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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2OO9

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMER!NTAH KABUPATEN KEDlRI

BUPATI KEDIRI,

o. bohwo berdosorkon Posol 239 oyot (1) Per.:lurcrn

Menteri Dolom Negeri Nomor l3 Tohun 2006 terrtong

Pedomon Pengelolor:n Keuongon Doerr:l'r

sebogoimono teloh diuboh <Jengon Percrluron Menieri

Dolom Negeri Nomor 59 Tohun 2C07 dorr se;suoi Surol

Edoron Menteri Dolom Negeri Nomor SE.900/0/9/BAKI)

tonggol l2 Pebruori 2008 perihol Pedornon Penyusunon

Kebijokon Akuntonsi Pemerintoh Doeroh, Noto Dinos clcrri

Dinos Pendopoton, Pengeloloon Keuongon don Asel

Doeroh Nomor 9001 5485 1418,4912009 tonggol 7

Desember 2009 perihol Kebijokon Akuntonsi serlo Berilo

Acoro Ropot Nomor 580/ 5528 /418.4912009 tonggcrl B

Desember 2009, perlu mengotur Kebijokon Akuntonsi

Pemerlntoh Kobupoten Kediri dengon berpeclornorr

podo Stondor Akuntonsi Pemerinlohon;

b. bohwo Peroturon Bupoti Kediri Nomor l8 Tohun 2006

tentong Kebijokon Akuntonsi sudoh tidok sesuoi derrgorr

kondisi soot ini moko perlu disesuoikon;

c. bohwo berdosorkon pertimbongan sebogoinrono

dimoksud dolom huruf o don huruf b perlu menetopl<or,

Peroturon Bupoti tentong Kebijokon Akuntqnsi

Pemerintoh Kobupoten Kediri;

l. Undong-Undong Nomor l2 Tohun 1950 tentong Penrbentukc;rr

Doeroh-doeroh Kobupoten dolorn lingkungon Propirisi Jr-rw,cr

Timur,
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2. Undong-Undong Nomor 28 Tohun 1999 teniong Penyelenggoro
Negoro yong Bersih don Bebos dori Korupsi, Kolusi don
Nepotisme (Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohun 1999

Nomor 75, Tombohon Lemboron Negoro Republik lndonesio

Nomor 3851);

3. Undong-Undong Nomor 17 Tohun 2003 tentong Keuongon

Negoro (Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohun 2003

Nomor 47, Tambohon Lemboron Negoro Republik lndonesict

Nomor 4286):

4. Undong-Undong Nomor I Tohun 2004 tentong

Perbendohoroon Negoro (Lemboron Negoro Republik

lndonesio Tohun 2004 Nomor 5, Tombohon Lemboron Negoro

Republik lndonesio Nomor 4355);

5. Undong-Undong Nomor l0 Tohun 2004 tentong pembentukon

Peroturon Perundong-undongon (Lemboron Negorcr Republik

lndonesio Tohun 2004 Nomor 53, Tombohon Lemboron Negoro

Republik lndonesio Nomor 43891;

6. Undong-Undong Nomor '15 Tohun 2004 tentong Pemerikscrorr,

Pengeloloon don Tonggung Jowob Keuongon Negorcr

(Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohun 2004 Nomor 66,

Tombohon Lemboron Negoro Republik lndonesio Nomor 4400),

7. Undong-Undong Nomor 32 Tohun 2004 tentong

Pemerintohon Doeroh (Lemboron Negoro Republik lndonesicr

Tohun 2004 Nomor 125, Tombohon Lemboron Negoro Republik

lndonesio Nomor 44371 sebogoimono beberopo koli diuboh

terokhir dengon Undong-Undong Nomor l2 Tohun 2008

(Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohun 20OB Nomor 59,

Tombohon Lemboron Negoro Republik lndonesio Nomor 4844):

8. Undong-Undong Nomor 33 Tohun 2004 tentong

Perimbongon Keuongon Antoro Pemerintoh Pusot don

Pemerintohon Doeroh (Lemboron Negoro Republik lndonesio

Tohun 2004 Nomor 126, Tombohon Lemboron Negoro Republik

lndonesio Nomor 4438);

9. Peroturon Pemerintoh Nomor 23 Tohun 2005 leniong

Pengeloloon Keuongon Bodon Loyonon Umum (Lembor<:rr

Negoro Republik lndonesio Tohun 2005 Nomor 48, Tornbohcrn

Lemboron Negoro Republik lndonesio Nomor 4502),
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10. Peroturon Pemerintoh Nomor 24 Tohun 2005 tenlong Stondor

Akuntonsi Pemerintohon (Lemboron Negoro Republik lndonesio

Tohun 2005 Nomor 49, Tombohon Lemboron Negoro Republik

lndonesio Nomor 4503);

I l. Peroturon Pemerinioh Nomor 54 Tohun 2005 tentong Pinjomon

Doeroh (Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohun 2005

Nomor 136, Tombohon Lemboron Negoro Republik lndonesio

Nomor 4514);

12. Peroturon Pemerintoh Nomor 55 Tohun 2005 tenlong Dono

Perimbongon (Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohrrrr

2005 Nomor 137. Tombohon Lemboron Negoro Republik

Indonesio Nomor 4575) ;

13. Peroturon Pemerinloh Nomor 57 Tohun 2005 tenlong Hiboh

Kepodo Doeroh (Lemboron Negoro Republik Indonesio Iohun

2005 Nomor 139, Tombohon Lemboron Negoro RepLrblik

Indonesio Nomor 4577);

14. Peroturon Pemerinloh Nomor 58 Tohun 2005 lenlong

Pengeloloon Keuongon Doeroh (Lemboron Negoro Republik

lndonesio Tohun 2005 Nomor 140, Tombohon Lernborcrn

Negoro Republik lndonesio Nomor 4578);

15. Peroturon Pemerintoh Nomor /9 Tohun 2005 tenlong Peclomr.rrr

Pembinoon don Pengowoson Penyelenggoroon Pemerintoi-r

Doeroh ( Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohun 2005

Nomor 165, Tombohon Lemboron Negoro Republik lndonesio

Nomor 4593);

16. Peroturon Pemerinloh Nomor B Tohun 2006 lentong Peloporon

Keuongon don Kinerjo lnstonsi Pemerintoh (Lemboron Necrclrc;

Republik lndonesio Tohun 2006 Nomor 25, Tombohon

Lemboron Negoro Republik lndonesio Nomor 4614);

17. Peroturon Pemerintoh Nomor 38 Tohun 2007 lenlong

Pembogion Uruson pemerintohon onloro Pernerinl<rh,

Pemerinlohon Doeroh Provinsi don Pemerintohon Doer<;h

Kobupolen/Kolo ( Lemboron Negoro Republik lndonesio Tohun

2007 Nomor 82, Tombohon Lemboron Negoro Republik

Indonesio Nomor 4737) ;

18. Keputuson Presiden Nomor B0 Tohun 2003 lentong Pedomon

Peloksonoon Pengodoon Borong/Joso Pemerintoh (Lemboron

.l



Negoro Republik Indonesio Tohun 2003 Nomor 
,l20, 

Tombohon

Lemboron Negoro Republik lndonesio Nomor 4330)

sebogoimono teloh diuboh beberopo koli terokhir dengon

Peroturon Presiden Nomor 95 Tohun 200/;

19. Peroturon Menteri Dolom Negeri Nomor l3 Tohun 2006 lentong

Pedomon Pengeloloon Keuongon Doeroh sebogoimono leloh

diuboh dengon Peroturon Menteri Dolom Negeri Nomor 59

Tohun 200/;

20. Peroturon Menteri Dolom Negeri Nomor l5 Tohun 2006 tentong

Jenis don Benluk Produk Hukum Doeroh;

2l . Peroturon Menteri Dolom Negeri Nomor l5 Tohun 2006 tentong

Prosedur Penyusunon Produk Hukum Doeroh;

22. Peroturon Menteri Dolom Negeri Nomor l7 Tohun 2006 lenlong

Lemboron Doeroh don Berito Doeroh;

MEMUTUSKAN :

Menelopkon : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Posol I

Dolom Peroturon Bupoti ini yong dimoksud dengon :

l. Doeroh odoloh Kobupoten Kediri.

2. Pemerintoh Doeroh odoloh Bupoti don Perongkot Doeroh sebogoi unsur

penyelenggoro pemerinloh doeroh.

3. Bupoti odoloh Bupoti Kediri.

4. Akuntonsi odoloh proses pencoioton,pengukuron,peng klosif ikosion,

pengikhtisoron tronsoksi don kejodion keuongon, penginterprelosion otos

hosilnyo, serlo penyojion loporon.

5. Kerongko konseptuol Akuntonsi Pemerinlohon odoloh prinsip-prinsip yong

mendosori penyusunon don pengembongon Slondor Akuntonsi

Pemerinlohon bogi Komile Stondor Akuntonsi Pemerintohon don

merupokon rujukon penting bogi Komite Stondor Akuntonsi Pemerintohon,

penyusun loporon keuongon, don pemerikso dolom mencori pemecohon

otos sesuotu mosoloh yong belum diotur secoro jelos dolom Pernyoloon

Stondor Akuntonsi Pemerintoh.
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6. Stondor Akuntonsi Pemerintohon selonjutnyo disebut SAP, odoloh prinsip-

prinsip okunionsi yong diteropkon dolom menyusun don menyojikon loporon

keuongon pemerintoh.

7. Sotuon Kerjo Perongkot Doeroh yong selonjutnyo disingkol SKPD odoloh
perongkot doeroh podo pemerintoh doeroh seloku pengguno

onggoron/pengguno borong.

8. Sotuon Kerjo Pengelolo Keuongon Doeroh yong selonjulnyo disingkot SKPKD

odoloh perongkot doeroh podo pemeritoh doeroh seloku pengguno

onggoron/pengguno borong, yong jugo meloksonokon pengeloloon

keuongon doeroh
9. Pejobot Pengelolo Keuongon Doeroh yong selonlutnyo disingkot PPKD

odoloh kepolo sotuon kerjo pengelolo keuongon doeroh yong selonjutnyo

disebul dengon kepolo SKPKD yong mempunyoi tugos meloksonokon

pengeloloon APBD don berlindok sebogoi bendohoro umum doeroh.

10. Bodon Loyonon Umum Doeroh yong selon.lutnyo disingkol BLUD odoloh
SKPD/unit kerjo podo SKPD di lingkungon pemerintoh doeroh yong dibenluk
untuk memberikon peloyonon kepodo mosyorokol berupo penyedioon

borong don/otou joso yong dijuol tonpo mengutomokon mencori

keunlungon, don dolom melokukon kegiolonnyo didosorkon podo prinsip

efisiensi don produktivitos.

Posol 2

Kebijokon Akuntonsi Pemerintoh Kobupoien Kediri lerdiri otos prinsip-prinsip, dosor-

dosor, konvensi-konvensi, oturon-oturon, don proktik-proklik spesifik yong dipilih

oleh Pemerintoh Kobupoten Kediri dolom penyusunon don penyojiorr loporon

keuo ngo n.

Posol 3

Kebijokon Akuntonsi sebogoimono dimoksud dolom posol 2 berdosorkon

Peroluron Menteri Dolom Negeri Nomor l3 Tohun 2006 tentong Pedomon

Pengeloloon Keuongon Doeroh sebogoimono teloh diuboh dengon Peroturon

Menteri Dolom Negeri Nomor 59 Tohun 2007 don dibongun otos dosor Kerongko

Konseptuol Kebilokon Akuntonsi Pemerinloh Kobupoten Kediri yong mengocu
podo Kerongko Konsepluol Stondor Akuntonsi Pemerinioh.
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Posol 4

Kebijokon Akuntonsi sebogoimono dimoksud dolom Posol 3 sesuoi Surol Edoron

Menteri Dolom Negeri Nomor SE.900/0/9/BAKD tonggol l2 Pebruori 2O0B perihol

Pedomon Penyusunon Kebijokon Akuntonsi Pemerintoh Doeroh, Nolo Dinos dori

Dinos Pendopoton, Pengeloloon Keuongon don Aset Doeroh Nomor

900/54851418.49/2009 tonggol 7 Desember 2009 perihol Kebijokon Akuntonsi serto

Berito Acoro Ropot Nomor 580/ 5528/ 418.4912009.

Posol 5

Uroion kebijokon Akuntonsi Pemerintoh Kobupoten Kediri sebogoimono tercontum

dolom Lompiron Peroturon Bupoti ini, yong terdiri dori :

l. Lompiron | : Kerongko Konseptuol Kebilokon Akuntonsi Pemerintoh Kobupolen

Kediri.

2. Lompiron ll : Kebijokon Akuntonsi Pemerintoh Kobupoten Kediri:

1. Penyojion Loporon Keuongon;

2. Loporon Reolisosi Anggoron;

3. Neroco;

4. Loporon Arus Kos;

5. Cotolon Atos Loporon Keuongon;

6. Akunionsi Pendopoton;

7. Akuntonsi Belonlo;

8. Akunionsi Pembioyoon;

9. Akuntonsi Aset;

I 0. Akuntonsi Kewojibon;

I I . Akuntonsi Ekuitos Dono;

l2.Koreksi Kesolohon, Perubohon Kebijokon Akuntonsi don Peristiw<;

Luor Bioso;

I3. Loporon Keuongon Konsolidosi.

Posol 6

Kebijokon Akuntonsi sebogoimono dimoksud dolom Posol I horus dijodikon

pedomon bogi seluruh Sotuon Kerjo Perongkot Doeroh (SKPD) don Sotuon Kerio

Pengelolo Keuongon Doeroh (SKPKD) di Lingkungon Pemerintoh Kobupoten Kediri

dolom menyusun Loporon Keuongon.
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Posol 7

Peroturon Bupoti ini muloi berloku podo tonggol I Jonuori 2010.

Agor setiop orong mengeiohuinyo, memerintohkon pengundongon Peroluron

Bupoli ini dengon penempotonnyo dolom Berito Doeroh Kobupolen Kediri.

Ditelopkon di Kedirl

podo tonggol, 15 - l2 -2009

BUPATI KEDIRI,

TTD.

Diundongkon di Kediri

podo tonggol, 15 - 12 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
u. b.

Kepala n Hukum

ITD.

Pembina
SUPOYO Nrp 196s031s199202t002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2OO9 NOMOR I9

d
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2OOg

TANGGAL:15 -12 - 200(

KERANGKA KONSEPTUAL

KEBIIAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

A. PENDAHULUAN

I. Tuiuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kecliri

ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan

untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penl'aiiarr

laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui

adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini

adalah sebagai acuan bagi :

a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi

yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;

b) auditor dalam memberikan pendapat mengerrai apakah laporan

keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan

c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yarrg

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan

akuntansi.

3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat

masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Kediri.

4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan

keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode

6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual darr kebijakan

akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif

terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian

diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan

akuntansi di masa depan.

II. Ruang Lingkup

7. Kerangka Konseptual ini membahas:

(a) Tujuan Kerangka Konseptual;

(b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;

(c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;

(d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;

(e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;

(f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;

(g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;

(h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;

(i) Asumsi Dasar;

O Prinsip-Prinsip;

(k) Kendala Informasi Akuntansi; dan

(l) Dasar Hukum.

8. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap e'ntitas

akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Kecliri, -yang

memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh

terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

9
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10 Ciri-ciri pentin

d ipertim bangkan', 
", 

:t:;;
pemerintah

pkan tujuan uu. 
un Yang periu

rntansi dan pelaporankeuangan adalah sebagai berikut
(a) Ciri utama struktur pemerintah daerah cran perayanan yangdiberikan:(1) benfuk urnum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;(2) sistem pemerintahan otonomi;

(3) acianya pengaruh proses politik;
(4) 

:r:T-" 
antara pembayaran pajak dengan perayanan pemerir.rrah

(b) Ciri keuangan pemerintah ciaeral
(1) anssaran sebagai o"..,ru.ull _rrr* ilil"::;::1i:,, r*sebagai ala t pengentlalian;

Q) 

;"ffirr.,ou'u* 
aset yang tidak rangsung rnenghasirkan

€

;J:^# 
STRUKTUR PEMERINTAH DAEITAIJ DAN I,EI,AYANAN YANC

Bentuk Umum pemerintah 
claerah rran pemisahan 

Kekuasaan
17' Daram bentuk Negara Kesatuan Repubrik Indonesia yang berazasdemokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat menderegasikan

kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. sejaran ciengan
penderegasian kekuasaan ini adarah pemisahan wewenang cii antara
eksekutif, regisratif, cran vudikatif. sistem ini dimaksutrka, untuk
mengar'r'asi dan menjaga keseimbangan terhaclap kemungkinar.r
pen'alahgunaan kekuasaan cii antara penyelenggaraan pemerintah clac.rah.
Berdasarkan ketentuan perunclangan yang berlaku, tjiberlakukan otonomi
daerah cli tingkat kota dan atau kabupaten, sehingga pemerintah daerarr
kota/kabupaten memiriki kewenangan mengatur dirinya dalam urusa._
urusan tertentu

12' Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif

menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk

3
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mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas

penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

13. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem

Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, penrerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas

cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih

sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau

bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistcm

bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas

pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

74. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah aclalah meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah claerah berupava

untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan

kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan

sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu

ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah

berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan

yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

15. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak

pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya

dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan

adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara

langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian

pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang

dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang cliberikan

pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut clan pelavanan
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yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat terterrtu

yang wayib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan,

antara lain sebagai berikut :

(o)Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya

suka rela.

(b)Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-unclangan, scpcrti

penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai

tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.

(c)Efisiensi pelayanan yang diberikan pemcrintah daerah clibanclingkan

dengan pungutan yang digunakan untuk pelavanan dimaksud scring

sukar diukur sehubungan dengan pelavanan oleh pcmcrir-rtal'r dacrah.

(d)Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan

pemerintah daerah adalah relatif sulit.

CIRI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAI I YANC I'ENTING I]NGI

PENGENDALIAN:

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, I'arget Fiskal, clan AIat

Pengendalian

76. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokurnen formal hasil

kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja )'ang ditetapkan

untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan vang

diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiavaan

yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan

demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempun-l'ai

pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lairt

karena:

(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbarlgan

antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
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(c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi

hukum.

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.

(e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah

daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

17. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset

yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah

daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan

reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat vang

lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai

diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan

demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda clengan

fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar asct tersebut tirlak

menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkarr

menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa

mendatang.

C. PERANAN DAN TUIUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

18. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyecliak.rn

in{ormasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi

yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporar-r.

Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran vang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi

pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.
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'1,9. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upava-upava

yang telah dilakukan serta hasil vang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk

kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah ciaerah

untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannva pada peraturan

perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (lntergenerntionnl equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah

penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk

membiayai seluruh pengeluaran yang clialokasikan dan apakah gc.nerasi

yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban

pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

20. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menvajikan informasi -\,ang

bermanfaat bagi para pengguna laporan clalam menilai akuntabilitas clan
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membuat keputusan baik kepufusan ekonomi,dengan: s^vrr(rlrll, sosia] maupun politik

a' menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periorie bcrjarancukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. menyediakan informasi msngsnai apakah cara memperoleh sumber clayaekonomi dan alokasinya telah sesuai <iengan anggaran 

.yang clite.tapkandan peraturan perundang_undangan.

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi ,digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah sertt 
yang

clicapai. 
rt ucrur?fl serta hasil-hasil yang telah

' menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah craerar.rmendanai seruruh kegiatannya dan mencukupi kebufuhan kas.ya.menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisipemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaann),a,baik jangka pendek maupun jangka panjang,termasuk yangberasar craripungutan pajak dan pinjaman.

d

e

27

f' menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
pemerintah daerah, apakah mengarami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang d,akukan serama periode peraporan

unfuk memenuhi fujuan-tujuan tersebut, Iaporan keuangan pemerintah

daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, beranja, pembiayaan,

aset, kervajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

D. PE.\GGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

23. rerdapat beberapa kelompok utama pengguna lap.ran keuangan

pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

(a) masyarakat;

(b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

8
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(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman; dan

(d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Pusat).

Kebutuhan Informasi

24. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan

demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk

memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pcngguna.

25. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di

dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

26. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran nonnatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi

kualitas yang dikehendaki:

a) relevan

b) andal

c) dapat dibandingkan

d) dapat dipahami

Relevan

27. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna

laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa
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masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi

hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi

laporan keuangan yang relevan adalah yar.g dapat rilihubungkan dengan

maksud penggunaannya.

28. Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedbnck z,nlue), artinya bahwa laporan

keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang

memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasinya di masa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktif (predictiue t,ahre), artinya bahwa laporan

keuangan harus memuat informasi yang clapat membantu pcngguna

laporan untuk memprediksi masa yang akan rlatang berclasarkan hasil

masa lalu dan kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus

disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk

pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakupr

semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pernbuatarr

keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang

termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengar-r jelas agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

29. InJormasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi vane,

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
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penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yar.gandal harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah claerah

harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi

serta peristiwa lainnyayarrg seharusnya disajikan atau yang secara wajar

dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (uertfinbility), artinya bahwa laporan keuangan

Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat cliuji, clan

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak vang bertrerla,

hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah claerah harus

memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi ke.butuhan urnum

dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk

menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara

hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

30. InJormasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akarr

lebih berguna jika dapat dibandingkan der-rgan laporan keuangan periodc

sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnva.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. I'erbanclingan

secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan sL'cara

eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah

akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik claripacla kebiiakar"r

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

3l . Informasi yartg disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami

oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah

yang disesuaikan clengan batas pemahaman para Pengguna laporan. Untuk
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itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanva

kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksucl.

F. UNSUTYELEMEN LAPORAN KEUANGAN

32. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

(u) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas

akuntansi berupa:

o Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

o Neraca SKPD; dan

o Catatan Atas l,aporan Keuangan SKPD.

(b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas

akuntansi berupa:

. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;

. Neraca PPKD;

o Laporan Arus Kas; dan

o Catatan Atas Laporan Keuangan I'JPKD;

(.) I-aporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan

pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:

o Laporan Realisasi Anggaran;

o Neraca;

o Laporan Arus Kas; dan

o Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

33. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian surnbe.r

daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah clacrah, \rzulg

menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu

periode pelaporan. T'ujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan
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informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD /PPKD/Pemerintah daeralr

secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengar-r realisasinva

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yarrg telah clisepakati antara

legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

34. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggarar-r

terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing

unsur didefinisikan sebagai berikut:

(u) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendal-rara Umum

Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas

dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah daerah.

(b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yar-rg diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

(.) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

(d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

(") Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

(0 Pembiayaan (finnncing) adalah setiap penerimaan yang perlu clibavar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pacla

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaralt

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah claerah tc'rutatna

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

(g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal rJari pinjaman atau

hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain cligunakan untuk
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pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada

entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Neraca

35. Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang

menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/I']emerintah daerah

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

36. Unsur yang dicakup oleh neraca tertliri clari aset, kewajiban, dan ckuitas

dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

(a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai clarr/atau dimiliki

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana man{aat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur rlalam

satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumbcr

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonon.ri

pemerintah daerah.

(.) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Aset

37. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potcnsi asct

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupult tidak

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran

pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk clapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

3B
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belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan

dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

39. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,

dan persediaan.

40. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak

berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk

kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset

nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, clana

cadangan, dan aset lainnya.

41. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan

maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam

jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang

meliputi investasi nonpermanen dan permanerl. Investasi nonpermanen

antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam

proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi

permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan invt:stasi

permanen lainnya.

42. Aset tetap meliputi tanah, peralatan clan mesin, gedung d;rrr banglrnan,

jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalarn

pengerjaan.

43. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk

dalam aset lainnya adalah aset tak berwujucl dan aset kerja sam(l

(kemitraan).

Kewajiban

44. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah

mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelt's.riantr\,'a

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan

datang.

45. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,
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17. Penerimaan dana bergulir dari kelompok ntasyarakat yang menambalr

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerinman

Pembiayaan.

18. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan

melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinrla

merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan

sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari-12 (dua

belas) bulan disajikan sebagai inaestasi jangka panjang.

19. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana

bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi,/badan laqanan untltn't

daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas unnrm

daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai inaestasi jangka panjang,

dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dadatau pengeluaran

pembiayaan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam ntala ui,tg

rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs

tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

21.. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara

lain:

(a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiaqaan taltun

berkenaan

(b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaary'pemberiun

pinjaman, pembentukadpencairan dana cadangan, penjualan aset

daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah claerah.
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9. AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf

kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf

penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan

Akuntansi P emerintah Kabup aten Kediri.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang

harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam

laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan

basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Kebiiakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan

pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintal-r

daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan

aset

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah vang digunakan dalam kebijakan ini dengan

pengertian:

Aset adalah sumber claya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oich

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan clari mana marrfaat

ekonomi danf atau sosial di masa depan diharapkan dapat cliperoleh oleh

pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
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masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan,

dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih clari

1,2 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi waj;rr.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan )'ang,

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rarrgka

pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor

dalam perolehan suatu investasi misalnva komisi broker, jasa bank, biava

legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkar-r dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi vang ciirnaksudkan urrtuk

dimiliki lebih dari72 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dirnaksutlkan

untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang ticlak

termasuk dalam investasi permanen.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap scnlua

pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk
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meningkatkan kapasitas/efisiensi, 
cran atau memperpanjang 

umurteknisnya craram rangka menambah n,ai-nirai aset tersebut

,H:,r,:rffi:J:r;' dalam kebijakan ini adarah manraat yang
engan satuan uang namun berpengaruh paclapeningkatan pelayanan pemerintah pada ngolongan masyarakat tertentu 

rqud masyarakat luas lnaupun

H::::ffi;::,#etode akuntansi 
vansmencatat nirai investasi

Metode ekuitas acrarah suatu metode akuntansi yang rnencatat niraiinvestasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebutkemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaanbersih/ekuitas dari badan usaha penerima investa
sesu<lah perorehan awar investasi. 

Lrrrrtd tnvestasi (intt$,ss1 yang teriadi

Nilai historis adarah jumrah kas atau ekuivarerr kas 
'ang

dibayarkan'/dikeruarkan 
atau nirai wajar berciasarkan pertimbar_rgantertentu untuk men<lapatkan suatu aset investasi pada saat perorehannya.Nilai nominal adalah nilai yang tertera claram surat berr-rarga sepcrti rriraiyang tertera dalam lembar saham cian obligasi.

Nilai pasar adarah jum-rah yang dapat criperoreh dari penjuararr suatu
investasi daram pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
Nilai wajar adarah n,ai tukar aset atau penyeresaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk merakukan transaks i wajar.
Perusahaan asosiasi adarah suafu perusahaan yang investornya mempun'ar
pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan nlaupur -r loirtt
ttentu re dari investornva.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seruruh atau sebagian

mocialnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau

nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pat{a

saat perolehan atau konstruksi sampai <lengan aset tersebut clalam konc.lisi

dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
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Masa manfaat adalah :

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan

dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto vang diharapkan clapat diperoleh pacla akhir

masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biava pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang bcrl-rubungan crat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi

atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas )'ang mengadakan kontrak untuk

membangun aset atau memberikan ;asa konstruksi untuk kepentingarr

entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan clalam kontrak

konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja

sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan

pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress btlltrtg) yang belum dibayar hingga

pemenuhan konclisi yang ditentukan dalam kontrak untuk permbayararr

jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan r-ang

dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibavar ataupun vang lrelum

dibayar oleh pemberi kerja.
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KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan ke dalam:

(a) Aset Lancar;

(b) Aset Non Lancar

6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atatt dijual dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan

setara kas. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut

diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

7. Informasi mengenai tanggal jatuh tempo aset seperti deposito atau piutang,

bermanfaat untuk menilai likuiditas entitas pelaporan dan menentukan

apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar

PENGAKUAN ASET

8. Aset diakui:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal.

b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepengrasaanflVtl

berpindah.

ASET LANCAR

9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segeril

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Aset Lancar terdiri dari :

a) Kas dan setara kas;

b) Inaestasi langka Pendek;

c) Piutang; dan

d) Persediaan.
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Kas dan Setara Kas

11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

daeraly'inaestasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicuirkan

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas

juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjazuabkan, saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untttk

melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas

yaitu inaestasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicuirkan

menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga)

bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

L2. Kas antara lain terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah;

b) Kas di Bendahara Penerimaan;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

13. Setara kas terdiri dari:

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3

(tiga) bulan atau kurang;

b) Inaestasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko

yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;

Pengukuran Kas

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinqu

disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk

aaluta asing, dikonaersi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.

Investasi jangka Pendek

15. lnaestasi langka Pendek adalah inztestasi yang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan

beresiko rendah serta diruiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
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1,6. lnoestasi iangka pendek antara lain terdiri dari:

a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dua belas bulan

dan atau yang dapat diperpaniang otomatis;

b) SurattltangNegara (SUN) yang iatuh tempo sampai dengan12 bulan.

c) Sertifikat Bsnk lndonesia (SBI);

Pengakuan Investasi )angka Pendek

17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai inaestasi iangka

pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

(1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa

potensial di masa yang akan datang atas suatu inaestasi tersebut

dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka utaktu 12 (dua belas)

bulan;

(2) nilai perolehan atau nilai zuaiar inoestasi dapat diukur secaro

memadai (reliable).

18. Pengeluaran untuk perolehan inoestasi jangka pendek merupakan

reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi

an88aran.

Pengakuan Hasil Investasi fangka Pendek

L9. Hasil inoestasi yang diperoleh dari inuestasi jangka penclek, antara lain

berupa bunga deposito, bunga obligasi dan diaiden tunai (cash diaidencl)

dicatat sebagai pendap atan.

Pengukuran Investasi )angka pendek

20' lnoestasi iangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya salmm dan

obligasi iangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehart. Biaya perolelmn

inaestasi meliputi harga transaksi inaestasi itu sendiri ditantbalt komisi
perantara iual beli, iasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalant raugLa

perolehan tersebut.

21" Apabila inaestasi dalam bentuk surat berharga diperolelran tanpa biaya
perolehan, maka inaestasi dinilai berdasarkan nilai usajar irntestasi pada
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tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai

utaiar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai u,ajar aset

lain yang diserahkan untuk memperoleh inaestasi tersebut.

22. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk

nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan

sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak

memiliki pasar yang aktif clapat dipergunakan nilai nominai, nilai tercatat,

atau nilai wajar lainnya.

23. lnoestasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk

deposito iangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

24. Penilaian inoestasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan

metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, inaestasi dicatat sebesar biarla

perolehan. Penghasilan atas inaestasi tersebut diakui sebesar bagian hasil

yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya inaestasi pada baclan

usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

25. Pelepasan inaestasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan

pelepasan hak karena peraturan pemerintah daeralr dan lain sebagainrla.

26. Penerimaan dari penjualan inaestasi jangka pendek diakui sebagai

penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai

pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

27. Pelepasan sebagian dari inaestasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah

dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperolclt

dengan cara membagi total nilai inaestasi terhadap jumlah saham llang

dimiliki oleh pemerintah daerah.

28. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen

menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknl'a.
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Pengungkapan Investasi ]angka Pendek

29. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah berkaitan dengan inaestasi jangka pendek pemerintah daerah,

antara lain:

(1) jenis-jenis inuestasi,

(2) perubahan harga pasar inaestasi jangka pendek

(3) penurunan nilai inaestasi yang signifikan dan penyebab penurundn

tersebut;

(4) inaestasi yang dinilai dengan nilai uajar dan alasan penerapanntta;

dan

(5) perubahan pos inaestasi.

Piutang

30. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daeralt

dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai

akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan pentltdang-

undangan atau akibat lainnya yang sah.

31. Piutang dapat terjadi karena :

a) Pungutan pendapatan daerah

b) I']erikatan

c) Transfer antar pemerintah

d) Kerugian daerah

32. Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain

piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak.

33. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjam.rn antarr daerah,

perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, cian

transaksi dibayar di muka.

34. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak

pemerintah daerah atas clana transfer belum cliterima olch pemerintalr

daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pernerir-rtah

daerah.
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35. Piutang yang terjacli karena kerugian daerah merupakan piutang atas

tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

36. Piutang antara lain terdiri dari :

a) Piutang Pajak;

b) Piutang Retribusi;

c) Piutang PAD lainnya;

d) Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;

e) Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;

0 Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus;

g) Bagian Lancar TPTCR

h) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;

i) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah l)aer;rh Lainnl'a;

j) Piutang Dana Bergulir

k) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pengakuan Piutang

37. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak

dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan dan dicatat

sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketetapan yang belum dibaqar.

38. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan

pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai

aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menqatakan lmk dan

kew aj iban secara j elas;

b) Iumlah piutang dapat diukur;

c) Telah diterbitkan surat penagihadsejenisnya dan/atau telah

dilaks anakan p enagihan;

d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

39. Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui scba,qai

berikut:
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a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan

pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daeralr

yang belum ditransfer.

b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi

Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan

Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah

atas hal tersebut.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembatlaran

oleh daerah yang telah dioerifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah

ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah I'usat belum

melakukan pembayaran.

Pengukuran Piutang

40. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang

yang belum dilunasi.

41,. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan disajikan

sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari

setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang

diterbitkan

42. Piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan

dari kas daerah dadatau apabila berupa barang/jasa harus clinilai

dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barandjasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban

bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnqa,

maka pada akhir periode pelaporan harus cliakui adanqa byngo, lerttln,

commitment fee dadatau biaya lainnya pada periocre berjalan tlang

terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Peniualan

Piutang dai penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian

peniualan yang terutang (belum dibayar) pada aklir periode pelaytoran.
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Ap abil a d alam p erj anj i an dip ersy ar atkan adany a p o t ongan p emb ay ar an,

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

dip ersy ar atkan d al am n a skah p erj ani i an kemitr a an,

d) P emberian fasilitas/j as a

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dilcurangi

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

43. Piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima santpai

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima,

dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari l>eruerintah Ptrsat;

c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diuerifikasi

dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterims.

Pengungkapan Piutang

44. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan. Informasi dimaksud b erupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan

pengukuran piutang;

b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat

kolektibilitasnya;

c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau

sudah diserahlean penagihannya kepada pihak lain;

d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Persediaan

45. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapun

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintulr
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daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dary'atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

46. Persediaan merupakan aset yang berwujud :

(u) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional pemerintah daerah;

(b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses

produksi;

(.) barang dalam proses produksi yang dimaksuc'lkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat;

(d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kt-pracla

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.

47. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan

untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis k;rrrtor,

barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang

bekas pakai seperti komponen bekas.

48. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan jrg,,

meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku

pembuatan alat-alat pertanian.

49. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persecliaan,

contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

50. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan

strategis seperti cadangan energi (misalnya minvak) atau untuk tujuan

berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang

dimaksud diakui sebagai persediaan.

51. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

52. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkarr dalarn ocr.1Ccr.

tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

53. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelol.r

dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengr:r.ja;rn,

tidak dimasukkan sebagai persediaan.
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54. Persediaan antara lain terdiri dari :

a) Persediaan alat tulis kantor;

b) Persediaan alat listrik;

c) Persediaan material / bahan;

d) Persediaan bentla pos;

e) Persediaan bahan bakar; dan

f) Persediaan bahan makanan pokok.

g) Persediaan material lainnya.

h) Barang hasil proses produksi yang belum selesai

i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

i) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Pengakuan Persediaan

55. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur dengan andal.

55. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau

p en gu a s anny a b erp in d ah.

57. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

ino entaris asi fisik (sto ck opname).

Pengukuran Persediaan

58. Persediaan disajikan sebesar:

(1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cart lainnya seperti

donasi,/rampasan.

59. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung clapat

clibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lairrtrYa

yang serupa mengurangi biaya perolehan.

60. Nitai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang

terakhir diperoleh.

KA - og Rhurt,rrrsi A.iel 117



67. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang climaksudkan untuk

dijual, seperti karcis pajak daerah, karcis retribusi daerah dan karcis

pendapatan lainnya yang masih berlaku pada tahun anggaran yang akan

datang, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

62. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan

secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat

penyusunan rencana kerja dan anggaran.

63. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan ciinilai dengan

menggunakan nilai wajar. Harga/nllai wajar persediaan meliputi nilai tukar

aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

64. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan

persediaan adalah sebagai berikut :

a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkaltan

yang digunakan dalam pelayanan masqarakat, barang atatr

perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang

disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan

barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk

dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c) kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

65. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk tlimiliki

selama lebih dari72 (dua belas) bulan.

66. lnaestasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman inaestasinya

terdiri dari lnaestasi Non Permanen dan Inoestasi Permanen. Inaestasi

petmanen adalah inoestasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
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dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan inaestasi non pelmanen adalah

inaestasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara

tidak berkelaniutan

67. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik

kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepcmilikan

investasi yang berjangka waktu lebih dari 72 (dua belas) bularr,

dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau acla niat urrtuk

memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

68. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai inaestasi jangka

panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa

potensial di masa yang akan datang atas suatu inoestasi tersebut

d ap at dip eroleh p emerintah;

b) nilai perolehan atau nilai wajar inaestasi dapat diukur secara

memadai (reliable);

c) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua

belas) bulan.

69. Pengeluaran untuk memperoleh inoestasi jangka panjang diakui sebagai

p engeluaran p embiay aan.

Investasi Non Permanen

70. lnaestasi Non Permanen adalah inaestasi iangka

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelaniutan.

77. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

a) Pembelian Surat Utang Negara;

b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah

c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

paflJanq aarrg
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pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat

pengaruh oaluta asing serta reoaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan tenianra

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka uaktu dekat.

83. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1) kepemilikan kurang dari 200/o menggunakan ruetode biarla;

2) kepemilikan 200/o sampai 500h, atau kepemilikan kurang dari 2001t

tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode

ekuitas;

3) kepemilikan lebih dari 500/o menggunakan metode ekuitas;

4) kepemilikan bersifat nonpermanen t enggunakan metode niloi busilt

yang direalisasikan.

84. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase. kepemilikarr sahanr

bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metorlt'

penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh

(the degree of influencc) atau pengendalian terhadap perusahaan rrz,e.slee. Ciri-

ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan inoestce , antarar

lain:

(a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

(b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

(c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan clireksi

perusahaan inuestee;

(d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara elalanr

rapatf pertemuan dewan direksi.

Pengakuan hasil Investasi

85. Hasil inoestasi berupa diaiden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal

pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biatla,

dicatat sebagai pendapatan hasil inaestasi.
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Apabila pencatatannya menggunakan metode equitas, bagian raba qan.g
diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nlai inoestasi
pemerintah daetah dan dicatat sebagai penclapatan rtasir inaestasi. Kecuali
untuk di'iden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nirui
inaestasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinaestasikarr dengatt
jumlah yang sama.

Pelepasan dan pemindahan Investasi

87' Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, clan
pelepasan hak karena peraturan pemerintah ciaerah c-ran Iain sebagainl.a.

88' Penerimaan dari perepasan inaestasi jangka panjang criakui sebagai
p enerimaan p embiay aan.

89. Pelepasan sebagian clari investasi tertenfy fang ciimiliki pemerintah ciaeralr
dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata ciiperolelr
dengan cara membagi total nilai investasi

climiliki oleh pemerintah daerah.

terhadap jumlah saham yang

90' Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi pcrmanen

menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dal sebaliknya.

PengungkaPan

91. Hal-lnl lain qang harus diungkapkan dalam laporan keuangan penterinttlt

berkaitan dengatinaestasi.iturgka panjang pemerintah daeralt, antara lairt:

il Kebijakan akuntansi utrtuk penentttan nilai inuestasi;

bl lenis-jenis inaestasi, inaestasi pennanen dan nonpetmanen;

d Perubalnnharga pasar inaestasi jangka paniang;

il) penurunon nilai int,estasi yaflT signi.fikan dan penyebab penuntnLLn

tersebut

e)lnllestasiyangrlinilttidengannilaiicajardanalasanpenerapa,ulqa;

fl Penfuahan Pos inaestasi

86.
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DANA BERGULIR DAN PIUTANG DANA BERGULIR

92. Dana berguhr/piutang dana bergulir merupakan dana 1.arrg dipir-rjar-nkan

untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan

meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi

93. Dana bergulir dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1) Dana Bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (Piutang I)arra

Bergulir) ; merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang

mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APB[)

selanjutnya penagihan dan penyetorannva clilarkukarr nrclalui Rckcrrirrg,

Kas Daerah

2) Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKI'D/

BLUD yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke

masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah

94. Penyaluran piutang dana bergulir maupun penqaluran dana bergulir untuk

p ert am a k aliny a d i angg arkan s eb ag ai p eng e lu ar an p em b i au a an.

Pengakuan Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

95. Dana bergulir/Piutang Dana bergulir diakui pada saat dana tersebut

dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah untuk digulirkary'diserahkan kepacla

masyarakat

Pengakuan Bunga Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

96. Bunga atas dana bergulir/piutang dana bergulir diakui sebagai pendapatan

asli daerah lainnya

Pengukuran Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

97. Dana bergulir dan Piutang Dana Bergulir disajikan di neraca sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasikan.
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98. Yang dimaksud dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah

menyajikan dana bergulir/piutang bergulir sebesar perolehan dikurangi

dengan piutang/dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

Penyajian Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

99. Piutang dana bergulir yang penyaluran dan penagihannya harus melalui

rekening kas umum daerah melalui penganggaran APBD disajikan sebagai

piutang lainnya sebesar jumlah yang jatuh tempo dalam 12 (dua) belus

bulan seiak tanggal pelaporan.

1.00. Piutang dana bergulir yang jatuh tempo di atas 12 bulan yang

penyalurannya dan penagihannya melalui rekening kas umum daerah

disajikan sebagai inaestasi jangka panjang non petmanen lainnya.

L01. Dana bergulir yang penagihannya dan penyalurannya dilakukan oleh

SKPD/BLUD tanpa melalui rekening kas umum daerah disajikan

seluruhnya sebagai inaestasi jangka panjang non pelmanen.

102. lnformasi berikut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

berkaitan dengan dana bergulir/piutang dana bergulir:

a) Dasar Penilaian Dana Bergulir

b) Iumlah Dana Bergulir yang Tidak Tertagih dan Penyebabnya

c) Besar Suku Bunga yang dikenakan

d) Saldo ausal danabergulir/piutang dana bergulir,

penambahadpengurangan dan dan saldo akhir

e) lnformasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana

bergulir.

ASET TETAP

'103. Aset tetap adalah aset benaujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

L2 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

1.04. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktiztitas operasi entitas.

Aset Tetap terdiri dari :
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a, Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. lalan, Irigasi dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya;

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

105. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau

diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah

termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan

jaringan.

106. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi

satu periode tertentu untuk kepemilikan rJanlatau penguasaan tanah )'ang

dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya vang

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh

karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak

memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. 'l'anah

memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan

prinsip-prinsip vang ada pada kebijakan ini.

1.07. Peralatan dan mesin mencakup antara lain:alat berat; alat angkutan; alat

bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alaI

studio, komunikasi, dan pemancar; alat keclokteran dan kesehattan; alal

laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pe'mbolan;

alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat

keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi vang.

masa manfaatnya lebih darr 72 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

digunakan.

108. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yarlg

dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung clan
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bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen;

bangunan menara; dan rambu-rambu.

109. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan rlalam

kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara

lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun

ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi,

dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan

dalam akun tanah.

110. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang ticlak dapat dikclompokkan kt'

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dirnanfaatkarr untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset

tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan

barang bercorak seni/budayaf olah raga.

111. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun

seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lairrnva

yang proses perolehannya danf atau pembarlgunannva membutuhkar-r suatu

periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan rnelalui kontrak

konstruksi pada umumnva memerlukan suatu periode waktu terterrtu.

Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode

akuntansi.

1,72. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerir-rtah

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan cli pos aset lainnva

sesuai dengan nilai tercatatnya

Pengakuan Aset Tetap

113. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu ctset hants beru,uiud dart

memenuhi kriteria :

(1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
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(3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

(5) Nilainya sama atau melebihi jumlah batas kapitalisasi.

114. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan

dimaksudkan untuk dijual.

L15. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterimct otuu

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasatutntla

berpindah.

116. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terc-lapat bukti

bahwa telah terjacli perpindahan hak kepemilikan d,anf atau penguasaan

secara hukum, misalnya sertifikat tanah tlan bukti kepemilikan kendaraar.r

bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum ditlukung dengar-r bukti

secara hukum dikarenakan masih adanva suatu proses administr(isr yar)tl

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses

jual beli (akta) clan sertifikat kepemilikannva di instansi berwenang, maka

aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahw,a peng,uasaan

atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnva telah terjacli pembavaran

dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

L17. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

118. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau

nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset parla

saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi

dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

119. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membauta aset tersebut ke kondisi
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yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

1,20. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

(r) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initinl delit,ery) dan biaya simpan dan bongkar

muat (lmndling cost);

(c) biaya pemasangan (instnllation cost);

(.1) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(") biaya konstruksi; dan

(0 biaya kepanitiaan.

Pengukuran Aset Tetap

127. Tanah diakui pertama kali sebesar biava perolehannya. Iliava perolc.han

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biava vang)

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai

tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang

terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut

dimaksudkan untuk dimusnahkan

122. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluararr

yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut

sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biava

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siaip

digunakan

723. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biava var-rg

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

Braya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,

termasuk braya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

724. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biava

yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai
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siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan

biaya-braya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, darr irrstalasi

tersebut siap pakai

725. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya vang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

126. Biaya administrasi dan umum yang terkait langsung dengan perolehan aset

tetap diperlakukan sebagai komponen biaya aset tetap sepanjang biaya

tersebut diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap

atau membauta aset ke kondisi kerianya.

727. Contoh biaya administrasi dan umum yang dapat diatribusikan secar.r

langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium kepanitiaan lelang,

honorarium panitia penerima/pemeriksa barang, biaya-biaya lelang,

perjalanan dinas terkait pengadaan aset, biaya asuransi, dan sejenisfl1z3.

1.28. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan

aset tetap dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara

proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata

dengan iumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset

tertentu y ang material.

1,29. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung clengan asc'l

tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biar.,a panitia

lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaarr bararrg

modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetal'r

jumlahnya tidak material dan menimbulkan kesulitan dalarn pclaporan,

maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai matcrial

yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjarrg ticlak menvcsatkan

pembaca laporan

130. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola

ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang clibeli.

131. Setiap potongan d,agang/rabat clikurangkan dari harga pcmbclian

f

KA - 09 Ah{,rl/rrr,ri A]ict 1i0


