengan tu juan perolehan; 

(3) S u a t u Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 

d i rek las i f ikas ikan menjadi Aset Tetap yang 

bersangkutan setelah pekerjaan kons t ruks i 

tersebut d inya takan selesai dan d imanfaatkan 

sesuai dengan tu juan perolehannya. 

Pengukuran 

(1) Kons t ruks i Da lam Pengerjaan dicatat dengan 

biaya perolehan. 

(2) Nilai kons t ruks i yang d iker jakan secara 

swakelola an ta ra l a in : 

b iaya yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan kons t ruks i ; 

biaya yang dapat d ia t r ibus ikan/d ika i tkan 

pada kegiatan pada u m u m n y a dan dapat 

d ia lokas ikan ke kons t ruks i tersebut; dan 

biaya la in yang secara k h u s u s d ibayarkan 

sehubungan kons t ruks i yang bersangkutan. 

(3) Nilai kons t ruks i yang d iker jakan oleh kontraktor 

mela lui kontrak kons t ruks i mel iputi : 
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Termin yang telah d ibayarkan kepada 

kontraktor sehubungan dengan t ingkat 

penyelesaian pekerjaan; 

Kewaj iban yang mas ih h a r u s dibayar kepada 

kontraktor berhubung dengan pekerjaan 

yang telah diter ima tetapi be lum dibayar 

pada tanggal pelaporan; 

Pembayaran k la im kepada kontraktor a t au 

p ihak ketiga sehubungan dengan 

pe laksanaan kontrak kons t ruks i . 

d. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 

dalam Cata tan atas Laporan Keuangan mencakup : 

(1) R inc ian kontrak kons t ruks i dalam pengerjaan 

ber ikut t ingkat penyelesaian dan j angka wak tu 

peny ele sa ianny a. 

(2) Nilai kontrak kons t ruks i dan sumber 

pembiayaanya. 

(3) J u m l a h biaya yang telah d ike luarkan . 

(4) Uang m u k a ker ja yang diber ikan. 

(5) Retensi/uang yang d i tahan. 

D a n a Cadangan 

6 . 1 . Pengertian 

D a n a Cadangan adalah dana yang d i s i s ihkan u n t u k 

menampung kebutuhan yang memer lukan dana relati f 

besar yang t idak dapat d ibebankan dalam sa tu t ahun 

anggaran. 

6.2. Pengakuan 

a. D a n a Cadangan d iaku i pada saat terjadinya 

penyetoran j u m l a h dana cadangan /bagian dar i 

j u m l a h dana cadangan yang j u m l a h ditetapkan 

da lam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan 

D a n a Cadangan a tau pada saat real isas i pencairan 

55 



dana cadangan dan telah m a s u k ke da lam Rekening 

K a s U m u m Daerah. 

b. B iaya-b iaya terkait penempatan D a n a Cadangan 

d iaku i sebagai belanja. 

c. B u n g a a tau bagi has i l yang diperoleh dar i 

penyimpanan D a n a Cadangan t idak menambah 

j u m l a h D a n a Cadangan dan d iaku i sebagai 

pendapatan. 

6.3. Pengukuran 

D a n a Cadangan dini la i berdasarkan ni la i nomina l sesua i 

dengan yang ditetapkan da lam Pera turan Daerah. 

6.4. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n D a n a Cadangan da lam Cata tan 

atas Laporan Keuangan mencakup : 

a . K las i f ikas i D a n a Cadangan berdasarkan tu juan 

pembentukan D a n a Cadangan. 

b. Penjelasan a tas h a s i l yang diperoleh dar i 

penyimpanan D a n a Cadangan. 

Aset La innya 

7 . 1 . Pengertian 

a. Aset l a innya ada lah aset yang t idak dapat 

dikelompokkan ke dalam aset lancar , aset tetap dan 

dana cadangan. 

b. Aset l a innya dapat berupa Aset T a k Berwujud , 

T u n t u t a n Perbendaharaan/Tuntutan Gant i Rugi 

(TP/TGR) , Tag ihan Penjualan Angsuran, Kemi t raan 

dengan P ihak Ketiga dan/atau La in - l a in Piutang 

Pegawai/Pihak Ketiga, dan asset la in- la in . 

c. Aset tak berwujud berupa Goodwill, Hak Paten a tau 

Hak Cipta, Royalt i , Software, L i sens i , Has i l 

Kaj ian/Penel i t ian yang member ikan manfaat j angka 

panjang, Aset T a k Be rwu jud La innya , Aset T a k 

Berwu jud Da l am Pengerjaan. 
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d imaksudkan u n t u k d imi l ik i lebih dar i 12 (dua 

belas) bu lan ; 

d. Investas i non permanen adalah investasi j a n g k a 

panjang yang t idak te rmasuk dalam investasi 

permanen, d imaksudkan u n t u k d imi l ik i secara t idak 

berkelanjutan; 

e. Investas i permanen ada lah investasi j angka panjang 

yang d imaksudkan u n t u k dimi l ik i secara 

berkelanjutan; 

f. Penyelenggaraan dana bergulir d isa j ikan sebagai 

investasi Non Permanen dengan pembinaan yang 

berkelanjutan dar i S K P D pembina. 

Peni la ian 

Peni la ian investasi j a n g k a panjang d i l akukan dengan 

tiga metode ya i tu : 

a . Metode biaya, apabi la kepemi l ikan kurang dar i 2 0 % ; 

b. Metode ekui tas , apabi la kepemi l ikan 2 0 % sampai 

dengan 5 0 % a tau kepemi l ikan kurang dar i 2 0 % 

tetapi memil ik i pengaruh yang signi f ikan; 

c. Metode ni la i bers ih yang dapat d i rea l isas ikan, 

apabi la kepemi l ikan bersifat nonpermanen. 

Has i l investasi berupa dividen tuna i yang diperoleh dar i 

penyertaan modal Pemerintah Daerah yang 

pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat 

sebagai pendapatan has i l investasi (La in- la in PAD yang 

Sah) . Sedangkan apabi la menggunakan metode ekui tas , 

dividen tuna i yang diperoleh oleh pemerintah daerah 

dicatat sebagai pendapatan has i l investasi (dalam j u r n a l 

dengan bas is kas) dan mengurangi n i la i investasi 

Pemerintah Daerah (dalam j u r n a l berbasis akrua l ) . 

Dividen da lam bentuk s a h a m yang diter ima baik dengan 

metode b iaya m a u p u n metode eku i tas a k a n menambah 

ni la i investasi Pemerintah Daerah. 
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Pengakuan 

a. S u a t u pengeluaran k a s a tau aset dapat d i aku i 

sebagai investasi apabi la memenuhi sa lah satu 

kr i ter ia ya i tu : 

(1) Kemungk inan manfaat ekonomik dan manfaat 

sosia l a tau j a s a pontensial di m a s a yang a k a n 

datang a tas s u a t u investasi tersebut dapat 

diperoleh pemerintah Daerah; 

(2) Nilai perolehan a tau n i la i wajar investasi dapat 

d i u k u r secara memadai (reliable). 

b. Pengeluaran u n t u k perolehan investasi j a n g k a 

pendek d i aku i sebagai pengeluaran k a s Pemerintah 

Daerah dan t idak di laporkan sebagai belanja da lam 

laporan rea l isas i anggaran. 

c. Pengeluaran u n t u k memperoleh investasi j angka 

panjang d iaku i sebagai pengeluaran pembiayaan. 

d. Has i l investasi yang diperoleh dar i investasi j angka 

pendek an ta ra la in berupa bunga deposito, bunga 

obligasi dan dividen tuna i (cash dividend) dicatat 

sebagai pendapatan. 

e. Has i l investasi berupa dividen tuna i yang diperoleh 

dar i penyertaan modal Pemerintah Daerah yang 

pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat 

sebagai pendapatan has i l investasi . 

f. Has i l investasi berupa dividen tuna i yang diperoleh 

dar i penyertaan modal Pemerintah Daerah yang 

pencatatannya menggunakan metode ekui tas , 

bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah 

a k a n dicatat mengurangi n i l a i investasi Pemerintah 

Daerah dan t idak dicacat sebagai pendapatan has i l 

investasi . 

g. Has i l investasi berupa dividen da lam bentuk s a h a m 

yang diter ima a k a n menambah n i la i investasi 

Pemerintah Daerah dan eku i tas dana yang 

d i investas ikan dengan j u m l a h yang sama. 

h . Pener imaan dar i penjualan investasi j angka pendek 
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d iaku i sebagai pener imaan k a s Pemerintah Daerah 

dan t idak di laporkan sebagai pendapatan dalam 

laporan rea l isas i anggaran. 

i . Pener imaan dar i pelepasan investas i j a n g k a 

panjang d i aku i sebagai pener imaan pembiayaan. 

j . Pener imaan kembal i angsuran pokok bantuan 

modal/dana bergulir da lam bentuk k a s tuna i 

d iaku i sebagai pener imaan k a s pemerintah 

(penerimaan pembiayaan) dan t idak di laporkan 

sebagai pendapatan da lam laporan rea l isas i 

anggaran. 

k. Pendapatan bunga a tau bagi has i l dar i bantuan 

modal/dana bergulir d i aku i sebagai pendapatan. 

1. Pemindahan pos investas i dapat berupa 

reklas i f ikas i investas i permanen menjadi Investas i 

J a n g k a Pendek, Aset Tetap, Aset La in - la in dan 

sebal iknya. 

Pengukuran 

a. Investas i j a n g k a pendek da lam bentuk sura t 

berharga, m i sa lnya saham dan obligasi j a n g k a 

pendek dicatat sebesar b iaya perolehan. B i a y a 

perolehan investas i mel iput i harga t r ansaks i 

investasi i tu sendir i d i tambah komis i perantara j u a l 

beli, j a s a bank dan b iaya l a innya yang t imbul 

da lam rangka perolehan tersebut. Apabi la investasi 

da lam bentuk sura t berharga diperoleh tanpa biaya 

perolehan, m a k a investas i d ini la i berdasar n i la i 

wajar investasi pada tanggal perolehannya ya i tu 

sebesar harga pasar. Apabi la t idak ada n i la i wajar, 

b iaya perolehan setara k a s yang d i se rahkan a tau 

n i la i wajar aset l a in yang d i se rahkan u n t u k 

memperoleh investasi tersebut. 

b. Investas i j a n g k a pendek da lam bentuk non saham, 

misa lnya da lam bentuk deposito j a n g k a pendek 

dicatat sebesar n i la i nomina l deposito tersebut. 
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Investas i j a n g k a panjang yang bersifat permanen 

misa lnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, 

dicatat sebesar b iaya perolehannya mel iputi harga 

t r ansaks i investasi i tu sendir i d i tambah biaya la in 

yang t imbul da lam rangka perolehan investasi 

tersebut. 

Investas i non permanen m isa lnya da lam bentuk 

pembelian obligasi j a n g k a panjang dan investasi 

yang d imaksudkan t idak u n t u k dimi l ik i 

berkelanjutan, dini la i sebesar n i la i perolehannya 

sedangkan investasi da lam bentuk dana talangan 

u n t u k penyehatan perbankan yang a k a n segera 

d ica i rkan dini la i sebesar n i la i bers ih yang dapat 

d i rea l i sas ikan. 

Investas i non permanen da lam bentuk penanaman 

modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah 

Daerah (seperti Proyek PIR) d ini la i sebesar b iaya 

pembangunan termasuk biaya yang d ike luarkan 

u n t u k perencanaan dan biaya la in yang 

d ike luarkan da lam rangka penyelesaian proyek 

sampai proyek tersebut d i se rahkan ke p ihak ketiga. 

Investasi non permanen berupa ban tuan modal 

ker ja secara bergulir dalam bentuk k a s tuna i 

kepada kelompok masyaraka t dicatat dan dini la i 

sebesar n i la i bersih yang dapat d i rea l isas ikan, ya i tu 

sebesar n i la i k a s yang dipegang un i t pengelola 

d i tambah j u m l a h yang d iharapkan dapat tertagih 

Investas i non permanen berupa ban tuan modal 

ker ja secara bergulir da lam bentuk barang/ternak 

kepada kelompok masyaraka t dicatat sebesar n i la i 

bantuan modal ker ja bergulir pada saat 

penyerahan. 

Pener imaan kembal i angsuran ban tuan modal ker ja 

secara bergulir da lam bentuk k a s tuna i mengurangi 

n i la i investasi non permanen. 
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d. Kemi t raan dengan P ihak Ketiga dapat berupa Built 

Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) 

dan Ker jasama Operasi (KSO). 

e. Aset La in - l a in d igunakan u n t u k mencatat aset 

l a innya yang t idak dapat dikelompokkan da lam aset 

tak berwujud, tagihan penjualan angsuran , 

tun tu tan perbendaharaan, tuntu tan ganti rugi, dan 

kemit raan dengan p ihak ketiga. 

Pengakuan 

a. U n t u k dapat d i aku i sebagai Aset T a k Be rwu jud 

h a r u s dapat d ibukt ikan bahwa akt iv i tas/kegiatan 

tersebut telah memenuhi : 

(1) Definisi dar i Aset T a k Berwu jud ; dan 

(2) Kr i ter ia pengakuan. 

b. Aset T a k Be rwu jud h a r u s memenuh i kr i ter ia sebagai 

berikut: 

(1) Kemungk inan besar d iperk i rakan manfaat 

ekonomi di m a s a datang yang d iharapkan a tau 

j a s a potensial yang d iak ibatkan dari Aset T a k 

Berwu jud tersebut a k a n mengalir 

kepada/dinikmat i oleh entitas; dan 

(2) B i a y a perolehan a t au n i la i wa jarnya dapat d iukur 

dengan andal . 

c. T u n t u t a n Perbendaharaan/Tuntutan Gant i Rugi 

(TP/TGR) d i aku i pada saat d i terb i tkannya penetapan 

s u a t u kerugian sebagai T u n t u t a n Perbendaharaan/ 

T u n t u t a n Gan t i Rugi oleh Majelis T P / T G R . 

d. Tag ihan Penjualan Angsuran d iaku i pada saat S K 

Bupa t i tentang pelepasan aset diterbitkan serta 

d isampaikan kepada p ihak pembeli. 

e. Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT) , Built 

Transfer Operate (BTO) dan Ker jasama Operasi (KSO) 
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berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan 

a tau aset l a innya tersebut dibangun, B i a y a 

pembangunan yang tercantum diperjanjian 

Ker jasama Operasi (KSO) a tau sebesar n i la i wajar 

yang paling objektif a tau berdaya uj i . 

f. Pengakuan Aset la in- la in d iaku i pada saat 

d ihent ikan dar i penggunaan akt i f pemerintah dan 

direklasi f ikasi ke da lam aset la in- la in . 

Pengukuran 

a. Aset tak berwujud d iukur dengan harga perolehan, 

ya i tu harga yang h a r u s dibayar entitas u n t u k 

memperoleh s u a t u Aset T a k Be rwu jud hingga siap 

u n t u k d igunakan dan Aset T a k Berwu jud tersebut 

mempunya i m a s a manfaat ekonomi yang d iharapkan 

d imasa datang a tau j a s a potensial yang melekat pada 

asset tersebut a k a n mengalir m a s u k kedalam entitas 

tersebut. B i a y a u n t u k memperoleh Aset Tetap T a k 

Berwujud dengan pembelian terdiri dar i : Harga beli, 

t e rmasuk biaya import dan pajak-pajak setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat, setiap 

biaya yang dapat d ia t r ibus ikan secara langsung 

da lam membawa aset tersebut ke kondis i yang 

membuat aset tersebut dapat bekerja u n t u k 

penggunaan yang d imaksudkan . 

b. T u n t u t a n Perbendaharaan/Tuntutan Gant i Rugi 

dicatat sebesar n i la i nomina l T P / T G R yang belum 

dibayar. 

c. Tag ihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar n i la i 

nomina l penjualan yang be lum dibayar/di lunasi . 

d. Kemi t raan dengan P ihak Ketiga dicatat sebesar n i la i 

perolehan a tau n i la i wajar aset yang d iserahgunakan 

a tau d iker jasama operas ikan dengan p ihak ketiga. 

e. Aset tetap yang d imaksudkan u n t u k d ihent ikan dar i 

penggunaan akt i f pemerintah direklasi f ikasi ke 

da lam Aset La in - l a in menuru t n i la i tercatatnya. Aset 

la in- la in yang berasal dar i rek las i f ikas i aset tetap 
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d i susu tkan mengikuti kebi jakan penyusutan aset 

tetap. Proses penghapusan terhadap aset la in- la in 

d i l akukan paling l ama 12 bu lan sejak direklas i f ikasi 

kecua l i d i tentukan la in menurut ketentuan 

perundang-undangan. 

Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Aset la inya da lam Cata tan a tas 

Laporan Keuangan sebagai b e r i k u t : 

a. Aset T a k Be rwu jud 

A T B d isa j ikan da lam neraca sebagai bagian dar i 

"Aset La innya " . Ha l -ha l yang d iungkapkan da lam 

Laporan Keuangan a tas Aset T a k Berwujud an ta ra 

la in sebagai berikut: 

(1) Masa manfaat dan metode amort isasi ; 

(2) Nilai tercatat bruto, a k u m u l a s i amort isas i dan 

n i la i s i s a Aset T a k Berwu jud ; dan 

(3) Penambahan m a u p u n penurunan n i la i tercatat 

pada awa l dan akh i r periode, t e rmasuk 

penghentian dan pelepasan Aset T a k Berwu jud 

b. Tagihan Penjualan Angsuran dir inc i menurut objek 

penjualan dan/atau u m u r tagihan; 

c. Kemi t raan dengan P ihak Ketiga d isa j ikan menurut 

p ihak la in yang bermitra serta memuat ruang 

l ingkup, hak , kewaj iban dan n i la i 

ker jasama/kemit raan secara r ingkas. 

d. Aset La in - l a in d isa j ikan di da lam kelompok Aset 

l a innya dan d iungkapkan secara memadai di da lam 

C a L K . Ha l -ha l yang per lu d iungkapkan an ta ra la in 

faktor-faktor yang menyebabkan d i l akukannya 

penghentian penggunaan, j en i s aset tetap yang 

d ihent ikan penggunaannya, dan informasi l a innya 

yang relevan. 
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8. Kewaj iban 

8 . 1 . K las i f ikas i Kewaj iban 

Kewaj iban dapat d ik las i f ikas ikan menjadi kewaj iban 

j a n g k a pendek dan kewaj iban j a n g k a panjang. S u a t u 

kewaj iban d ik las i f ikas ikan sebagai kewaj iban j a n g k a pendek 

j i k a d iharapkan dibayar dalam w a k t u 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal pelaporan. S e m u a kewajiban l a innya 

d ik las i f ikas ikan sebagai kewaj iban j a n g k a panjang apabi la 

melebihi w a k t u 12 (dua belas) bu lan . Kewaj iban j angka 

panjang h a n y a terdapat di PPKD. Kewaj iban j angka pendek di 

PPKD terdir i atas: 

a) Utang Bunga ; 

b) Bag ian Lanca r Utang J a n g k a Panjang; 

c) Utang Beban;dan 

d) Utang J a n g k a Pendek La innya ; 

Kewaj iban j angka pendek di S K P D terdiri a tas : 

a) Utang Perhitungan P ihak Ketiga (PFK) ; 

b) Pendapatan Diter ima D i m u k a ; 

c) Utang Beban;dan 

d) Utang J a n g k a Pendek La innya . 

Kewaj iban j angka panjang di PPKD terdiri atas: 

a) Utang Da lam Negeri; 

b) Utang L u a r Negeri ;dan 

c) Utang J a n g k a Panjang La innya . 

8.2. Pengertian 

Kewaj iban ada lah utang yang t imbul dar i per ist iwa m a s a 

la lu yang penyelesaiannya mengakibatkan a l i ran ke luar 

sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah pada m a s a 

yang a k a n datang. 

8.3. Pengakuan 

a. Kewaj iban d iaku i pada saat dana p in jaman diter ima 

dan/a tau pada saat kewaj iban t imbul . 

b. Da l am t r ansaks i dengan per tukaran , kewajiban 
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d iaku i ke t ika sa tu p ihak mener ima barang a tau j a s a 

sebagai ganti j an j i u n t u k member ikan uang a tau 

sumber daya l a in di m a s a depan. 

c. Da l am t r ansaks i t anpa per tukaran , s u a t u kewaj iban 

h a r u s d iaku i a tas j u m l a h terutang yang belum 

dibayar pada tanggal pelaporan. 

d. Da l am h a l kewaj iban t imbul sebagai akibat respon 

Pemerintah terhadap kejadian-kejadian yang t idak 

d idasarkan pada t r ansaks i n a m u n kejadian tersebut 

mempunya i konsekuens i keuangan bagi Pemerintah 

Daerah, kewaj iban d i aku i dengan bas is yang s a m a 

dengan kejadian yang t imbul dar i t r ansaks i dengan 

per tukaran. 

8.4. Pengukuran 

a. Kewaj iban dicatat sebesar n i l a i nominal . 

b. Kewaj iban da lam m a t a uang asing, j i k a ada, 

d i jabarkan dan d inya takan da lam mata uang rup iah . 

Penjabaran ma ta uang as ing menggunakan k u r s 

tengah B a n k Indonesia pada tanggal neraca. 

c. Kewaj iban yang t imbul pada saat Pemerintah Daerah 

mener ima h a k a tas barang, t e rmasuk barang da lam 

per ja lanan yang telah menjadi haknya , kewaj iban 

d i aku i a tas j u m l a h yang belum d ibayarkan u n t u k 

barang tersebut. 

d. J u m l a h kewaj iban yang d isebabkan t r ansaks i antar 

un i t pemer intahan d ip i sahkan dengan kewaj iban 

kepada un i t non pemerintahan. 

e. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat 

sebesar b iaya bunga yang telah terjadi dan be lum 

dibayar. 

f. Pada akh i r periode pelaporan, saldo 

pungutan/potongan pajak, i u r an wajib pegawai, 

taperum dan la in- la in (Perhitungan F i h a k Ketiga) 

yang be lum disetorkan kepada p ihak la in dicatat 
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pada laporan keuangan sebesar j u m l a h yang mas ih 

h a r u s disetorkan. 

g. Nilai yang d i can tumkan da lam Cata tan atas Laporan 

Keuangan u n t u k bagian lancar utang j a n g k a panjang 

ada lah j u m l a h yang a k a n j a t u h tempo da lam w a k t u 

12 (dua belas) bu lan setelah tanggal pelaporan. 

h . Kewaj iban lancar l a innya merupakan kewajiban 

lancar yang t idak te rmasuk da lam kategori yang ada. 

T e rmasuk da lam kewaj iban lancar l a innya tersebut 

ada lah biaya yang mas ih h a r u s dibayar pada saat 

laporan keuangan d i susun . 

i . B i a y a p in jaman yang secara langsung dapat 

d ia t r ibus ikan/d ika i tkan dengan perolehan a tau 

produksi s u a t u aset tertentu (qualifying asset) 

dikapi ta l isas i sebagai bagian dar i b iaya perolehan 

aset tertentu tersebut. 

Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Kewaj iban da lam Cata tan atas 

Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. R inc i an kewaj iban/utang Pemerintah Daerah dalam 

bentuk daftar utang u n t u k member ikan informasi 

yang lebih baik kepada pemakainya. Utang da lam 

mata uang as ing d isa j ikan j u g a da lam mata uang 

as ing yang bersangkutan, j i k a ada. 

b. J u m l a h saldo kewaj iban j a n g k a pendek dan j a n g k a 

panjang yang d ik las i f ikas ikan berdasarkan pemberi 

p in jaman. 

c. J u m l a h saldo kewaj iban berupa utang Pemerintah 

Daerah berdasarkan j en i s sekur i tas utang 

Pemerintah Daerah dan j a t u h temponya. 

d. B u n g a p in jaman yang terutang pada periode berjalan 

dan t ingkat bunga yang ber laku. 

e. Konsekuens i d i l akukannya penyelesaian kewaj iban 

sebelum j a t u h tempo. 

f. Penjelasan a tas b iaya p in jaman mel iputi : 

(1) Pe r lakuan b iaya p in jaman; 
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(2) 

(3) 

J u m l a h biaya p in jaman yang d ikapi ta l isas i pada 

periode yang bersangkutan; dan 

Tingkat kapi ta l isas i yang d ipergunakan. 

9. E k u i t a s 

A k u n in i terdiri dar i : 

9 . 1 . E k u i t a s 

E k u i t a s ada lah kekayaan bers ih Pemerintah Daerah 

yang merupakan se l is ih an ta ra asset dan kewaj iban 

Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo E k u i t a s 

berasal dar i E k u i t a s awa l d i tambah (dikurangi) oleh 

Surplus/Def is i t LO dan perubahan l a innya seperti 

koreks i n i la i persediaan, se l is ih eva luas i Aset Tetap, dan 

La in - la in . 

9.2. E k u i t a s S A L 

E k u i t a s S A L d igunakan u n t u k mencatat a k u n perantara 

da lam rangka penyusunan Laporan Real isas i Anggaran 

dan Laporan Perubahan S A L mencakup an ta ra la in 

E s t i m a s i Pendapatan, E s t i m a s i Pener imaan Pembiayaan, 

Apropriasi Be lanja , Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, 

dan E s t i m a s i Perubahan SAL , Surp lus/Def is i t -LRA. 

9.3. E k u i t a s u n t u k Dikonso l idas ikan 

E k u i t a s u n t u k Dikonsol idas ikan d igunakan u n t u k 

mencatat reciprocal account u n t u k kepentingan 

konsol idasi , yang mencakup an ta ra la in Rekening Koran 

PPKD. 

10. Pendapatan - L R A 

10 .1 . Pengakuan Pendapatan-LRA 

Pendapatan d i aku i pada saat: 

a . Di ter ima di Rekening K a s U m u m Daerah;a tau 

b. Di ter ima oleh S K P D ; a tau 

c. Di ter ima ent i tas la in d i luar pemerintah daerah, a tas 

n a m a B U D . 

10.2. Pengukuran Pendapatan-LRA 
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a. Akun tans i Pendapatan-LRA d i l aksanakan 

berdasarkan azas bruto, ya i tu dengan m e m b u k u k a n 

pener imaan bruto, dan t idak mencatat j u m l a h 

netonya (setelah d ikompensas ikan dengan 

pengeluaran); 

b. Pendapatan Perpa jakan-LRA d iukur dengan 

menggunakan n i la i nominal k a s yang m a s u k ke k a s 

daerah dar i sumber pendapatan dengan 

menggunakan asas bruto, ya i tu pendapatan dicatat 

tanpa d ikurangkan/dikompensas ikan dengan 

belanja yang d ike luarkan u n t u k memperoleh 

pendapatan tersebut; 

c. Da l am h a l besaran pengurang terhadap Pendapatan-

L R A bruto (biaya) bersifat variabel terhadap 

pendapatan d imaksud dan t idak dapat dianggarkan 

terlebih dahu lu d ikarenakan proses belum selesai, 

m a k a a sas bruto dapat d ikecua l ikan ; 

d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi j i k a 

pener imaan k a s dar i pendapatan tersebut lebih 

mencerminkan akt iv i tas p ihak la in dar i pada 

pemerintah daerah a tau pener imaan k a s tersebut 

berasal dar i t r ansaks i yang perputarannya cepat, 

volume t r ansaks i banyak dan j angka w a k t u n y a 

singkat. 

10.3. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Pendapatan dalam Cata tan atas 

Laporan Keuangan adalah sebagai b e r i k u t : 

a . Pendapatan d ik las i f ikas ikan menurut j en i s 

pendapatan; 

b. Pendapatan dapat d ik las i f ikas ikan menurut t a h u n 

penetapan a tau dengan k a t a la in d ik las i f ikas ikan 

pendapatan t a h u n berkenaan dan pendapatan dar i 

pe lunasan piutang. 
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Be lan ja 

11 .1 . Pengertian 

Be lan ja ada lah s emua pengeluaran dar i Rekening K a s 

U m u m Daerah yang mengurangi eku i tas dana lancar 

da lam periode t a h u n anggaran bersangkutan yang t idak 

akan diperoleh pembayarannya kembal i oleh pemerintah 

daerah. A tau semua kewaj iban yang t imbul yang a k a n 

mengurangi eku i tas dana lancar da lam periode 

akun tans i . 

11.2. Pengakuan 

Be lan ja d i aku i pada saat ter jadinya pengeluaran dar i 

Rekening K a s U m u m Daerah . K h u s u s pengeluaran 

mela lui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang 

Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban a tas pengeluaran tersebut 

d i sahkan oleh un i t yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan (Bendahara U m u m Daerah) . Da lam h a l 

badan layanan u m u m , belanja d i aku i dengan mengacu 

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 

badan layanan u m u m . 

11.3. Pengu k u r a n 

A k u n t a n s i Be lan ja d i l aksanakan berdasarkan azas bruto 

dan d iukur berdasarkan ni la i nominal pengeluaran dan 

tercantum da lam dokumen pengeluaran yang sah . 

Koreks i a tas pengeluaran belanja (penerimaan kembal i 

belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja 

d i b u k u k a n sebagai pengurang belanja pada periode yang 

sama. 

11.4. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Be lan ja da lam Cata tan atas 

Laporan Keuangan adalah sebagai b e r i k u t : 

a. R inc i an belanja menuru t fungsi dan k las i f ikas i 

belanja menuru t fungsi yang d igunakan u n t u k 

tu juan kese larasan dan keterpaduan pengelolaan 
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keuangan negara, dapat da lam bentuk Laporan 

Kiner ja sebagaimana d imaksud Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kiner ja Ins tans i Pemerintah; 

b. R inc i an belanja menuru t program dan kegiatan yang 

d isesua ikan dengan u r u s a n pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

Transfer 

12 .1 . Pengertian 

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dar i 

sua tu entitas pelaporan dar i/kepada entitas pelaporan 

la in , t e rmasuk dana perimbangan dana bagi has i l . 

12.2. Pengukuran Transfer 

Akun tans i belanja d i l aksanakan berdasarkan azas bruto 

dan d iukur berdasarkan n i la i nominal yang d ike luarkan 

dan te rcantum da lam dokumen pengeluaran yang sah . 

3. Pembiayaan 

13 .1 . Pengertian 

a. Pembiayaan (financing) ada lah se lu ruh t r ansaks i 

keuangan pemerintah, baik pener imaan m a u p u n 

pengeluaran, yang per lu dibayar a tau a k a n diter ima 

kembal i , yang da lam penganggaran pemerintah 

terutama d imaksudkan u n t u k menutup defisit dan 

a tau memanfaatkan su rp lus anggaran; 

b. Pener imaan pembiayaan ada lah semua pener imaan 

Rekening K a s U m u m Daerah an ta ra la in berasal dar i 

pener imaan p in jaman, penjualan obligasi 

pemerintah, has i l pr ivat isas i perusahaan 

negara/daerah, pener imaan kembal i p in jaman yang 

diber ikan kepada f ihak ketiga, penjualan investasi 

permanen la innya , dan pencairan dana cadangan; 

c. Pengeluaran pembiayaan ada lah semua pengeluaran 

Rekening K a s U m u m Negara/Daerah an ta ra la in 

pemberian p in jaman kepada p ihak ketiga, 
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penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembal i 

pokok p in jaman da lam periode t a h u n anggaran 

tertentu, dan pembentukan dana cadangan; 

d. Pembiayaan neto ada lah sel is ih an ta ra pener imaan 

pembiayaan setelah d ikurang i pengeluaran 

pembiayaan da lam periode t a h u n anggaran tertentu. 

13.2. Pengakuan 

a. Pener imaan pembiayaan d i aku i pada saat diter ima 

pada Rekening K a s U m u m Daerah; 

b. Pengeluaran pembiayaan d iaku i pada saat 

d ike luarkan dar i Rekening K a s U m u m Daerah. 

13.3. Pengukuran 

a. Pengukuran pembiayaan menggunakan ma ta uang 

rup iah berdasarkan n i la i sekarang k a s yang diter ima 

a tau yang akan diter ima oleh n i la i sekarang k a s yang 

d ike luarkan a tau yang a k a n d ike luarkan ; 

b. Pembiayaan yang d iukur dengan ma ta uang as ing 

dikonversi kemata uang rup iah berdasarkan n i la i 

t u k a r ( kurs tengah B a n k Indonesia) pada tanggal 

t r ansaks i pembiayaan; 

c. Pembiayaan dicatat berdasarkan azas bruto, ya i tu 

dengan membukukan pener imaan bruto,dan t idak 

mencatat j u m l a h netonya (setelah d ikompensas ikan 

dengan pengeluaran); 

d. Pencairan D a n a Cadangan mengurangi D a n a 

Cadangan yang bersangkutan dan t idak menambah 

a k u n K a s di K a s Daerah; 

e. Has i l tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos 

pendapatan asl i daerah la innya ; 

f. Se l i s ih l eb ih/kurang an ta ra pener imaan dan 

pengeluaran pembiayaan se lama sa tu periode 

pelaporan dicatat da lam pos Pembiayaan Neto; 

g. T r a n s a k s i pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

da lam bentuk barang dan j a s a dicatat sebagai 
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penambah a tau pengurang ekui tas berdasarkan n i la i 

wajar. 

13.4. Pengungkapan 

Pengungkapan a k u n Pembiayaan da lam Cata tan atas 

Laporan Keuangan adalah sebagai b e r i k u t : 

a . Dasar peni laian pembiayaan; 

b. J u m l a h dana yang t idak tertagih dan penyebabnya; 

c. Has i l yang diperoleh dar i pembiayaan; 

d. Saldo awal , mutas i penambahan/pengurangan dan 

saldo akh i r pembiayaan. 

Pendapatan-LO 

14 .1 . Definisi Pendapatan-LO 

a. Pendapatan-LO merupakan bak Pemerintah Daerah 

yang d iaku i sebagai penambah ekui tas da lam 

periode t a h u n anggaran yang bersangkutan dan 

t idak per lu dibayar kembal i . Pendapatan-LO 

merupakan pendapatan yang menjadi tanggung 

j awab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, 

baik yang d ihas i lkan oleh t ransaks i operasional, non 

operasional dan pos lua r b iasa yang meningkatkan 

ekui tas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan 

operasional d ikelompokkan dar i d u a sumber, ya i tu 

t r ansaks i per tukaran (exchange transactions) dan 

t r ansaks i non-per tukaran (non-exchange 

transactions); 

b. Pendapatan dar i T r a n s a k s i Pe r tukaran adalah 

manfaat ekonomi yang diter ima dar i berbagai 

t r ansaks i per tukaran seperti penjualan barang atau 

j a s a l ayanan tertentu, dan barter. Pendapatan dar i 

T r a n s a k s i Non-pertukaran ada lah manfaat ekonomi 

yang diter ima Pemerintah Daerah tanpa kewaj iban 

Pemerintah Daerah menyampa ikan prestasi bal ik 

a tau imbalan bal ik kepada pemberi manfaat ekonomi 

te rmasuk (namun t idak terbatas pada) pendapatan 

pajak, rampasan , h ibah , sumbangan, donasi dar i 
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entitas di luar entitas a k u n t a n s i dan entitas 

pelaporan, dan has i l a lam; 

c. Kebi jakan akun tans i pendapatan-LO meliputi 

kebi jakan a k u n t a n s i pendapatan-LO u n t u k PPKD 

dan kebi jakan a k u n t a n s i pendapatan- LO u n t u k 

S K P D . A k u n t a n s i Pendapatan-LO pada PPKD 

mel iputi Pendapatan As l i Daerah, Pendapatan 

Transfer , L a i n - L a i n Pendapatan Daerah yang S a h , 

serta Pendapatan Non Operasional. Akun tans i 

Pendapatan-LO pada S K P D mel iputi Pendapatan Asl i 

Daerah. 

14.2. Pengakuan Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO d i aku i pada saat: 

T imbu lnya h a k a tas pendapatan. Kr i ter ia in i d ikenal 

j u g a dengan eamed. 

Pendapatan direal isasi , ya i tu adanya a l i ran m a s u k 

sumberdaya ekonomi baik sudah diter ima 

pembayaran secara tuna i (realized) m a u p u n mas ih 

berupa piutang (realizable). 

a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD 

(1) Pendapatan As l i Daerah 

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan Pera turan Daerah 

sesua i dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke 

da lam tiga kategori, ya i tu PAD Melalui 

Penetapan, PAD T a n p a Penetapan, dan PAD dar i 

Has i l E k s e k u s i J a m i n a n . 

- PAD Melalui Penetapan 

PAD yang m a s u k ke da lam kategori in i ada lah 

T u n t u t a n Gant i Kerugian Daerah, Pendapatan 

Denda atas Keter lambatan Pe laksanaan 

Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan 

Pendapatan Denda Retr ibusi . Pendapatan 
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tersebut d iaku i ke t ika te lah di terbi tkan Sura t 

Ketetapan a tas pendapatan terkait. 

- PAD T a n p a Penetapan 

PAD yang m a s u k ke da lam kategori in i an ta ra 

la in Pener imaan J a s a Giro, Pendapatan B u n g a 

Deposito, Komis i , Potongan dan Se l is ih Nilai 

T u k a r Rup iah , Pendapatan dar i 

Pengembalian, Fas i l i t as Sos ia l dan Fas i l i t as 

U m u m , Pendapatan dar i Penyelenggaraan 

Pendid ikan dan Pelat ihan, Pendapatan dari 

Angsuran/Cic i l an Penjualan, dan Has i l dar i 

Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-

pendapatan tersebut d iaku i ke t ika p ihak 

terkait telah me l akukan pembayaran 

langsung ke Rekening K a s U m u m Daerah. 

- PAD dar i Has i l E k s e k u s i J a m i n a n 

Pendapatan has i l eksekus i j a m i n a n d iaku i 

saat p ihak ketiga t idak menuna ikan 

kewaj ibannya. Pada saat tersebut, PPKD a k a n 

mengeksekusi uang j a m i n a n yang sebelumnya 

telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai 

pendapatan. Pengakuan pendapatan in i 

d i l akukan pada saat dokumen eksekus i yang 

sah telah diterbitkan. 

(2) Pendapatan Transfer 

Merupakan pener imaan uang yang berasal dar i 

entitas pelaporan la in . Pendapatan transfer 

d iaku i berdasarkan penetapan da lam dokumen 

resmi yang menginformasikan dana transfer 

yang a k a n diter ima oleh Pemerintah Daerah. 

(3) L a in -La in Pendapatan Daerah yang S a h 

Merupakan kelompok pendapatan la in yang 

t idak te rmasuk da lam kategori pendapatan 

sebelumnya. L a i n - L a i n Pendapatan Daerah yang 
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S a h pada PPKD, an t a ra la in meliputi 

Pendapatan Hibah ba ik dar i Pemerintah, 

Pemerintah Daerah La innya , B a d a n / Lembaga/ 

Organisasi Swas t a Da lam Negeri, m a u p u n 

Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan 

h ibah d iaku i saat Naskah Perjanjian Hibah telah 

ditandatangani. 

(4) Pendapatan Non Operasional 

Pendapatan Non Operasional mencakup an ta ra 

la in S u r p l u s Penjua lan Aset Nonlancar, S u r p l u s 

Penyelesaian Kewaj iban J a n g k a Panjang, 

S u r p l u s dar i Kegiatan Non Operasional La innya . 

Pendapatan Non Operasional d i aku i ke t ika 

dokumen sumber berupa Ber i t a Acara kegiatan 

(misal : Be r i t a Acara Penjualan u n t u k mengakui 

S u r p l u s Penjualan Aset Nonlancar) telah 

diterima. 

Pengakuan Pendapatan-LO pada S K P D 

(1) Pendapatan As l i Daerah 

Pendapatan Asl i Daerah merupakan pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan Pera turan Daerah sesua i dengan 

Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan 

tersebut dapat dikelompokan menjadi enam, 

ya i tu : 

Kelompok pendapatan pajak yang d idahulu i 

oleh penerbitan S u r a t Ketetapan Pajak 

Daerah (SKP Daerah) u n t u k kemud ian 

d i l akukan pembayaran oleh wajib pajak 

yang bersangkutan. Pendapatan Pajak in i 

d iaku i ke t ika telah diterbitkan penetapan 

berupa S u r a t Ketetapan (SK) a tas 

pendapatan terkait. 
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Kelompok pendapatan pajak yang d idahulu i 

dengan penghitungan sendir i oleh wajib 

pajak (self assessment) dan d i lan jutkan 

dengan pembayaran oleh wajib pajak 

berdasarkan perhi tungan tersebut. 

Se lanjutnya, d i l akukan pemer iksaan 

terhadap n i la i pajak yang dibayar apakah 

sudah sesua i , ku rang a tau lebih bayar 

u n t u k kemudian d i l akukan penetapan. 

Pendapatan Pajak in i d i aku i ke t ika telah 

diterbitkan penetapan berupa Sura t 

Ketetapan (SK) a tas pendapatan terkait. 

Kelompok pendapatan retr ibusi yang 

pembayarannya diter ima u n t u k memenuhi 

kewaj iban da lam periode t a h u n berjalan. 

Pendapatan retr ibusi imi d i aku i ke t ika 

pembayarannya telah diterima. 

Kelompok pendapatan pajak yang d idahulu i 

dengan penghitungan sendir i oleh wajib 

pajak (self assessment) dan pembayarannya 

diter ima di m u k a u n t u k memenuhi 

kewaj iban se lama beberapa periode ke 

depan. Se lanjutnya, d i l akukan pemeriksaan 

terhadap n i la i pajak yang dibayar apakah 

sudah sesuai , ku rang a tau lebih bayar, 

u n t u k se lanjutnya d i l akukan penetapan. 

Pendapatan in i d i aku i ke t ika telah 

diterbitkan penetapan berupa Sura t 

Ketetapan (SK) a tas pendapatan terkait. 

Kelompok pendapatan retr ibus i yang 

pembayarannya diter ima u n t u k memenuhi 

kewaj iban da lam periode t ahun berjalan. 

Pendapatan retr ibusi in i d i aku i ke t ika 

pembayaran telah diterima. 

Kelompok pendapatan retr ibusi yang 

pembayarannya d i l akukan bersamaan a tau 
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setelah S u r a t Ketetapan Retr ibusi terbit. 

Pendapatan retr ibusi in i d i aku i ke t ika telah 

diterbitkan S u r a t Ketetapan a tas 

pendapatan terkait, 

c. Pengukuran Pendapatan-LO 

(1) Pendapatan-LO operasional non per tukaran, 

d iukur sebesar aset yang diperoleh dar i t r ansaks i 

nonper tukaran yang pada saat perolehan 

tersebut d iukur dengan n i la i wajar 

(2) Pendapatan-LO dar i t r ansaks i per tukaran d iukur 

dengan menggunakan harga sebenarnya (actual 

price) yang di ter ima a taupun menjadi tagihan 

sesuai dengan perjanjian yang te lah membentuk 

harga. Pendapatan-LO dar i t r ansaks i per tukaran 

h a r u s d iaku i pada saat barang a tau j a s a 

d iserahkan kepada masyaraka t a t aupun entitas 

pemerintah l a innya dengan harga tertentu yang 

dapat d iukur secara anda l . 

Beban 

15 .1 . Pengertian 

Beban ada lah penurunan manfaat ekonomi a tau potensi 

j a s a da lam periode pelaporan yang m e n u r u n k a n 

ekui tas , yang dapat berupa pengeluaran atau konsums i 

asset a tau t imbulnya kewaj iban. 

15.2. Pengakuan Beban 

Beban d iaku i pada saat t imbulnya kewaj iban, terjadi 

konsums i aset, a t au terjadinya penurunan manfaat 

ekonomi a tau potensi j a s a . Saa t t imbulnya kewajiban 

ada lah saat terjadinya pera l ihan h a k dar i p ihak la in ke 

pemerintah tanpa d i ikut i ke luarnya k a s dar i k a s u m u m 

daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan 

rekening l is tr ik yang be lum dibayar Pemerintah Daerah. 

Yang d imaksud dengan terjadinya konsums i aset ada lah 

saat pengeluaran k a s kepada p ihak la in yang t idak 

d idahulu i t imbulnya kewaj iban dan/atau konsums i 

asset nonkas da lam kegiatan operasional Pemerintah 
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Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi a tau 

potensi j a s a terjadi pada saat p enurunan n i la i aset 

sehubungan dengan penggunaan asset 

bersangkutan/ber la lunya w a k t u . Contoh penurunan 

manfaat ekonomi a tau potensi j a s a ada lah penyusutan 

a tau amort isas i . 

a . Pengakuan Beban pada PPKD 

(1) Beban B u n g a 

Beban B u n g a merupakan a lokas i pengeluaran 

Pemerintah Daerah u n t u k pembayaran bunga 

(interest) yang d i l akukan a tas kewaj iban 

penggunaan pokok utang (principal outstanding) 

t e rmasuk beban pembayaran biaya-biaya yang 

terkait dengan p in jaman dan h ibah yang diter ima 

Pemerintah Daerah seperti b iaya commitment fee 

dan biaya denda. Beban B u n g a meliputi Beban 

B u n g a P in jaman dan Beban B u n g a Obligasi. 

Beban bunga d iaku i saat bunga tersebut j a t u h 

tempo u n t u k d ibayarkan. U n t u k keper luan 

pelaporan keuangan, n i la i beban bunga d iaku i 

sampai dengan tanggal pelaporan wa l aupun saat 

j a t u h tempo melewati tanggal pelaporan. 

(2) Beban Subs id i 

Beban Subs id i merupakan pengeluaran a tau 

a lokas i anggaran yang diber ikan Pemerintah 

Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu 

agar harga j u a l p roduks i/ jasa yang d ihas i lkan 

dapat ter jangkau oleh masyarakat . Beban subs id i 

d i aku i pada saat kewaj iban Pemerintah Daerah 

u n t u k member ikan subs id i telah t imbul . 

(3) Beban Hibah 

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah 

Daerah da lam bentuk uang, barang, a t au j a s a 

kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah 

la innya , pe rusahaan daerah, masyarakat , dan 

organisasi kemasyaraka tan , yang bersifat t idak 
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wajib dan t idak mengikat. Beban h ibah d iaku i 

saat t imbulnya kewaj iban Pemerintah Daerah 

ka r ena adanya pe r ika tan/naskah perjanjian. 

Kewaj iban Pemerintah Daerah u n t u k 

menyerahkan uang, barang, a t au j a s a da lam 

rangka h ibah t imbul setelah di tandatanganinya 

n a s k a h perjanjian h ibah 

(4) Beban B a n t u a n Sos ia l 

Beban B a n t u a n Sos ia l merupakan beban 

Pemerintah Daerah da lam bentuk uang a tau 

barang yang diber ikan kepada indiv idu, keluarga, 

kelompok dan/a tau masyaraka t yang s i fatnya 

t idak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan u n t u k mel indungi dar i kemungk inan 

terjadinya resiko sosial . Beban ban tuan sosial 

d i aku i saat diterbitkan SP2D a t au pada saat 

t imbulnya kewaj iban Pemerintah Daerah ( j ika 

terdapat dokumen yang memadai) . 

(5) Beban Peny is ihan Piutang 

Beban Peny is ihan Piutang merupakan cadangan 

yang h a r u s dibentuk sebesar persentase tertentu 

dar i a k u n piutang terkait ketertagihan piutang. 

Beban Peny is ihan Piutang d i aku i saat akh i r 

t a h u n . 

(6) Beban Transfer 

Beban Transfer merupakan beban berupa 

pengeluaran uang a tau kewaj iban u n t u k 

mengeluarkan uang dar i Pemerintah Daerah 

kepada entitas pelaporan la in yang diwaj ibkan 

oleh peraturan perundang-undangan. Beban 

transfer d i aku i saat di terbi tkan SP2D a tau pada 

saat t imbulnya kewaj iban Pemerintah Daerah 

( j ika terdapat dokumen yang memadai) . 
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Pengakuan Beban Pada S K P D 

(1) Beban Pegawai 

Beban pegawai merupakan kompensas i terhadap 

pegawai baik da lam bentuk uang a tau barang, 

yang h a r u s d ibayarkan kepada pejabat negara, 

pegawai negeri s ipi l , dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang 

belum berstatus PNS sebagai imbalan a tas 

pekerjaan yang telah d i l aksanakan , kecual i 

pekerjaan yang berkai tan dengan pembentukan 

modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat 

d i l akukan mela lu i mekanisme U P / G U / T U seperti 

honorar ium non PNS, a tau melalui mekanisme 

L S seperti beban gaji dan tunjangan. Beban 

pegawai yang pembayarannya mela lui 

mekanisme L S , beban pegawai d iaku i saat 

diterbitkan SP2D a tau pada saat t imbulnya 

kewajiban Pemerintah Daerah ( j ika terdapat 

dokumen yang memadai) . Beban pegawai yang 

pembayarannya mela lui mekanisme U P / G U / T U , 

beban pegawai d iaku i ke t ika buk t i pembayaran 

beban (misal : bukt i pembayaran honor) telah 

d i sahkan pengguna anggaran. 

(2) Beban Barang 

Beban Ba rang dicatat u n t u k menampung 

pembelian barang dan j a s a yang habis paka i 

u n t u k memproduksi barang dan j a s a yang 

d ipasarkan m a u p u n yang t idak d ipasarkan serta 

pengadaan barang yang d imaksudkan u n t u k 

d iserahkan a tau di jual kepada masyaraka t 

t e rmasuk pembayaran honorar ium kegiatan 

kepada non pegawai dan pemberian had iah atas 

kegiatan tertentu terkait dengan s u a t u prestasi . 

Beban barang dapat d i l a k u k a n dengan 

mekanisme U P / G U / T U a taupun dengan 

mekanisme L S . Da l am mekanisme U P / G U / T U , 
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beban barang d i aku i ke t ika buk t i pembayaran 

beban kepada p ihak ketiga a tau bukt i t r ansaks i 

telah d i sahkan oleh pengguna anggaran. 

Sedangkan da lam mekanisme L S , beban barang 

d iaku i saat Ber i ta Acara Se rah Ter ima 

ditandatangani. K h u s u s u n t u k beban 

persediaan, pengakuan beban dapat 

menggunakan pendekatan aset a t au pendekatan 

beban. Pendekatan aset, pengakuan beban 

persediaan d i l akukan pada akh i r t ahun , 

sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban 

persediaan d i l akukan pada saat t r ansaks i 

perolehan persediaan. 

15.3. Pengukuran Beban 

a. Beban dar i t r ansaks i nonper tukaran d iukur sebesar 

aset yang d igunakan a tau d ike luarkan yang pada 

saat perolehan tersebut d iukur dengan ni la i wajar. 

b. Beban dar i t r ansaks i pe r tukaran d iukur dengan 

menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang 

d ibayarkan a taupun yang menjadi tagihan sesuai 

dengan perjanjian yang telah membentuk harga 

15.4. Koreks i Kesa l ahan 

Koreksi ada lah t indakan pembetulan secara a k u n t a n s i 

agar akun/pos yang tersaji da lam laporan keuangan 

entitas menjadi sesua i dengan yang seharusnya , 

sedangkan kesa lahan ada lah penyajian akun/pos yang 

secara signi f ikan t idak sesua i dengan yang s eha rusnya 

yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan 

a tau periode sebelumnya. Kesa lahan dit injau dar i sifat 

ke jadian dikelompokkan da lam 2 (dua) j en is : 

a . Kesa lahan t idak berulang; 

b. Kesa lahan berulang dan sistemik; 

Penjelasan : 
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a. Kesa lahan t idak berulang ada lah kesa lahan yang 

d iharapkan t idak a k a n terjadi kembal i , terdiri a tas : 

(1) Kesa lahan t idak berulang yang terjadi pada 

periode berjalan; 

(2) Kesa lahan t idak berulang yang terjadi pada 

periode sebelumnya; 

b. Kesa l ahan berulang dan s istemik ada lah kesa lahan 

yang d isebabkan sifat a lamiah (normal) dar i j en is -

j en i s t r ansaks i tertentu yang d iperk i rakan a k a n 

terjadi secara berulang. Contohnya adalah 

pener imaan pajak dar i wajib pajak yang memer lukan 

koreks i sehingga perlu d i l a k u k a n rest i tus i a t au 

tambahan pembayaran dar i wajib pajak. Setiap 

kesa lahan h a r u s dikoreksi segera setelah d iketahui . 

Koreks i kesa lahan ada beberapa macam. 

Be r iku t ada lah beberapa macam koreks i kesa lahan pada 

Pemerintah Daerah: 

a . Koreks i kesa lahan yang t idak berulang yang terjadi 

pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi 

posisi k a s m a u p u n yang t idak, d i l akukan dengan 

pembetulan pada a k u n yang bersangkutan da lam 

periode berjalan, baik pada a k u n pendapatan-LRA 

a tau a k u n belanja, m a u p u n a k u n pendapatan-LO 

a tau a k u n beban; 

b. Koreks i kesa lahan yang t idak berulang yang terjadi 

pada periode-periode sebelumnya dan 

mempengaruhi posisi k a s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut be lum diterbi tkan, d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n yang bersangkutan, 

baik pada a k u n pendapatan-LRA a tau a k u n belanja, 

m a u p u n a k u n pendapatan-LO atau a k u n beban; 

c. Koreks i kesa lahan a tas pengeluaran belanja 

(sehingga mengakibatkan pener imaan kembal i 

belanja) yang t idak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebe lumnya dan menambah posisi 
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kas , apabi la laporan keuangan periode tersebut 

sudah diterbitkan, d i l akukan dengan pembetulan 

pada a k u n pendapatan la in - la in -LRA. Da lam h a l 

mengakibatkan pengurangan k a s d i l akukan dengan 

pembetulan pada a k u n Saldo Anggaran Lebih; 

d. Koreks i kesa lahan a tas perolehan aset se la in k a s 

yang t idak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebe lumnya dan menambah m a u p u n 

mengurangi posisi ka s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n k a s dan a k u n aset 

bersangkutan; 

e. Koreks i kesa lahan a tas beban yang t idak berulang, 

sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang 

terjadi pada periode-periode sebe lumnya dan 

mempengaruhi posisi k a s dan t idak mempengaruhi 

secara mater ia l posisi aset se la in kas , apabi la 

laporan keuangan periode tersebut sudah 

diterbitkan, d i l akukan dengan pembetulan pada 

a k u n pendapatan la in- la in-LO/ekui tas . Da lam h a l 

mengakibatkan penambahan beban d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n beban la in- la in-

LO/ekui tas ; 

f. Koreksi kesa lahan atas pener imaan pendapatan-LRA 

yang t idak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebe lumnya dan menambah m a u p u n 

mengurangi posisi k a s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n k a s dan a k u n Saldo 

Anggaran Lebih; 

g. Koreks i kesa lahan a tas pener imaan pendapatan-LO 

yang t idak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menambah m a u p u n 

mengurangi posisi ka s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, d i l akukan 
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dengan pembetulan pada a k u n k a s dan a k u n 

ekui tas ; 

h . Koreks i kesa lahan a tas pener imaan dan pengeluaran 

pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebe lumnya dan menambah m a u p u n 

mengurangi posisi k a s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n k a s dan a k u n Saldo 

Anggaran Lebih; 

i . Koreksi kesa lahan yang t idak berulang a tas 

pencatatan kewaj iban yang terjadi pada periode-

periode sebe lumnya dan menambah m a u p u n 

mengurangi posisi k a s , apabi la laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, d i l akukan 

dengan pembetulan pada a k u n k a s dan a k u n 

kewaj iban bersangkutan; 

j . Koreks i kesa lahan t idak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebe lumnya dan tidak 

mempengaruhi posisi k a s , baik sebelum m a u p u n 

setelah laporan keuangan periode tersebut 

diterbitkan, pembetulan d i l akukan pada a k u n - a k u n 

neraca terkait pada periode kesa lahan d i temukan. 

Kesa lahan berulang dan s istemik t idak memer lukan 

koreks i , me la inkan dicatat pada saat terjadi 

pengeluaran k a s u n t u k mengembal ikan kelebihan 

pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA 

m a u p u n pendapatan-LO yang bersangkutan; 
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Koreks i kesa lahan yang berhubungan dengan 

periode-periode yang la lu terhadap posisi k a s 

d i laporkan da lam Laporan A rus K a s t a h u n berjalan 

pada akt iv i tas yang bersangkutan. Koreks i kesa lahan 

d iungkapkan pada Cata tan a tas Laporan Keuangan 
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