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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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yang penulis dapatkan dari berbagai pihak telah banyak membantu setiap langkah 
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terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada pihak-pihak yang telah banyak 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
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ABSTRAK 

Nama : Irma 

Nim : 90400116099 

Judul : Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis PSAK 109 dalam Mewujudkan 

Good Zakat Governance (Studi pada LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan) 

 

Kemiskinan merupakan gejolak permasalahan sosoial yang dihadapi 

Indonesia. Maka dari itu zakat produktif hadir sebagai solusi dari permasalahan 

sosial tersebut. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang 

disalurkan melalui bantuan dana usaha dengan harapan mampu memandirikan 

mustahik agar tidak ketergantungan. Adapun bentuk pendayagunaan zakat ini diatur 

dalam sebuah standar akuntansi relevan yaitu akuntansi zakat, infak, dan sedekah 

(ZIS) dalam PSAK 109. Akuntansi zakat adalah akuntansi yang berfokus pada 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat mengenai 

penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Hingga saat ini, 

hampir setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah melakukan pendayagunaan zakat 

produktif walaupun presentasinya masih rendah dibandingkan dengan penyaluran 

zakat konsumtif. Seharusnya dengan adanya aturan pendayagunaan ini LAZ 

semakin memaksimalkan penyalurannya dalam bentuk modal usaha kepada 

mustahik. Selain itu, LAZ mengungkapkan dana zakat yang disalurkan tidak 

dispesifikasi secara rinci berdasarkan laporan keuangan PSAK 109. Hal ini 

menyebabkan tersembunyinya informasi dana zakat di LAZ. LAZ juga 

menganggap bahwa dengan adanya laporan keuangan yang sederhana sudah cukup 

sebagai bahan pertanggungjawaban. Padahal, pengungkapan mengenai akuntansi 

zakat, infak, dan sedekah sudah diatur dalam perundang-undangan sehingga 

pendayagunaan dan pengungkapan laporan keuangnnya bukan lagi secara sukarela 

tetapi wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan 

zakat produktif berdasarkan PSAK 109 dalam mewujudkan tata kelola dana zakat 

yang baik yang direfleksi dalam laporan keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan 

studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan 

dukungan data sekunder lainnya. Data diperoleh dari LAZNAS IZI Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan sudah menerapkan pendayagunaan zakat produktif secara maksimal. 

Namun, pengungkapan penyaluran dana zakat tersebut belum dilaporkan 

berdasarkan ketentuan akuntansi zakat PSAK 109. Permasalahan ini menyebabkan 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan kurang memenuhi realisasi laporan 

keuangan berdasarkan PSAK 109 dari segi trasparansi dan akuntabilitas. Penerapan 

zakat produktif dengan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 akan memberikan 

citra yang baik pada LAZ sehingga berujung pada perwujudan good zakat 

governance. 

Kata Kunci: Zakat Produktif, PSAK 109, Good Zakat Governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

 

Perekonomian yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada 

masyarakat yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya 

sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Fakta ini 

merupakan hal yang sangat ironis mengingat Indonesia adalah negara Muslim 

terbesar di dunia. Sebagai umat Muslim konsep tolong menolong tercermin dalam 

kewajiban manusia mengeluarkan zakat (habib, 2016). Zakat yang notabenenya 

sebagai bentuk ibadah di wajibkan untuk membantu pihak-pihak yang tergolong 

dalam 8 asnaf, yakni; fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan 

ibnu sabil yang tujuannya adalah membantu mengurangi angka kemiskinan 

(Chaniago, 2015). Akan tetapi, pola penyaluran zakat yang selama ini dilakukan 

masyarakat masih bersifat tradisional yaitu penyaluran zakat secara langsung oleh 

muzaki kepada individu yang dianggap berhak menerimanya (Firmansyah, 2013). 

Hal ini dibuktikan dengan proyeksi penyaluran dana zakat tahun 2016-2017 

berdasarkan asnafnya, sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1 Total Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf 

 

No Asnaf 2016 2017 

1 Fakir Miskin 2,137,613,944,379 3.356.325.642.451 

2 Amil 209,233,041,289 518.647.467.254 

3 Muallaf 17,403,367,642 97.156.889.988 

4 Riqob 4,278,727,729 21.827.062.720 

5 Gharimin 16,435,575,105 40.772.744.732 

6 Fii Sabilillah 524,865,496,303 755.062.496.814 

7 Ibnu Sabil 21,379,958,163 70.363.020.484 

Sumber: Outlook zakat 2019. 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat kepada fakir 

miskin meningkat dari tahun ke tahun yakni dari 2 triliun menjadi 3 triliun. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pola penyaluran dan pendayagunaan zakat tidak terkelola 

dengan baik. Penyaluran dana zakat secara tradisional ini disebut juga zakat 

konsumtif yang utamanya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 

mustahik. Hal inilah yang mengakibatkan penyaluran dana zakat tidak efektif 

karena sifatnya habis pakai sehingga didalamnya tidak ada target kemandirian 

ekonomi mustahik dan memicu ketergantungan. Ada dua jenis penyaluran dana 

zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Kedua jenis penyaluran tersebut 

sama-sama berkontribusi dalam membantu perekonomian mustahik. Namun, 

faktanya zakat produktif lebih kuat menurunkan angka kemiskinan dibandingkan 

dengan zakat konsumtif. Hal ini terjadi karena zakat yang diberikan kepada 

mustahik dimanfaatkan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi 
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yang mampu menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi 

produktivitasnya (Rosmawati, 2014). Selain itu, pemberian zakat produktif oleh 

amil kepada mustahik tidak hanya diiringi dengan pendampingan usaha tapi juga 

memberikan informasi mengenai bagaimana cara berbisnis yang baik sesuai 

ketentuan syariat Islam. 

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dibedakan 

berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat digunakan untuk yang 

sifatnya konsumtif atau layanan kedaruratan (pendistribusian) yang mencakup 

bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, dan bantuan pada sebagian bidang 

dakwah dan advokasi, sedangkan penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif 

(pendayagunaan) mencakup bantuan dibidang ekonomi, pendidikan, bidang 

dakwah dan advokasi (Baznas, 2019). Hal ini terlihat pada tabel di bawah yang 

menunjukkan potensi penyaluran zakat berdasarkan bidangnya masing-masing. 

Tabel 1.2 Penyaluran zakat berdasarkan bidang 

 

No Bidang 2017 2018*) 

1 Ekonomi 365.829 475.578 

2 Pendidikan 1.088.758 1.415.385 

3 Dakwah-Advokasi 1.753.646 2.279.740 

4 Kesehatan 1.544.611 2.007.994 

5 Sosial kemanusiaan 3.980.188 5.174.244 

Sumber: Outlook zakat 2019. 

 

Proyeksi penerima manfaat terbanyak sampai dengan Desember 2018 

adalah penerima manfaat bidang sosial kemanusiaan sebesar 5.174.244 diikuti oleh 
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bidang dakwah-advokasi sebanyak 2.279.740. Sedangkan, proyeksi jumlah 

penerima manfaat terendah yaitu bidang ekonomi sebesar 475.578 (Baznas, 2019). 

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat di bidang konsumtif memang berada 

di angka terbesar yang bisa dilhat proyeksinya pada bidang kesehatan dan bidang 

kemanusiaan, sehingga bidang perekonomian atau pendayaagunaan zakat 

terabaikan. 

Menurut Suliswanto (2010), bahwa permasalahan kemiskinan tidak cukup 

hanya dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan 

mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (trickle down effect), akan tetapi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mampu memberikan pengaruh 

yang besar terhadap pengurangan angka kemiskinan yang terjadi. Hal ini di dukung 

oleh (Wulansari dan Setiawan, 2014), bahwa mereka miskin karena mungkin 

disebabkan oleh terjadinya musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih 

berpotensi untuk bekerja dan berusaha hanya saja tidak memiliki modal maka cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana 

zakat. Allah SWT membenci sikap dan kebiasaan hambanya yang meminta-minta 

padahal masih mampu untuk bekerja. Sebagaimana gambaran yang diberikan Allah 

dalam firman-Nya Q.S Al-Jumu’ah Ayat 10 mengenai pentingnya untuk berusaha 

mencari rezeki Allah (Departemen Agama, 1989). 

                                    

 

 

 



5 
 

 

 

 

Terjemahnya: 

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 

kamu beruntung. 

Menurut tafsir Ibnu Katsir, berdasarkan firman Allah SWT bahwa “maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah”, maknanya ketika 

Allah melarang mereka berjual beli setelah terdengar suara adzan mereka 

diperintahkan untuk berkumpul untuk melaksanakan shalat, tetapi Allah 

mengizinkan mereka setelah selesai menunaikan shalat untuk bertebaran di muka 

bumi dan mencari karunia Allah (Abdullah, 2007). Ayat diatas menjelaskan tentang 

kewajiban untuk berusaha dan bekerja keras mencari rezeki yang telah ditebarkan 

Allah di muka bumi. Sehubungan dengan hal itu, maka dana zakat dapat dijadikan 

sebagai alat pendayagunaan umat yang diberikan dalam bentuk modal usaha 

sehingga dapat membentuk lapangan kerja yang pada akhirnya mengurangi tingkat 

ketergantungan mustahik. 

Pendayagunaan dana zakat dapat diwujudkan dengan adanya pengelolaan 

yang baik sehingga dapat menentukan proporsi dana yang digunakan untuk 

mengembangkan usaha produktif penerima zakat. Oleh karena itu, akuntabilitas 

LAZ dibutuhkan sebagai sebuah pelaporan yang mengacu pada standar yang telah 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi 

Zakat, Infaq, dan Sedekah. Dalam PSAK No. 109 terdapat beberapa komponen 

laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari 

neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset 

kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Arief, Manossoh dan 

Alexander, 2017). Penerapan PSAK 109 dimulai pada tahun 2009 yang 
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sebelumnya LAZ mengacu pada PSAK 45 mengenai laporam keuangan organisasi 

nirlaba. Namun, seiring dengan berjalannya waktu maka muncul pedoman baru 

mengenai standar pelaporan keuangan yang baku. Akhirnya, Forum Zakat bekerja 

sama dengan IAI dalam penyusunan Standar Akuntansi Zakat pada tahun 2007 dan 

tahun 2011 ED PSAK 109 telah resmi disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) sebagai standar laporan akuntansi zakat bagi lembaga pengelola zakat. PSAK 

109 adalah sebuah momen yang dinantikan pemberlakuannya dengan harapan dapat 

diwujudkannya keseragaman laporan keuangan dan pencatatan yang sederhana, 

sehingga pengguna bisa membaca laporan pengelola zakat dan mengawasi 

pengelolaannya (Nurhasanah, 2018). 

Zakat yang dikelola secara efektif akan mendorong pihak muzaki 

menyalurkan kekayaannya yang dampaknya bukan hanya meningkatkan potensi 

zakat, tetapi juga mengakibatkan peningkatkan lapangan kerja dan produktivitas 

mustahik. Maka dari itu, adanya standar PSAK 109 memiliki tujuan untuk 

meyakinkan bahwa LAZ bekerja sesuai ketentuan syariah serta seberapa tinggi 

tingkat kepatuhan dalam menerapkan (Megawati and Trisnawati, 2014). 

Pengungkapan laporan keuangan sudah tersedia 100% di LAZ dan sudah 

mempublikasikan laporan keuangannya dalam berbagai bentuk media, namun baru 

70% LAZ yang mengikuti standar akuntansi PSAK 109 (Nikmatuniayah and 

Marliyati, 2015). Hingga akhir tahun 2018, jumlah muzaki terus meningkat yang 

terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1.3 Jumlah Muzaki 

 

Keterangan 2017 2018*) 

Muzaki individu 10.876.187 14.139.043 

Muzaki badan 103.344 134.347 

Munfik 1.160.196 1.508.255 

Donator CSR 1.731 2.250 

Donatur DSKL 49.176 63.929 

TOTAL 12.190.634 15.847.824 

Sumber: Outlook zakat 2019. 

 

Peningkatan jumlah muzaki memicu peningkatan pendistribusian dana zakat 

yang lebih besar. Akan tetapi, penyalurannya lebih banyak ke arah sosial 

kemanusiaan dibandingkan bidang pendayagunaan ekonomi. Tentunya, hal ini 

mengindikasikan potensi dan realisasi zakat yang belum tercapai. Terdapat 18 LAZ 

tingkat nasional, 33 BAZ tingkat provinsi, dan 482 BAZ tingkat kabupaten/kota, 

tetapi tidak terdapat data yang memadai tentang jumlah LAZ daerah, namun 

jumlahnya diperkirakan sekitar 300-an mendekati jumlah BAZ tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota (Wibisono, 2015). Seharusnya, dengan banyaknya lembaga 

pengelola zakat bisa memaksimalkan pengumpulan dana zakat apalagi BAZNAS 

didukung penuh oleh pemerintah dengan bantuan biaya operasional yang di 

bebankan ke APBN/APBD. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi BAZNAS 

terutama terkait masalah tata kelola, kepercayaan masyarakat, dan kinerja yang 

belum optimal. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 

87,21%, sehingga memiliki potensi zakat yang tidak kecil. BAZNAS 
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memperkirakan potensi zakat nasional tahun 2015 mencapai Rp. 286 triliun. Jika 

menggunakan potensi zakat 3,4% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 mencapai 

Rp 442 triliun. Adanya potensi sebesar ini, banyak pejabat publik berwacana 

menggali potensi zakat untuk akselerasi kesejahteraan rakyat sekaligus 

meringankan beban anggaran publik. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan 

sosial yang dewasa ini menjadi perhatian besar negara berkembang termasuk 

Indonesia adalah mengembangkan kewirausahaan sosial atau populer dengan nama 

social entrepreneurship (Sofia, 2015). 

Prinsip good governance pada LAZ dapat diimplementasikan dengan 

mengadopsi PSAK 109 sebagai pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian tata kelola LAZ dengan prinsip 

syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama reputasi bagi LAZ, 

selain itu good governance di lembaga amil zakat (LAZ) akan memberikan banyak 

manfaat bagi LAZ (Rahayu, 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 

tentang pemerintahan yang baik (good governance) dan menurut Badan PBB atau 

UNDP, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur good 

governance yaitu: profesionalitas, efektif, efisien, akuntabilitas, keadilan, 

responsibility dan aturan hukum (Sudirman, 2018). Hingga, prinsip tata kelola zakat 

yang baik (good zakat governance)  diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat 

yang diterima dari masyarakat telah didayagunakan oleh LAZ dengan optimal. Oleh 

karena itu, penelitian ini mencoba “Menelaah PSAK 109 Berbasis Pengelolaan 

Zakat Produktivitas dalam Mewujudkan Good Zakat Governance” 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan studi terhadap akuntansi syariah yang berfokus 

pada pengelolaan zakat berbasis PSAK 109, yakni pengelolaan zakat produktif. 

Penelitian ini dilakukan di Laznaz Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel, Kota 

Makassar. Sebagaimana yang kita ketahui pola penyaluran zakat saat ini masih 

mengikuti pola tradisional yakni yang dianggap membutuhkan oleh masyarakat 

sehingga penyaluran zakat tidak efektif dan menimbulkan ketergantungan pada 

mustahik. Sedangkan, jika diterapkan basis zakat produktif dengan laporan 

keuangan berdasarkan PSAK 109 berarti menjalankan asas-asas pemberdayaan 

masyarakat dengan pengelolaan yang lebih terarah dari segi pelaksanaan, 

pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitasnya. 

Hal ini berarti membantu pemerintah menerapkan prinsip good governance 

yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga tujuan utamanya dapat 

tercapai yaitu kesejahteraan sosial. Demi menunjang fokus peneltian ini, peneliti 

menggunakan konsep pemberdayaan dan diperkuat dengan stewardship theory dan 

teori maqashid syariah. Kedua aspek ini nantinya akan meninjau sejauh mana zakat 

produktif yang diterapkan dan memberikan solusi. 
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Tabel 1.4 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

Pengelolaan Zakat Produktif 1) Syariat Islam 

 

2) Amanah 

 

3) Pemberdayaan 

 

4) Keadilan 

 

5) Kepastian Hukum 

 

6) Terintegrasi 

 

7) Akuntabilitas 

Akuntansi Zakat PSAK 109 1) Pelaksanaan 

 

2) Pengukuran 

 

3) Penyajian 

 

4) Pengungkapan 

Good Zakat Governance 1) Akuntabilitas 

 

2) Transparansi 

 

3) Keadilan 

 
 

C. Rumusan Masalah 

 

Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang 

strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Adapun zakat 

produktif adalah pengelolaan dan penyaluran zakat yang bersifat jangka panjang 

bagi mustahik (penerima zakat). Pengelolaan zakat produktif tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 23 yakni pasal 27 Ayat 1 bahwa “zakat dapat 
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didayagunakan untuk usaha produktif sebagaimana dalam penanganan fakir miskin 

dan peningkatan kualitas”. Adanya pengelolaan zakat yang baik sejalan dengan 

prinsip good governance yaitu transparan, partisipatif, dan akuntabilitas sehingga 

dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara. Merujuk pada hal 

tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini disusun sebagaimana berikut ini: 

1. Bagaimana penerapan tata kelola dana zakat produktif dalam pelaksanaan 

akuntansi zakat di Laznaz Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel? 

2. Bagaimana integritas pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK 109 di 

Laznas Inisiatif Indonesia (IZI) Sulsel? 

3. Bagaimana integrasi konsep pemberdayaan zakat produktif dengan PSAK 109 

dalam mewujudkan good zakat governance di Laznaz Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Sulsel? 

D. Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian tentang zakat 

produktif yang diterapkan di Lembaga Zakat secara umum baik dalam ranah 

perkotaan maupun daerah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih meneliti 

dalam jangkauan secara umum tanpa melihatnya dari sudut pandang yang lebih 

konkret seperti PSAK 109. Selama ini orang beranggapan bahwa dengan sudah 

diterapkannya penyaluran zakat berarti sudah lepas dari tanggung jawab. Hal ini 

kemudian menarik peneliti untuk mengkaji bagaimana lembaga zakat mengelola 

dana zakat produktif dari sudut pandang PSAK 109. Sedangkan, yang terjadi adalah 

masyarakat meyakini dengan penyaluran zakat seperti biasanya yang turun temurun  

berarti kewajibannya sudah selesai sampai disitu. 
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Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

(Tahun) 

Judul Hasil 

1 (Syaiful dan 

Suwarno, 

2015)  

Kajian pendayagunaan 

zakat produktif sebagai alat 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat (mustahiq) 

pada LAZISMU pdm di 

kabupaten gresik. 

Hasil Penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa tidak 

banyak masyarakat tahu 

bagaimana cara 

pemberdayaan zakat untuk 

mustahiq. Bahkan sebagian 

dari mereka mengatakan tidak 
boleh. 

2 (Ryandono, M. 
N. H. dan 
Wijayanti, 
2019)  
 

Transformasi Tata Kelola 

Lembaga Zakat Pada 

Pemberdayaan Social 

Entrepreneur 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dana 

zakat yang pengelolaan 

distribusinya dengan pola 

tradisional tidak memberikan 

dampak positif terhadap 

pemecahan permasalahan 

sosial ekonomi mustahik 

bahkan menimbulkan dampak 

negatif yaitu kebergantungan 

terhadap penerimaan dana 

zakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. 

3 (Effendi, 2017) 
 

Pengelolaan  Zakat 

Produktif Berwawasan 

Kewirausahaan Sosial 

dalam Pengentasan 

Kemiskinan di Indonesia 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Zakat 

produktif memiliki peran yang 

strategis dalam upaya 

pengentasan kemiskinan di 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan 

dengan besarnya potensi zakat 

di Indonesia, serta mekanisme 

pengelolaan zakat yang 

memungkinkan untuk 

digunakan sebagai program 

pengentasan kemiskinan. 

4 (Ritonga, 

2017)  

Analisis Laporan 

Akuntansi Zakat 

Berdasarkan PSAK 109 

Pada BAZNAS Sumatera 

Utara. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Laporan 

keuangan yang disajikan oleh 

BAZNAS Sumatera Utara 

masih belum informatif, hal ini 

disebabkan karena perlakuan 

akuntansi zakat belum 

sepenuhnya sesuai dengan 
PSAK NO. 109. 
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5 (Hidayat, 

Rohaeni dan 

Zanatun, 2018)  

Implementasi Pernyataan 

Standar Akuntansi 

Keuangan 109 Pada 

Yayasan Rumah Yatim 

Arrohman: Identifikasi 

Faktor Pendukung 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa laporan 

keuangan Yayasan Rumah 

Yatim Arrohman sudah sesuai 

dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 109. Adapun yang menjadi 

faktor pendukung dari 

implementasi PSAK 109 yang 

sudah sesuai ini diantaranya 

ialah manajemen organisasi 

pengelola zakat yang 

profesional dan adanya 

bantuan dari software khusus 
untuk pelaporan keuangan. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tata kelola dana zakat produktif yang diterapkan dalam 

pelaksanaan Akuntansi zakat di Laznaz Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Sulsel. 

2. Untuk mengetahui integritas pengelolaan zakat produktif berdasarkan 

PSAK 109 di Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel. 

3. Untuk mengetahui integrasi konsep pemberdayaan zakat produktif dengan 

PSAK 109 dalam mewujudkan good zakat governance di Laznaz Inisiatif 

Zakat (IZI) Sulsel. 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoretis 

 

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji PSAK 109 dalam memaknai 

zakat produktif yang diterapkan pada Lembaga Pengelola Zakat. Maka, 
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merujuk pada tujuan tersebut, maka manfaat teoretis yang ingin dicapai 

adalah bagaimana mengungkap kreatifitas lembaga zakat dalam mengelola 

dana zakat berdasarkan Stewardship Theory dan memberdayakan masyarakat 

berdasarkan teori maqashid syariah. Teori ini mengkaji rasa simpatik sesama 

manusia untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, tujuan 

yang harapkan adalah kemampuan lembaga zakat untuk memberdayakan 

masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini 

diprakarsai oleh sebuah wujud inovatif yaitu zakat produktif yang merupakan 

bentuk dari ekonomi kreatif. Kolaborasi antara pengelolaan zakat berbasis 

produktifitas dengan stewardship theory dan teori maqashid syariah ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam mensejahterahkan 

mustahik yang tercermin dalam pengelolaan dana zakat yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bagaimana lembaga zakat 

mampu mengelola dana zakat dengan maksimal. Pengelolaan yang dimaksud 

adalah bagaimana mereka menghadirkan konsep baru yang dapat 

mensejahterahkan mustahik sehingga tidak ketergantungan berdasarkan 

prinsip Akuntansi zakat. Adapun, pihak-pihak yang terkait adalah: 

a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat 

dan menghadirkan kepercayaan terhadap muzaki dalam upaya 

menegakkan regulasi terkait zakat produktif. 
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b. Bagi Lembaga Amil Zakat: Penelitian ini dapat dijadikan perhatian 

khususnya pihak manajemen yang bergerak di bidang program 

pemberdayaan agar lebih menekankan pada penerapan zakat produktif 

yang sesuai dengan PSAK 109 sebagai bentuk kepedulian terhadap 

masyarakat sekitar. 

c. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk 

pengkajian lebih lanjut mengenai konsep pemberdayaan yang ditinjau dari 

sisi PSAK 109, atau dalam hal ini penulis mengangkat zakat produktif 

sebagai sorotan. 

3. Manfaat Regulasi 

 

Manfaat regulasi yang dimaksudkan adalah bagaimana aturan terkait 

pengelolaan zakat dapat diterapkan secara maksimal dan sesuai dengan 

syariat Islam. Regulasi ini terkait dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, 

dan pendayagunaan zakat. Tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan 

prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan 

akuntabilitas. Tujuan regulasi ini tidak mungkin tercapai dengan maksimal 

apabila tata kelolanya seperti itu saja. Oleh karena itu, adanya Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1 yang juga mendukung konsep 

pemberdayaan dengan zakat produktif diharapkan mampu membantu 

terealisasinya regulasi secara masif. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Stewardship Theory 

 

Pelayanan merupakan dasar dari stewardship theory yang mengemukakan 

bahwa perilaku dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam 

organisasi, mengutamakan kepentingan kolektif atau bersama daripada 

kepentingan pribadi dan selalu bersedia untuk melayani (Davis dan Donaldson, 

1991). Accountability mewajibkan pada pertanggungjawaban oleh seorang steward 

kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini LAZ sebagai 

steward dan masyarakat sebagai pemberi tanggung jawab. Good governance 

merupakan salah satu cara mengukur kinerja suatu organisasi yang didalamnya 

tercantum akuntabilitas dan transparansi. Sehingga, kinerja organisasi yang baik 

memiliki akuntanbilitas dan transparasi dalam pengelolaannya yang merupakan 

salah satu syarat untuk pencapaian good governance. 

Stewardship Teory juga seringkali dianggap sebagai penggerak dalam ranah 

sektor publik. Kondisi yang semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan 

akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk 

melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan, pemisahan antara fungsi 

kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata, adanya berbagai 

keterbatasan, pemilik sumber daya mempercayakan (amanah) pengelolaan sumber 

daya tersebut kepada pihak lain yang lebih capable dan siap  (Zoelisty dan 

Adityawarman, 2014). Hal ini karena fungsi teori stewardship adalah untuk 

menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana agar digunakan 

16 
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sesuai dengan amanah yang telah diberikan serta mempunyai tanggung jawab 

untuk mengelola dana demi kemaslahatan umat. Tata kelola pemerintahan yang 

baik mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang menjunjung tinggi 

keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan 

rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 

berkeadilan sosial (Sari, 2013). 

Dugaan mendasar dari teori stewardship adalah bahwa para manajer selalu 

bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan dan 

lingkungan bisnis kontemporer memaksa manajemen menuju bisnis yang 

bertanggung jawab secara etis, inovatif, namun menguntungkan (Podrug, 2011). 

Pelayanan baik dianggap penting dalam sebuah organisasi karena feedbacknya 

bukan hanya kepuasan tersendiri melainkan juga langkah starategis untuk 

keberlanjutan sebuah organisasi. Hal ini termasuk kebutuhan akan prestasi dan 

pengakuan, kepuasan intrinsic atau kinerja yang sukses, penghormatan terhadap 

otoritas dan etika kerja (Jefri, 2018). 

B. Teori Maqashid Syariah 

 

Maqashid syariah mengandung makna bahwa segala taklif hukum selalu 

bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan 

akhirat (Umam, 2001). Menurut Asy-Syathibi, tujuan utama ketentuan syariat 

(maqashid alsyari’ah) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar 

kesejahteraan umat manusia yang mencakup lima kemaslahatan dengan 

memberikan perlindungan yang terjaga yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an- 

nafs), akal pikiran (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl) dan harta benda (hifz al- 
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māl) (sulaeman, 2018). Hal utama yang perlu diketahui sebelum melakukan 

hubungan antara maqashid syariah pada tujuan laporan keuangan syariah yaitu 

terdapat satu isyarat awal bahwa menjaga harta merupakan salah satu pilar penting 

pencapaian tujuan syariah, walaupun harta berada dalam urutan yang lebih akhir 

tetapi ketiadaan pilar harta akan merusak struktur maqashid syariah itu sendiri. 

Tidak lain dan tidak bukan tujuan teori ini adalah maslahah. Maslahah secara 

umum dapat dicapai melalui cara kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

disebut dengan istilah jalb al-manafi' artinya manfaat ini bisa dirasakan secara 

langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang (Shidiq, 

2009). 

Adapun tujuan mendasar teori maqashid syariah adalah bentuk 

penghambaan bahwa semuanya adalah milik Allah sehingga Allah menentukan 

alur-alur mendapatkannya, mengelola, mengkonsumsi, mendistribusi sampai 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, aspek akhlak 

menjadi sebuah keharusan sebagaimana yang diketahui bahwa inti dari maqashid 

syariah adalah perlindungan terhadap harta dan maslahatnya. Melalui kerangka 

maslahah mencoba mendorong pada bentuk kebaikan dan mencegah segala 

kemunkaran (perusakan). Maslahah harus lebih banyak mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat luas dibanding individu dan kelompok sebab ketika 

terfokus pada kepentingan pribadi maka hilanglah esensi syariahnya (Kamali, 

2013). 
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C. Konsep Pemberdayaan 

 

Pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan 

pemberdayaan mustahik (penerima zakat) juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. 

Dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk 

mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan penerima zakat demi 

mencapai orientasi utama pemberdayaan zakat yaitu untuk mengubah status 

seorang penerima zakat menjadi pemberi zakat. Adanya dana zakat tersebut 

membantu fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usaha, 

serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008) 

dan akhirnya hidup mandiri secara ekonomi. Zakat yang dapat dihimpun dalam 

jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran 

pengembangan usaha. Sedangkan, program-program yang bersifat konsumtif 

hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Oleh 

sebab itu, program pemberdayaan ini harus diutamakan, karena pemanfaatan zakat 

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan mengurangi kemiskinan, 

tetapi juga dapat memperkuat sektor produktif sehingga dapat memberdayakan 

perekonomian mustahik (Toro dkk., 2013). 

Kesejahteraan sosial mencakup unsur-unsur yang harus dipenuhi di 

antaranya kondisi kehidupan yang mendukung terwujudnya pemenuhan sosial, 

ekonomi, dan religious umat Islam. Kondisi tersebut didukung partisipasi umat 

untuk memenuhi kebutuhan mereka, adanya institusi keagamaan yang lebih 

dinamis untuk mendorong pencapaian kesejahteraan sosial (Zulaikha, 2012). Oleh 

karena itu, untuk menumbuhkan kegiatan usaha produktif pada diri para mustahik 
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maka hal tersebut dapat dipenuhi dengan keberadaan zakat. Zakat tidak hanya 

dimanfaatkan untuk kebutuhan bersifat konsumtif, tetapi juga diberdayakan secara 

produktif karena dengan pola pemanfaatan seperti ini akan membantu para 

mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk kebutuhan dalam jangka 

panjang. 

Pengelolaan zakat yang baik menjadi hal yang harus diprioritaskan saat ini, 

seperti halnya penetapan proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan 

usaha produktif penerima zakat. Namun, yang menjadi kendala adalah rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat yang menjadi 

penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang 

diterima (Canggih, Fikriyah dan Yasin, 2017). Salah satu kemungkinan utama 

adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzaki di 

Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga pengelola zakat, 

namun langsung kepada mustahik sehingga menyebabkan pembayaran tidak terdata 

oleh pengelola zakat (Huda dan Sawarjuwono, 2013). Profesionalisme lembaga 

zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas 

adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga 

pengelola zakat (Hafifuddin, 2002). 

Salah satu aspek yang mendukung kesejahteraan hidup di dunia dan 

mendukung kehidupan di akhirat adalah adanya sosio-ekonomi kesejahteraan 

(Sartika, 2008). Adanya korelasi zakat dan keadilan sosial yaitu mendeskripsikan 

Islam mensyariatkan zakat dengan tujuan meratakan jaminan sosial karena zakat 

adalah dana yang dipungut dari yang mampu untuk diberikan kepada yang kurang 
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mampu. Oleh karena itu, jika potensi ini dapat dimaksimalkan dan dikelola dengan 

baik maka dana zakat dapat menawarkan potensi untuk mengurangi kesenjangan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat membuka usaha baru atau 

menjalankan bisnis yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan 

memenuhi kebutuhan hidup mereka (Damanhur, Nuruddin dan Siregar, 2017). 

Pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga 

mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil (Sartika, 

2008). Data BPS 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia 

mencapai 28,51 juta jiwa atau sebesar 11,26% dari total populasi. Oleh karena itu, 

melihat adanya kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan 

menciptakan peluang untuk pemerataan perekonomian. Islam tidak pernah 

berbicara bagaimana upaya untuk menghilangkan kemiskinan tetapi berbicara 

bagaimana mereduksi dan meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi (Beik 

and Arsyianti, 2015). Dengan demikian, salah satu pilar yang dapat meminimalisir 

tingkat kemiskinan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pendayagunaan zakat. 

D. Zakat 

 

Menurut Madani (2013), mendeskripsikan bahwa zakat adalah berkembang, 

bertambah banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” 

apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Zakat dalam 

pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu 

mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada 

kelompok masyarakat yang tidak mampu. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya 

berkaitan dengan bagaimana cara atau 
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teknis pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima 

(Wulansari dan Setiawan, 2014). Indonesia sebagai negara yang sebagian besar 

penduduknya beragama Islam merupakan potensi besar untuk menunjang 

kesejahteraan rakyatnya, sehingga zakat perlu dikelola dengan baik dan benar agar 

pengalokasian zakat sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang dikutip dari 

(Departemen Agama, 1989), Q.S Al-baqarah Ayat 43 yang berbunyi: 

                  

Terjemahan: 

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- 

orang yang ruku'.” 

Ayat tersebut menjelaskan wajibnya mengeluarkan mengeluarkan zakat 

sebagaimana yang tercantum dalam rukun Islam. Menurut (Abdullah dan HR, 

2014), zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah 

satu kewajiban yang mendasar dalam Islam. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang dan untuk 

memurnikan jiwa serta kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati 

oleh Allah SWT. Zakat yang notabenenya sebagai bentuk ibadah diwajibkan untuk 

membantu pihak-pihak yang tergolong dalam 8 asnaf, yakni; fakir, miskin, amil, 

muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil yang tujuannya adalah 

membantu mengurangi angka kemiskinan (Chaniago, 2015). Hal ini juga dijelaskan 

dalam firman Allah SWT Q.S At-taubah Ayat 60 (Departemen Agama, 1989) 
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Terjemahan: 

 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 

 

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2014), ada delapan golongan (asnaf) yang 

berhak menerima zakat, antara lain: 

a. Fakir, adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak 

dalam memenuhi keperluannya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka 

yang menjadi tanggungannya. 

b. Miskin, mereka yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi 

keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya 

tercukupi. 

c. Amil (Orang yang mengurus zakat), para amil zakat mempunyai berbagai tugas 

dan pekerjaan yang semuanya berhubungan dengan pengaturan administrasi 

dan keuangan zakat. Seperti: pendataan orang yang-orang yang wajib 

mengeluarkan zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan baginya, 

besaran harta yang wajib dizakatinya, kemudian mengetahui para mustahik 

(penerima zakat), berapa jumlahnya, berapa kebutuhan mereka serta besar 

biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lainnya yang perlu ditangani misalnya 

pengadministrasian dan pelaporan sumber dan kegunaan dana zakat. 

d. Mualaf, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya 

dapat bertambah kepada Islam. 
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e. Riqab (Budak), budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan 

dirinya berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang 

lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan 

diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan 

di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana 

zakat untuk memerdekakan budak belian. 

f. Orang yang berhutang (Gharimin), menurut Imam Malik, Syafi’i dan Hambali, 

bahwa orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: orang 

yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang 

yang mengalami bencana seperti terkena banjir, gempa bumi. Kedua, orang 

yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama 

Syafi’i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, 

membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberikan bagian zakat 

walaupun ia kaya, jika kekayaannya itu dengan memiliki benda yang bergerak 

buka uang. 

g. Orang yang berjuang dijalan Allah (Fisabilillah), amal perbuatan yang ikhlas 

dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT meliputi segala amal 

kebaikan yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemaslahatan. 

h. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu Sabil), menurut Ibnu Zaid: “ibnu sabil 

adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam 

bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah 

atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan 

demikian hanya bersifat pasti”. Islam mendorong umatnya untuk bepergian 
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dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, 

dan melaksanakan ibadah. 

Pemungutan zakat memiliki ketentuan dalam peraturan perundang- 

undangan zakat di Indonesia, badan usaha atau perusahaan sebagai subjek dalam 

membayar zakat telah diakomodir di dalam (Purbasari, 2015). Dalam penerapan 

dan pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang pada awalnya 

yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999. Kemudian, 

dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang- 

Undang No. 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai regulator teknis 

dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Undang- 

Undang tersebut mengatur bahwa segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat yang 

dilakukan oleh LAZ meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan haruslah dilaporkan kepada BAZNAS secara 

berkala. Zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki keunikan 

tersendiri dibandingkan dengan syariat ibadah yang lain, zakat tidak hanya 

mengandung muatan ibadah mahdlah secara sempit, tetapi juga muatan ibadah 

sosial ekonomi (Halimatusa’diyah, 2015). 

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2014), secara umum, zakat terbagi atas dua,  

yaitu: 

 

a. Zakat fitrah adalah zakat yang hukumnya wajib terhadap setiap umat muslim, 

waktunya setelah matahari terbenam pada 10 hari terakhir bulan ramadhan. 

Keutamaannya dibayar sebelum lebaran idul fitri’. 
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b. Zakat mal atau zakat harta, adalah zakat yang boleh dibayar kapan saja (tidak 

ada waktu ketentuan). Hitungannya mencakup hasil perdagangan, hasil tani, 

tambang, hasil laut, ternak, emas dan perak serta hasil dari pekerjaan tetap yang 

memiliki perhitungan nisab masing-masing.. 

Pola distribusi zakat bisa dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu: 

distribusi yang bersifat konsumtif, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan 

produktif kreatif (Toriquddin dan Rauf, 2013), sebagaimana yang diuraikan 

dibawah ini: 

a. Konsumtif tradisional, adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara 

langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun 

zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan 

pangan atau karena musibah. 

b.  Konsumtif kreatif, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti 

barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam 

mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan berupa 

alat-alat sekolah atau beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan 

alat pertanian. 

c. Produktif konvensional, adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk 

barang-barang produktif yang dengan pemberian tersebut mustahik dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bantuan yang dapat berupa ternak 



27 
 

 

 

kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, alat cukur, 

dll. 

d. Produktif kreatif, adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal 

bergulir, baik untuk modal membangun proyek sosial, seperti membangun 

sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha 

bagi pengembangan usaha pedagang kecil. 

Untuk mewujudkan akuntabilitas LAZ dibutuhkan sebuah pelaporan yang 

mengacu pada standar yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu 

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Dalam PSAK No. 109 

terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara 

lengkap yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, 

laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan (Arief, Manossoh dan Alexander, 2017). Keberadaan PSAK 109 memiliki 

tujuan untuk memastikan bahwa LAZ bekerja sesuai ketentuan syariah serta 

tingginya tingkat kepatuhan dalam menerapkan (Megawati and Trisnawati, 2014). 

E. Zakat Produktif 

 

Zakat produktif adalah pemberian dana zakat yang bertujuan membuat para 

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang 

telah diterimanya (Asnaini, 2008). Saat ini metode penyaluran zakat masih 

perorangan berdasarkan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat. Dibuktikan 

dengan pengelolaan zakat yang masih didominasi oleh zakat perorangan (Alim, 

2015). Berbeda halnya dengan tradisi masyarakat, tidak sedikit praktik penyaluran 

zakat digunakan untuk ekonomi produktif dimana hal tersebut dimaksudkan agar 
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kelompok penerima zakat dapat membuat usaha sendiri dengan adanya pelatihan 

kewirausahaan. Atas fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah 

mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal 

itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat 

untuk istithmār (investasi), dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan 

zakat untuk modal usaha. Hal ini juga didukung oleh Pasal 27 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan 

bahwa zakat dapat diberdayakan untuk masyarakat ekonomi lemah. Kategori 

masyarakat dengan ekonomi lemah disebut dengan mustahik zakat. Pemberdayaan 

dalam konteks pendayagunaan zakat sebagai amanah dari pasal di atas bertujuan 

mengangkat derajat kelompok lemah menjadi kelompok yang mendiri secara 

ekonomi (Triana dkk., 2018). 

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada 

kebijakan Lembaga Pengelola Zakat yang bersangkutan. Selama ini masyarakat 

meyakini model penyaluran zakat secara tradisional yakni ketika perolehan zakat 

dari masyarakat dibagikan langsung habis kepada yang dianggap berhak 

menerimanya. Cara ini hanya membantu kebutuhan konsumtif mustahik saja. Pada 

tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil 

zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu 

mendidik dan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju dan 

berkembang, kemudian mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya 

sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para 

mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Hafifuddin, 

2002). Penentuan distribusi zakat diperlukan untuk menilai efektifitas penyaluran 
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zakat sesuai dengan tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Wahid dan Kader, 2010). Hal tersebut sesuai dengan temuan (Wahab dkk., 2008), 

yang menyatakan bahwa zakat produktif dibutuhkan dalam mendorong 

kewirausahaan mustahik untuk keluar dari kemiskinan. 

Kemampuan amil zakat mengelola dana zakat untuk tujuan-tujuan 

pengembangan usaha jauh lebih baik karena berdampak mustahik tidak selalu 

bergantung pada muzaki setiap saat, sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri. 

Social entrepenuership sebagai alternatif pendekatan pengelolaan zakat produktif 

dalam pengentasakan kemiskinan dan masalah sosial, nampaknya menarik untuk 

dikaji lebih jauh. Penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia tergolong 

paling mudah untuk dilakukan karena mayoritas masyarakat Muslim. Berbeda 

halnya dengan Somalia dan Suriah, risiko membatasi kemampuan individu untuk 

mengirim zakat atau pengiriman uang kepada anggota keluarga karena berada di 

zona konflik (Durner dan Shetret, 2015). Adapun tata cara pendistribusian dana 

zakat yang bersifat Produktif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

model menurut Nasrullah (2015), yaitu: 

a. Model sistem in kind, yaitu dana zakat yang diberikan berupa bentuk alat-alat 

produksi yang dibutuhkan oleh mustahik. 

b. Model sistem qarḍul hasān, yaitu sistem peminjaman modal usaha dengan 

hanya mengembalikan pokoknya tanpa ada tambahan jasa (bunga). 
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c. Sistem muḍārabah, yaitu penanaman modal usaha dengan cara bagi hasil. 

 

Sistem ini hampir menyerupai akad qarḍul hasān, bedanya ada pada 

pembagian hasil antara mustahik dan amil. 

d. Sistem akad murābaḥah, di sini 'amil bertindak sebagai penjual, sedangkan 

mustahiq sebagai pembeli dengan pembayaran sebesar modal ditambah dengan 

keuntungan yang disanggupi oleh mustahik. 

F. Pengelolaan Zakat Berbasis Zakat Produktif 

 

Efektivitas pemberdayaan zakat untuk usaha produktif sangat erat kaitannya 

dengan posisi dan peran Lembaga Pengelola Zakat. Pendayagunaan zakat harus 

memberikan dampak positif bagi mustahik, baik dari segi ekonomi maupun sosial. 

Jika dilihat dari sisi ekonomi penerima zakat dituntut untuk dapat hidup layak dan 

mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial penerima zakat dimotivasi untuk dapat 

hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa zakat tidak 

hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, 

namun juga untuk kepentingan penerima zakat yang bersifat produktif dan kreatif. 

Jika pemanfaatan dana zakat secara konsumtif saja, dana itu akan habis seketika. 

Amil atau lembaga zakat dapat didefinisikan lembaga khusus yang dibentuk 

pemerintah dalam menangani zakat dalam sebuah sistem manajemen yang 

fungsional dan professional (Ahmad dan Rusdianto, 2018). Peningkatan 

profesionalisme lembaga zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal 

transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi akan meningkatkan 

preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan 
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dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat 

(Mukhlis dan Beik, 2013). 

Bersumber pada peraturan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana 

zakat, kalau organisasi pengelola zakat terdiri atas 2 tipe ialah Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas Provinsi serta Baznas Kabupaten) yang dibangun oleh 

pemerintah serta Lembaga Amil Zakat yang dibangun oleh warga. Undang- 

Undang tersebut pula mengharuskan Lembaga Amil Zakat buat memberi tahu hasil 

pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yang sudah diaudit oleh 

BAZNAS secara berkala. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pelaporan keuangan 

yang disajikan secara akurat,  detail, akuntabel dan transparan. Semua aktivitas 

transaksi dicatat dalam pembukuan untuk membuat laporan keuangan yang 

memberi informasi kepada direktur kemudian laporan tersebut perlu dianalisis 

untuk dapat mengetahui keadaan, perkembangan dan kinerja keuangan dari tahun 

ke tahun (Susianti, 2018). Aktivitas pngelolaan zakat meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan, dan peng- koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat (Sudirman, 2018). 

Konsep social entrepreneurship mempunyai keakraban orientasi dengan 

misi pengelolaan zakat produktif mengedepankan aspek kebersamaan dalam 

semangat persaudaraan (ukhuwah) lewat social mission (goal), dengan 

membangun kemandirian ekonomi (empowerment) serta menerapkan ethical 

business principles (Effendi, 2017). Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi 

dan tata kelola yang baik juga ditujukan agar pengumpulan dana zakat dan 

pendayagunaannya bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan suatu 
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cara pertanggungjawaan Lembaga Pengelola Zakat selaku penerima amanah 

kepada pemberi amanah atas dana yang telah dipercayakan kepadanya baik secara 

vertikal maupun horizontal. (Kusmiati, 2015), mengungkapkan bahwa sebuah 

institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, 

birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai 

kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai. 

G. Good Zakat Governance 

 

Good governance diartikan sebagai tata tingkah laku atau tindakan yang 

baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah 

publik dalam kehidupan sehari-hari. Optimalisasi pengelolaan zakat dapat tercapai 

apabila diiringi dengan tata kelola yang baik yang tidak terlepas dari profesionalitas, 

akuntabilitas, transparansi, dan keadilan lainnya. (Wibisono, 2016), menyatakan 

kalau kemiskinan serta masalah- masalah sosial mempunyai watak dasar yang rumit 

serta menyatu, yang membuat mereka cuma bisa diatasi lewat kerangka kemitraan 

yang mengizinkan pendekatan multi-sektor serta lintas disiplin, dilembagakan, serta 

dipertahankan secara berkepanjangan. Zakat tidak hanya mengandung muatan 

ibadah mahdlah secara sempit, tetapi juga muatan ibadah sosial ekonomi 

(Halimatusa’diyah, 2015). Sebagaimana tujuan fitrah dari zakat adalah agar 

kedudukan manusia lebih tinggi daripada harta sehingga berhak untuk 

mengelolanya dengan baik, bukan diperbudak harta. Oleh karena itu, keberadaan 

zakat penting untuk dikelola dengan baik agar tujuan utamanya dapat dicapai yaitu 

mensejahterahkan masyarakat secara berkelanjutan. 
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Menurut Afif dan Oktiadi (2018), bahwa good governance dapat tercapai 

apabila didasari pendekatan- pendekatan dalam efektivitas organisasi yang dapat 

dikatakan sebagai faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu 

adanya tujuan yang jelas, struktur organisasi, adanya dukungan atau partisipasi 

masyarakat, dan adanya sistem nilai yang dianut. LAZ juga harus menunjukkan 

kinerjanya yang baik dan membuktikan kejujuran pengelolanya, transparan dan 

profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke 

lembaga tersebut. Dampak positif lain yang didapatkan dari sisi mustahik jika 

membayar zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat adalah mustahik tidak merasa 

rendah dihadapan para muzaki. Good Corporate Governance menghasilkan 

pengelolaan zakat yang prima dalam lembaga pengelola zakat yang menjadi penting 

dalam pembaran zakat untuk meyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan 

digunakan secara efisien atau tepat sasaran (Kuncaraningsih dan Ridla, 2015). 

H. PSAK 109: Zakat Produktif dalam Mewujudkan Good Zakat Governance 

 

Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan 

keuangan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan 

kepada donatur, penerima manfaat, dan publik atau masyarakat (Qomar, 

Yulinartati dan Nastiti, 2019). Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 

(IAI, 2004: 04) mengemukakan bahwa “Laporan Keuangan merupakan laporan 

periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara 

umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas 

dan catatan atas laporan keuangan (Trianto, 2017). Hal 
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ini juga sesuai dengan penelitian (Bulutoding dan Anggeriani, 2018), bahwa dana 

zakat yang dihimpun dari masyarakat seharusnya dilaporkan dengan menggunakan 

sistem akrual karena jika tidak dilaporkan secara akrual basis maka tentunya ada 

laporan posisi kas yang tidak menggambarkan posisi yang sebenarnya. 

Zakat mempunyai beberapa karakteristik yang tercantum di dalam PSAK 

No.109 (IAI:2011) yang menjelaskan beberapa macam karakteristik zakat sebagai 

berikut: 

a. Zakat merupakan kewajiban syariah setiap umat muslim yang harus diserahkan 

oleh muzaki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. 

Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang 

periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. 

b. Zakat yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dan tata kelola yang baik. 

Menurut (Qomar, Yulinartati and Nastiti, 2019), bahwa dalam PSAK No. 

109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari: laporan 

posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini juga tidak terlepas dari tujuan 

laporan keuangannya secara umum, yaitu: 

a. Untuk memberikan suatu informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang 

kondisi perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter 

b. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, manajemen, 

pemerintah dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. 
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c. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja dan 

perubahan posisi keuangan dalam suatu perusahaan dan bermanfaat bagi 

sejumlah pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. 

d. Memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja 

perusahaan, ekuitas, arus kas dan informasi yang lain. 

Adapun untuk aspek pengungkapannya dalam penelitian (Reza, 2011) yang 

mengungkapkan praktik zakat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 

bahwa akuntansi zakat bertujuan untuk mengelola pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Dengan adanya tata 

kelola zakat, maka dana zakat dapat dipertanggungjawabkan juga meningkatkan 

kepercayaan dan kepatuhan pembayar zakat (Saad, Aziz dan Sawandi, 2014). 

Selain itu, pendistribusian dana zakat untuk program pemberdayaan masyarakat 

akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan juga mendorong ekonomi 

berkelanjutan. 

Konsep pengelolaan zakat menurut PSAK 109 yaitu: 

 

1. Pengakuan awal 

 

a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 

 

Pencatatan dalam bentuk kas 

Kas                       xxx 

Dana Zakat              xxx 

Pencatatan bentuk non kas 

Asset non-kas       xxx 

Dana zakat               xxx
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b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 

 

a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; 

 

b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. 

 

c. Penentuan harga wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga di  pasaran. 

 

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan 

nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. 

d. Penerimaan dana zakat diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana 

zakat untuk bagian nonamil. 

Dana zakat xxx 

 

Dana amil xxx 

 

Dana non amil xxx 

 

e. Menentukan besaran dana atau persentase bagian untuk masing-masing 

penerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 

kebijakan amil. 

f. Ketika Pembayar zakat menentukan penrimanya yang harus menerima 

penyaluran zakat tersebut harus melalui amil maka aset zakat yang diterima 

seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil 

mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. 

2. Pengukuran setelah pengakuan diawal 

 

a. Ketika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang 

ditanggung harus disesuaikan sebagai pengurang dana zakat atau 

pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 
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b. Pengakuan penurunan nilai aset zakat 

 

a) Pengurang dana zakat, jika bukan kelalaian amil; 

Dana non amil           xxx 

Asset non kas                xxx 

b) Kerugian dan mengurangi dana amil, akibat kelalaian amil. 

Dana amil-kerugian   xxx 

Asset non kas               xxx 

3. Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat 

a. Penyaluran dana zakat zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana 

zakat dengan besaran: 

a) Banyaknya yang dibayarkan dalam bentuk kas; 

Dana zakat – non amil       xxx 

          Kas                                      xxx 

b) Jumlah yang tercatat dalam bentuk aset non-kas 

Dana zakat – non amil       xxx 

Aset non kas                     xxx 

 

Adapun bentuk laporan keuangan yang disajikan menurut PSAK 109 tahun 

2015 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sadaqah harus mempunyai karakteristik 

berikut: 

1. Komponen Laporan Keuangan 

 

a) Neraca (laporan posisi keuangan) 
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b) Laporan perubahan dana 

 

c) Laporan perubahan aset kelolaan 

 

d) Laporan arus kas; dan 

 

e) Catatan atas laporan keuangan 

 

2. Neraca (Laporan posisi keuangan) 

 

1) Aset 

 

a) Kas dan setara kas 

 

b) Instrumen keuangan 

 

c) Piutang 

 

d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan 

 

2) Kewajiban 

 

a) Biaya yang masih harus dibayar 

 

b) Kewajiban imbalan kerja 

 

3) Saldo Dana 

 

a) Dana zakat 

 

b) Dana infak/sedekah 

 

c) Dana amil 

 

d) Dana Non-halal 
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G. Rerangka Pikir 

 

Dalam sebuah penelitian, terdapat beberapa jenis pemikiran yang harus 

dikembangkan sehingga nantinya penelitian ini dapat diwujudkan secara sistematis 

dengan hasil yang mudah dipahami oleh publik. Ada banyak jenis penelaahan 

penelitian yang dapat digunakan dan dalam hal ini peneliti memilih untuk 

menggunakan jenis yang sesuai dengan judul yang diangkat “Pengelolaan Zakat 

Produktif Berbasis PSAK 109 dalam Mewujudkan Good Zakat Governance”. 

Pembahasan dimulai dari konsep pemberdayaan yang ditawarkan sebagai solusi 

lalu dikuatkan dengan teori penunjang. Kemudian, pembahasan dilanjut dengan 

pembahasan pokok permasalahan. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk 

memasukkan nilai baru dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini berusaha untuk 

mengarahkan lembaga penyalur zakat untuk mengelola secara produktif namun 

tetap sesuai dengan syariat islam yakni PSAK 109. 
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Gambar 2.1 Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Pada Umumnya digunakan untuk meneliti kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan 

lain sebagainya (Indriantoro and Supomo, 2016) (Indriantoro dan Supomo, 2016). 

Sebagaimana dalam penelitian Gumilang (2016), bahwa penelitian kualitatif 

yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara basic 

bergantung yang pada pengamatan pada manusia dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mengonfirmasi sebuah peristiwa yang aktual atau 

sedang berlangsung dan berkembang dari sudut pandang pelaku serta memberikan 

solusi berupa penekanan dalam model penelitian kualitatif, pokok masalah yang 

akan diteliti, berisi pernyataan-pernyataan tentang hal apa saja yang dijadikan 

fokus yang akan dibahas secara tuntas (Bungin, 2003). Peneliti sendiri adalah 

instrumen kunci sehingga peneliti harus memiliki manuskrip serta wawasan yang 

luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan menelaah objek yang diteliti 

dengan sangat jelas. 
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2. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Sulsel yang berlokasi di Jl. Tamalate III, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Penelitian sedianya dilakukan pada bulan Oktober 2020 Selama 

seminggu yang mana rentang waktu tersebut telah diestimasikan dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian studi 

kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menginterpretasi sebuah 

kasus dengan menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian 

dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, ataupun situasi tertentu. 

Penelitian studi kasus yang bersifat individu, kelompok, dan komunitas membantu 

untuk menunjukkan hal-hal penting yang menjadi perhatian proses sosial 

masyarakat dan peristiwa yang konkret, pengalaman pemangku kepentingan, dan 

kasus dapat mengilustrasikan bagaimana masalah dapat diatasi melalui penelitian. 

Secara umum pendekatan studi kasus lebih banyak menjawab pertanyaan 

penelitian yang diawali kata “bagaimana” dan “mengapa”. Adapun, wawancara 

mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi pemikiran, sudut pandang, ide, 

karakter, dan pendapat dari informan secara langsung, mendalam, dan intensif 

(Bryer, 2014). Pertanyaan dalam wawancara dikembangkan secara sistematis dan 

seragam untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman informan yang berbeda. 

Wawancara mendalam juga dilakukan dengan fleksibilitas yang tampaknya lebih 
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berupa percakapan dan dialog biasa tetapi dengan pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya sehingga tujuan dari percakapan ini akan tercapai dengan 

mendapatkan perspektif dari masing•masing informan secara menyeluruh dan 

mendalam (Parker, 2012). 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 

1. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data 

subjek adalah berupa opini dan sikap yang diungkapkan oleh informan yang 

menjadi subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2016). Sumber data penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. 

2. Sumber Data 

 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penlitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yan secara langsung diperoleh 

dari sumber aslinya tanpa ada media perantara (Indriantoro and Supomo, 2016). Oleh 

karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informan yang 

menjabat sebagai Direktur Pendayagunaan Zakat dan Bagian Keuangan d Laznas 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sul-Sel. Sedangkan, data sekunder adalah data yang 

telah diproses oleh lembaga bersangkutan serta dipublikasikan kepada masyarakat 

(Kuncoro, 2014). Sumber data sekunder yang digunakan berupa jurnal dan buku 

sebagai sumber terpercaya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Pengamatan adalah pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu fenomena atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dengan 
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demikian, untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, 

maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat 

mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. 

Berdasarkan kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

 

Observasi atau pengamatan adalah meliputi kegiatan pemuatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindra 

yaitu indra penglihatan (Sugiyono, 2014). Observasi akan lebih efektif jika 

informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan 

hasil kerja informan dalam situasi alami. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan 

langsung di lokasi penelitian dengan tujuan mengkaji pengaplikasian zakat 

berbasis produktifitas berdasarkan PSAK 109. 

2. Wawancara 

 

Wawancara adalah sebuah bentuk tehnik pengumpulan data yang 

menunjang peneliti ketika melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yag harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari informan lebih mendalam (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data ini 

berdasarkan pada laporan mengenai diri sendiri atau self – report atau pengetahuan 

keyakinan pribadi. Adapun model wawancara yang digunakan adalah indepth 

interview sehingga peneliti menggunakan manuskrip yang telah dibuat. 



45 
 

 

 

3. Studi Pustaka 

 

Studi pustaka adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah atau jurnal, skripsi, 

ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Studi kepustakaan penelitian ini 

dilakukan dengan cara mendapatkan literatur yang sesuai dengan penelitian yang 

akan diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan landasan petunjuk yang dijadikan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. 

4. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediaan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang- 

undang, dan sebagainya. Dokumentasi secara umum adalah suatu pencarian, 

penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan 

dokumen yang dilakukan peneliti sebagai penguat data sekunder. Penelitian ini 

menggunakan metode yang relatif mudah untuk dilakukan dengan cara menyelidiki 

data yang di dapat dari dokumen, catatan, dan file rekaman yang telah di 

dokumentasikan. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau 

sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek. 

5. Internet Searching 

 

Langkah ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 

berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi 
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referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan 

masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2014), bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat 

untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti setelah melakukan pengumpulan 

infomasi di lapangan. Penelitian kualitatif menganggap bahwa Instrumen dalam 

penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti menyediakan bahan interview yang 

mengandung pertanyaan pokok sesuai dengan rumusan-rumusan permasalahan 

dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga harus menyediakan perlengkapan seperti 

alat tulis, recorder, dan hal lainnya yang kiranya dapat menunjang penelitian. 

Sedangkan, data yang dibutuhkan adalah jawaban informan yakni Direktur 

Pendayagunaan dan Bagian Keuangan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan 

juga data-data zakat yang telah diolah. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan 

sumber informasi yang relevan sebagai penunjang seperti jurnal penelitian, buku, 

artikel, data dari internet, dan sumber referensi lainnya. Informasi tersebut 

kemudian ditelaah agar dapat ditarik kesimpulan. 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah sebuah kegiatan pengelompokan data menjadi sebuah 

fokus yang jelas. Analisis data dapat dimulai dengan menelaah data-data yang telah 

diperoleh baik yang diperoleh dari interview, pengamatan langsung, catatan-catatan 

penelitian maupun maupun dokumen-dokumen dan data lainnya. Tujuan utama 

analisis data adalah menyediakan infromasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 

2014). 
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 Menurut Miles dan Hubermen, dalam proses menelaah data penelitian 

dapat dilakukan dengan 3 (tiga)  tahap yakni; reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi data. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

 

Proses ini meliputi mereduksi data, memilah, menyederhanakan, dan 

memusatkan data yang diperoleh berupa data mentah dari lapangan. Mereduksi 

data artinya memfokuskan pencarian materi penelitian dari berbagai sumber yang 

digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah. 

Data yang relevan atau sesuai dengan tujuan akan diambil dan yang kurang relevan 

disisihkan. 

2. Penyajian Data 

 

Penyajian data wajib dilakukan dalam penelitian karena pada umumnya 

informasi yang diperoleh peneliti bersifat naratif, sehingga perlu disederhanakan 

tanpa mengurangi makna dari data tersebut. Tujuan dilakukannya penyajian data 

adalah untuk menarik kesimpulan akhir. Adapun penelitian ini, peneliti melakukan 

penyajian data tentang penerapan PSAK 109 berbasis pengelolaan zakat produktif 

dengan penyajian informasi yang sederhana, namun tidak menghiklangkan makna 

dari informasi yang didapatkan.
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3. Penarikan Kesimpulan 

 

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data maka peneliti mencari isi dari 

setiap informasi yang diperoleh dalam proses penelitian, mencatat kekurangan dan 

rintangan yang dihadapi dalam penelitian ini, serta implikasi positif yang 

diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Adapun penentuan sampelnya dipilih 

secara purposive-sampling, yaitu dengan menentukan satu Lembaga Pengelola 

Zakat yang terindikasi menerapkan zakat produktif yakni Laznas Intisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Sul-Sel di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa LAZ 

tersebut merupakan salah satu pengelola zakat yang keberadaannya berdampak 

baik positif maupun negatif terhadap penerima zakat maupun masyarakat sekitar 

pada umumnya. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data 

apa saja yang perlu dicari, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan 

informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, analisa data 

bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami, 

serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau 

estimasi. 

Adapun prosedur dari analisis data adalah sebagai berikut: 

 

a. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data. 

 

b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrument pengumpulan data. 

c. Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap 

pertanyaan yang terdapat didalam instrumen pengumpulan data. 
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d. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan reabilitas instrumen 

pengumpulan data. 

G. Uji Keabsahan Data 

 

Uji keabsaan data menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data 

digunakan dalam penelitian ini untuk menguji seberapa besar kepercayaan terhadap 

data yang dihasilkan. Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam 

penelitian sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan 

filosofis dan metodologis terhadap penelitian sosial. Keabsahan data penelitian 

kualitatif dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), 

transferbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability 

(objektivitas). Adapun penelitian ini hanya menggunakan uji yang paling sesuai, 

yaitu credibility. Alasan digunakannya uji ini adalah untuk menjamin kualitas data 

yang ditemukan di lapangan. 

Uji kredibilitas disebut juga dengans uji validitas internal pada penelitian 

kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan kemampuan peneliti untuk 

berbaur dengan responden dalam waktu lama dengan terus melakukan konfirmasi- 

konfirmasi (Afiyanti, 2008). Triangulasi ini merupakan teknik yang mencari 

pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna 

pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada. 

1. Triangulasi Sumber Data 

 

Metode ini berfungsi menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan 

menggunakan metode yang sama. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan 
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dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber 

tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang 

berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 

2. Triangulasi Metode 

 

Metode ini berusaha menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data 

utama yaitu annual report, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung 

lainnya seperti berita-berita terkait aktivitas Pelaporan Keuangan di berbagai 

media. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 

pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 



 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi 

Selatan 

1. Sejarah Berdirinya LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan penerus dari sebuah 

lembaga sosial yang telah dikenal cukup luas sebelumnya dan mempunyai reputasi 

yang mumpuni selama lebih dari 16 tahun dalam membentuk dan membantu 

gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli 

Ummat (PKPU). Dengan berbagai literatur yang dikaji mendalam, IZI dileburkan 

(spin-off) dari organisasi induknya yang awalnya hanya sebagai unit pengelola zakat 

setingkat departemen menjadi sebuah lembaga baru yang mandiri berbentuk 

yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014 yang kemudian diresmikan 

pada tanggal 30 desember 2015. 

Masyarakat Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam sehingga sangat 

besar potensi zakat yang dapat di himpun baik itu dari zakat mal, zakat fitrah, zakat 

profesi maupun sedekah dan infak lainnya. Namun, potensi ini belum bisa dicapai 

karena pengelolaannya yang belum maksimal. Sehingga, yang terjadi di tengah 

masyarakat adalah kurangnya kepercayaan kepada Lembaga Pengelola Zakat yang 

mengakibatkan masyarakat lebih memilih mendistribusikan zakatnya sendiri 

kepada orang yang dianggap berhak menerimanya. 

Dengan memperhatikan situasi tersebut, maka pemerintah menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara 

operasional diterbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 

Tahun 2003 
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dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 

2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. Menteri Agama Republik 

Indonesia melalui Surat Keputusan No. 423 Tahun 2015 tentang penetapan 

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi 

Sulawesi Selatan sebagai lembaga pengelola zakat resmi skala nasional dan sebagai 

penerus visi misi PKPU. 

LAZNAS adalah lembaga zakat resmi yang dibentuk oleh badan swasta 

yang memiliki wewenang untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan 

mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin 

mengukuhkan peran LAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan 

peran dalam pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang tersebut 

menjelaskan peranan dan tanggung jawab LAZNAS dalam tata kelola dana zakat 

yang berdasar pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, adil, kepastian hukum, 

terintegrasi, dan akuntabilitas. 

Nilai-nilai  IZI dalam berjihad bagi umat sesuai kemiripan dengan namanya 

“mudah (easy)”. Tagline yang diusungkan adalah “memudahkan, dimudahkan” 

yang berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, 

maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Oleh karena itu, IZI bertekad untuk 

mengedukasi masyarakat bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun 

infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang 

program-program yang efektif, yang dapat menghantarkan kehidupan para 

mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama 
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dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. Lembaga Amil Zakat 

Nasional (Laznas) IZI memenuhi persayaratan untuk menjadi sebuah yayasan 

pengelola zakat. Adapun persayaratan yang dimaksudkan adalah: 

a. Memiliki badan hukum 

 

b. Mempunyai data-data mustahik dan muzakki 

 

c. Mempunyai program kerja yang jelas 

 

d. Mempunyai pembukuan keuangan 

 

e. Mempunyai persyaratan siap diaudit. 

 

LAZNAS IZI mulai beroperasi sebagai sebuah Yayasan Pengelola Zakat pada tahun 

2015. Adapun Kantor Cabang Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Provinsi Sulawesi 

Selatan terletak di Jalan Tamalate III, Kota Makassar. 

2. Visi dan Misi LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

 

a. Visi; 

 

“Menjadi lembaga zakat professional, terpercaya, yang menginspirasi 

gerakan kebajikan dan pemberdayaan” 

b. Misi; 

 

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan 

dana zakat. 

2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip- prinsip 

kemandirian. 

3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, 

dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan 

nilai- nilai yang dianut. 
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4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi 

yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah. 

5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, 

dan program- program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan 

efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, 

dan global. 

3. Struktur Organisasi LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Sebuah organisasi sangat memerlukan yang namanya struktur organiasi 

yang jelas. Salah satu penunjang agar sebuah organisasi berjalan baik adalah ketika 

memiliki struktur organisasi yang jelas dan terorganisir. Sebuah organisasi akan 

mencapai kesuksesan apabila terdapat sistem kerja sama yang baik antar pegawai, 

dimana kegunaan dalam organisasi tersebut memiliki pengelompokan tugas yang 

jelas, serta wewenang dan tanggung jawab yang telah diuraikan. Struktur organisasi 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan telah menguraikan dan menekankan pada 

pemisahan tugas, wewenang serta tanggung jawab secara jelas dan tegas. Berikut 

adalah gambaran struktur organisasi  Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi  

Sulawesi Selatan:
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4. Tugas dan Fungsi LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

 

a. Tugas LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

 

LAZNAS IZI adalah sebuah lembaga amil zakat yang didirikan guna 

melaksanakan pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat di Sulawesi Selatan. 

b. Fungsi LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

   Untuk menjalankan tugas-tugas LAZNAS IZI maka ada beberapa hal penting 

yang harus dilakukan, yaitu: 

1) Perencanan pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. 

2) Pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. 

3) Pengendalian pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. 

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

5) Rekomendasi proses izin pembukaan perwakilan LAZ. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi LAZNAS diatas, maka ada beberapa fungsi 

masing-masing bidang LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: 

a. Bidang pengumpulan 

 

1. Menyusun strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) 

2. Mengelola dan melihat perkembangan data muzakki. 

3. Melakukan sosialisasi mengenai ZIS serta dana kegamaan lainnya. 

4. Mengendalikan penghimpunan dana ZIS. 

5. Memberikan pelayanan yang mudah kepada muzakki. 

6. Melakukan evaluasi penghimpunan dana ZIS 
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7. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dana ZIS 

8. Melaksanakan penerimaan dan tidak lanjut complain atas layanan 

muzakki. 

9. Mengkordinasi pelaksanaan pengumpulan dana ZIS tingkat Sulawesi 

Selatan. 

b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan 

 

1. Memberikan pelayanan terhdap mustahik sesuai dengan program 

pemberdayaan LAZNAS IZI yang telah ditetapkan. 

2. Mendata mustahik 

3. Membuat rangkuman kelayakan distribusi kepada mustahik berdasarkan 

programnya. 

4. Melakukan  tinjauan langsung terhadap mustahik agar lebih tepat 

sasaran. 

5. Mengadakan jadwal kegiatan distribusi dan pemberdayaan dana ZIS. 

5. Program LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Sejak berdirinya, LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi 

Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam 

mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada kaum dhuafa. 

Program kerja yang terealisasi dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. IZI to success 

 

IZI to success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang 

ekonomi yang meliputi program: 
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a) Pelatihan keterampilan 

 

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang 

bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa 

menjahit, tata boga, mencukur, dan memijat pijat dan bekam. Beberapa jenis 

pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). 

Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan 

yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas 

hidup peserta. 

b. Pendampingan wirausaha 

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas 

masyarakat. Program ini menargetkan pada masyarakat yang memiliki 

kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan 

pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai 

penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau 

pendampingan. 

c. IZI to smart 

 

IZI to smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang 

pendidikan yang meliputi program: 

a) Beasiswa Mahasiswa 

 

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi 

mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan pada program ini 

adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, 

dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan 

potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas 
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sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di 

masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan 

kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, 

kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan 

sosial kemasyarakatan. 

b) Beasiswa Pelajar 

 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, 

khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan 

biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga 

akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung 

jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta 

Pendampingan spiritual dan akademik. 

c) Beasiswa Penghafal Qur'an 

 

Program beasiswa Penghafal Qur’an IZI merupakan program yang 

memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa 

biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al 

Qur’an, dan biaya pendidikan. 

d. IZI to Fit 

 

IZI to Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan 

yang meliputi program: 

a) Rumah Singgah Pasien 

 

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien 

dari luar Jabodetabek untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke 

rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS  
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Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir 

miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya 

biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu 

pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan 

dan kosultasi perawatan selama di rumah singgah. 

b) Layanan Kesehatan Keliling 

 

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu 

(berbagai program  kesehatan  disatukan  dalam  paket  bersama) dan dikemas 

secara populis, yang dilaksanakan secara cuma- cuma bagi masyarakat fakir 

miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik 

peduli. Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu 

Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi, mata, medical check up, dan goes to school. 

c) Layanan Pendampingan Pasien 

 

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk; 

 

1. Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien 

baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk 

sembuh. 

2. Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam 

mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala 

(konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan 

Pasien, disediakan pula layanan ambulance gratis. 
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e. IZI to iman 

 

IZI to iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang 

dakwah yang meliputi program: 

a) Dai Penjuru Negeri 

 

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat 

muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan 

mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa 

pembinaan Iman dan Islam melalui kajian rutin bagi masyarakat desa setempat. 

b) Bina Muallaf 

 

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang 

rutin dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta 

memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf 

difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan. 

4. IZI to Help 

 

IZI to help merupakan program pemberdayaan dana akat di bidang Layanan 

Sosial yang meliputi program: 

a. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang 

dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti: 

a) Layanan pra kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk 

mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian 

materi dan pelatihan/training. 
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b) Layanan saat kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian 

setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman 

jenazah. 

c) Layanan pasca kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses 

pembersihan terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan 

warisan. Bentuk Layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada 

mustahik yaitu berupa Ambulance gratis dan layanan Pengurusan 

(Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah. 

b. Peduli Bencana 

 

IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas 

Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan 

rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan 

pola pemberian pelatihan/pendampingan dalam tindakan pencegahan dan 

reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesigapan IZI 

dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi korban, 

dapur air, trauma healing, dan serambi nyaman untuk pengungsi. Aktivitas 

IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah 

bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, 

perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air. 
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B. Pengelolaan Zakat Produktif pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Provinsi Sulawesi Selatan 

Keberadaan zakat produktif pada hakikatnya untuk menuntut kesadaran 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk terus berinovasi demi kesejahteraan ummat. 

Zakat produktif menggambarkan wujud tolong-menolong sesama umat Muslim 

dengan melihat sejauh mana kontribusi positif yang dapat diberikan melalui 

bantuan dana usaha dengan adanya perantara LAZ. Menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Pengelolaan zakat adalah 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pemberdayaan dalam 

konteks pendayagunaan zakat adalah sebagai amanah pasal diatas yang bertujuan 

mengangkat derajat kelompok lemah menjadi kelompok yang mandiri secara 

ekonomi (Triana dkk, 2018). 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah Yayasan Lembaga 

Zakat yang diresmikan oleh pemerintah yang memiliki wewenang melaksanakan 

tugas pengelolaan zakat secara rasional. Oleh karena itu, LAZNAS IZI Provinsi 

Sulawesi Selatan harus melaksanakan keempat fungsi yang telahh ditetapkaann 

dalaam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, 

yaitu: 

1. Perencanaan pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. 

 

2. Pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. 

 

3. Pengendalian pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan zakat. 

 

4. Pelaporan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, dan pengelolaan zakat. 
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LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas tersebut 

telah melakukan pembagian tugas yang dibantu oleh bagian divisi masing-masing. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Afif dan Oktiadi (2018), bahwa good governance 

dapat tercapai apabila didasari pendekatan- pendekatan dalam efektivitas organisasi 

yang dapat dikatakan sebagai faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas 

organisasi yaitu adanya tujuan yang jelas, struktur organisasi, adanya dukungan 

atau partisipasi masyarakat, dan adanya sistem nilai yang dianut. Maka dari itu, hal- 

hal tersebut perlu diterapkan agar seluruh kegiatan operasional LAZ berdasarkan 

regulasi yang ada demi menciptakan adanya tata kelola dana zakat yang baik. 

Sumber dana yang didapatkan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

asalnya adalah pembayar zakat (muzakki) yakni dana penerimaan Zakat, Infaq, 

Sedekah (ZIS) dan bantuan dari Kementerian Agama. Adapun, bantuan dana 

Kementerian Agama berupa bantuan dana operasional LAZNAS. Oleh sebab itu, 

dana yang telah di himpun tersebut merupakan dana amanah yang dipercayakan oleh 

orang dermawan sehingga dalam proses penghimpunan dan pendayagunaannya 

mutlak harus memenuhi ketentuan syariat Islam. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Nurhidayah selaku bagian keuangan bahwa: 

“Sumber dana LAZNAS ada dua yaitu berasal dari muzaki yang berupa 

zakat, infaq, dan sedekah. Kedua, dana dari Kementerian Agama. Namun, 

yang lebih dominan itu dari muzaki karena jumlah penghimpunannya yang 

lebih besar Kementerian Agama cukup menutupi kegiatan operasional 

saja” 

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan mengakui sumber dana yang didapatkan yayasan. Adanya potensi zakat 

yang besar dapat mendorong LAZ untuk memaksimalkan pendistribusian dan 
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pendayagunaannya. Adapun empat (4) fungsi yang perlu dilakukan LAZ dalam 

pengelolaan zakatnya mmenurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaaan Pengumpulan, pendistribusian, sertaa Pendayagunaan 

Zakat LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

Pengumpulan danaa zakatt, infak, dan sedeekah merupaakan saalah sautu 

tuugas atau fungsi darii LAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, zakat 

juga merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki keunikan tersendiri 

dibandingkan dengan syariat ibadah yang lain, zakat tidak hanya mengandung 

muatan ibadah mahdlah secara sempit, tetapi juga muatan ibadah sosial ekonomi 

(Halimatusa’diyah, 2015). Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan zakatnya 

terdapat beberapa kegiatan yang meliputi sebuah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, perdistribusian serta 

pendayagunaan zakat. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 

organisasi pengelola zakat harus memiliki prinsip kemanfaatan, kesadaran 

umum, prinsip koordinasi, dan juga prinsip produktif yang rasional. Hal ini juga 

dimaksudkan agar bisa menumbuhkan tingkat kepercayaan muzakki untuk 

membayar zakatnya ke LAZNAS. 

Kegiatan penghimpunan ini merupakan salah satu kewajiban bagi 

LAZNAS sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam (Departemen Agama, 

1989), QS. At-taubah /9: 103: 
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Artinya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” 

Surah At-taubah diatas menjelaskan tentang hukumnya mengumpulkan zakat 

dengan tujuan menyucikan jiwa dan membersihkan diri dari perilaku tamak demi 

ketentraman jiwa manusia. Sikap kikir dan tamak adalah perbuatan yang dibenci 

Allah SWT. Oleh karena itu, dibutuhkan pembayaran zakat baik zakat fitrah, zakat 

harta, dan zakat profesi untuk mencegah manusia dari perilaku kufur nikmat dan 

juga dapat membantu sesama. 

Adapun tahapan pengumpulann dana zaakat, infak, dan seedekah pada 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Penghimpunnan seecara langsungg, yaituu muzaki menyetoor secaraa 

laangsung zakaat, infak/sedekahnya di kantor LAZNAS atau bisa juga 

menggunakan layanan jemput donasi. 

b. Pengumpulan secara tidak langsung atau melalui perantara. pengumpulann 

dilakukan menggunakan jasaa bankk sebagaii pearantara transferr 

pembayaraan zakatt, infaq, dan sedekah. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku bagian 

keuangan bahwa: 

“Proses penghimpunan zakat di LAZNAS IZI ada dua, pertama muzakki 

datang membayar langsung zakatnya ke Kantor LAZNAS IZI atau kita 

menerapkan layanan jemput donasi dan yang kedua melalui perantara jasa 

perbankan yaitu via transfer ke rekening bank tempat kami bekerja sama” 
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Tatacara penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tidak boleh di campur 

adukkan karena dana zakatt memilikii takarann tersendiri yaitu 2,5% darii 

penghassilan dan tujuannya juga telah diteentukan. Zakat yang notabenenya sebagai 

bentuk ibadah diwajibkan untuk membantu pihak-pihak yang tergolong dalam 8 

asnaf, yakni; fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil 

yang tujuannya adalah membantu mengurangi angka kemiskinan(Chaniago, 2015). 

Adapuun jeniss zakatt yanng dihiimpun oleh LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah sebagai berikutt: 

a. Zakat fitrahh, yaitu zakatt yangg diseetorkan paada bulaan ramadhan sebeelum 

tanggal 1 syawal. 

b. Zakaat maall, yaiitu zaakat harrta yaang haarus diikeluarkan aapabila telahh 

cukuup hauul dan niisab. 

c. Zakatt profeesi,yaaitu zaakat perorangann yang diaambil 2,5% darii 

penghasilannyaa. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku bagian 

keuangan bahwa: 

“Ada beberapa jenis zakat yang kami himpun, seperti; zakat fitrah, zakat 

harta, dan zakat profesi” 

 

2. Pelaksanaaan Pengumpulan, Pendistribuusian, dan Pendayaagunaan 

zaakat LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selaatan 

Pelaksanaan tugas sebuah organisasi pengeloola zakat, infak, dan sedekah 

setelah penghimpunan ada yang disebut proses pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat. Dalam proses pendistribusian tidak sekedar disalurkan tetapi ada kriteria 

golongan yang perlu diperhatikan agar distribusi zakat tepat sasaran. Proses 

pendistribusian zakat konsumtif dilakukan apabila telah memenuhi syarat pendataan 
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kelayakan penerima zakat terlebih dahulu. Sedangkan, pendayagunaan zakat 

produktif dilakukan apabila telah memenuhi syarat survey lapangan calon penerima 

bantuan modal usaha. Artinya, zakat disalurkan kepada orang-orang yang memang 

berhak menerimanya. Hal ini terjadi karena profesionalisme lembaga zakat dan hasil 

pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang 

membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat 

(Hafifuddin, 2002). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Jumhar selaku 

bagian pendayagunaan, bahwa: 

“Sebelum menyalurkan zakat, hal penting yang kami lakukan adalah 

melakukan survey lapangan bahkan sampai ke pelosok untuk memastikan 

bahwa orang tersebut memang memiliki potensi dan berhak menerimanya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa proses penyaluran 

dana zakat yang dilakukan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai 

dengan prinsip good zakat governance yakni; bertanggung jawab, akuntabilitas, 

transparansi dan keadilan. 

Dalam hal distribusi dan pendayagunaan zakat dikelola oleh bagian 

Pendistibusiann dan Pendayagunaaan zakat yaang memiliki tuugas penting sebagai 

berikutt: 

a. Memberikan pelayanan kepada mustahik sesuai dengan program LAZNAS. 

b. Melaksanakan pendataann mustahik. 

c. Melaksanakann kajiian kelayakaan pendistribusiian sesuaii dengaan prograam. 

d. Melakukann  peninjauann terhadapp mustahiik agarr pendayagunaaan zakatt 

tepatt sasarann. 
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e. Menyusun jadwal kegiataan pendistribusiann dan pendayagunaaan ZIS 

dan dana sosial keagamaaan lainnyaa. 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan 

pendistribusiian dan pendayagunaaan zakattnya selama ini mengacuu padaa 

delapan 8 ashnaf, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S At-Taubah/9: 60 

(Departemen Agama, 1989) 

(8)                                 

                        

 

 

Artinya: 

 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- 

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 

jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana” 

 

Ayat tersebut merupakan pedoman LAZ dalam menjalankan fungsinya bagi 

kemaslahatan ummat. Akan tetapi, zaman modern sekarang ini sudah jarang 

ditemui budak (raqib) jadi pendistribusiannya dialihkan lebih banyak kepada 

fakir miskin. 

Pola distribusi zakat bisa dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu: 

distribusi yang bersifat konsumtif, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan 

produktif kreatif (Toriquddin dan Rauf, 2013). LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakatnya dilakukan 

dengan dua (2) cara, yaitu: 

a. Zakat konsumtiff, pendistribusian ini dibagii rata kepada seluruh mustahik 

yang terdaftar di LAZNAS IZI Sulawesi Selatan. 
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Pendistribusiannya dapat berupa sembako, seperti; makanan dan 

kebutuhan pangan lainnya. Ada juga yang disalurkan dalam bentuk uang 

untuk membeli kebutuhan mendesak mustahik. 

b. Zakat produktif, pendayagunaannya disalurkan dalam bentuk bantuan 

modal usaha yang tujuannya adalah membentuk kemandirian mustahik 

sehingga tidak ketergantungan. Bantuan ini dapat berupa bantuan uang 

tunai yang digunakan untuk perputaran usaha mustahik yang sesuai dengan 

potensi yang ada dalam dirinya. 

Dasar hukum mengenai zakat produktif termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengenai zakat produktif 

tertuang dalam pasal 27 ayat 1, berbunyi: 

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat” 

 

Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil 

zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu 

mendidik dan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju 

dan berkembang, kemudian mendampingi mustahik dalam menjalankan 

usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik 

dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan 

keislamannya (Hafifuddin, 2002). Tinjauan akuntansi syariah mengenai 

pola zakat produktif yang diterapkan di LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan ini diambil dari hukum hibah. Hibah merupakan pemberian secara 

cuma-cuma kepada mustahik dengan harapan modal usaha yang diberikan 
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tersebut dapat memandirikan mustahik. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Jumhar selaku bagian pendayagunaan bahwa: 

“Mekanisme pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan 

cara pemberian modal usaha kepada mustahik yang dianggap 

memilki peluang dan potensi bisnis. Sistem yang kita gunakan yaitu 

hibah, jadi yang kami harapkan hanya semangat mustahik untuk 

menjalankan bisnisnya agar mampu lebih mandiri, tetapi dengan 

syarat bisnis tersebut tidak boleh dialihkan dan jika memang ada 

yang lebih membutuhkan maka melapor dulu ke bagian 

pendayagunaan LAZNAS IZI” 

 

Bentuk pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh LAZNAS 

IZI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang diharapkan tepat sasaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Lapak berkah 

 

b. Kelompok usaha mikro (KUM) khususnya di Jenneponto 

 

c. Program menjahit 

 

d. Budidaya ikan tawar di Nusa Tenggara Timur 

 

3. Pengendalian pengumpuulan, pendistribusiian, dan pendayaagunaan 

zakatt LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

Tingkat keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tergantung 

pada pengendaliannya. Oleh karena itu, untuk mencapai pendistribusian dan 

pendayagunaan yang tepat sasaran maka LAZ harus menemukan solusi yang tepat 

agar potensi zakat semakin meningkat dan mustahik semakin berdaya guna. 

Peningkatan profesionalisme lembaga zakat melalui peningkatan mutu pelayanan 

dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi akan 

meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga 

tersebut dan dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan muzaki dalam 
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 membayar zakat (Mukhlis and Beik, 2013). Berbicara mengenai profesionalitas 

tentu saj berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik 

sebaga kunci sebuah LAZ yang berkesinambungan. Hal ini dapat memberi kesan 

yang baik terhadap LAZNAS, seperti; 

a. Menjamin kepastian dan disiplin muzakki. 

 

b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila bertemu langsung 

dengan muzakki. 

c. Mencapai efisiensi dan efektfitas dalam penggunakan dana zakat menurut 

skala prioritas yang ada. 

d. Memperlihatkan syariat Islam dalam menyelenggarakan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

Pelaporan adalah hal yang paling penting dalam sebuah organisasi, walaupun 

LAZNAS bukanlah perusahaan yang berusaha mencari keuntungan tetapi sistem 

pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Hal demikian 

terjadi karena zakat adalah pertanggungjawaban penuh kepada Allah SWT 

sebagaimana yang disyariatkan dalam rukun Islam, selain itu zakat juga adalah 

bentuk penyucian diri ummat Muslim yang mempercayakan LAZNAS untuk 

mengelolanya dengan baik. Dengan demikian, secara terselubung LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan teori Maqashid Syariah 

sebagai bentuk penyucian jiwa dan penjagaan harta serta pembersihan akal pikiran. 
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Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku bagian keuangan 

bahwa: 

“Dalam pengelolaan zakat ini kita perlu sangat teliti karena ini bukan 

hanya bentuk tanggung jawab kepada sesama manusia tetapi kepada 

Allah SWT. Oleh karena itu, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban 

sangat penting diimplementasikan dengan baik” 

 
 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sebuah lembaga 

yang mengemban amanah yang sangat besar terhadap ummat Muslim, 

sehingga diwajibkan untuk mencatat sekecil apapun setoran zakat dari muzakki. 

Bentuk transparansi LAZNAS IZI kepada masyarakat dilakukan dengan 

adanya pelaporan berdasarkan akuntansi zakat yang jelas. Dalam hal ini, 

akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas 

penerimaan dan pengalokasian zakat. Penyusunan laporan keuangan LAZNAS 

IZI Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan dengan mengumpulkan semua 

bukti setoran zakat, bukti penyaluran dana zakat, dan dicatat dalam laporan 

pencatatan harian. Proses pencatatan harian LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan dilakukan dengan sistem aplikasi DAF jika setoran muzakki dalam 

bentuk tunai dan sistem E-donasi jika dalam bentuk transfer. 

Manajemen pencatataan akuntansii paada LAZNAS IZI Provinsi 

Sulawesi Selatan masihh menggunaakan metode pencatatan single entry atau 

sistem pencatatan sederhana. Metode pencatatatan ini tidak melakukaan 

penjurnaalan terlebihh dahuulu, namuun langsuung mencataat sebagaii 

pemasukaan jika ada setoran zakatt, infakk, ataau sedekaah dan mencattat 

pengeluaraan sebagai kas keluar saat melakukan penyaluran zakat. 
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Tabel 4.1 

 

Pengungkapan Pengelolaan Zakat Produktif LAZNAS IZI Sul-Sel 

 

Keterangan LAZNAS IZI Prov. Sulawesi Selatan 

Pengelolaan zakat produktif:  

Islam Laznas IZI Sulsel mendistribusikan dan 

mendayagunakan zakat berdasarkan 

syariat Islam. 

Amanah Laznas IZI Sulsel menyalurkan zakat 

produktif dengan sasaran 8 ashnaf yang 

memiliki potensi sesuai ketentuan hukum 

dan syariat. 

Pemberdayaan Laznas IZI mendayagunakan zakat dalam 

bentuk bantuan modal usaha secara 

hibah. Adapun yang berhak menerimanya 

ditentukan setelah dilakukan survey 

lapangan. 

Keadilan Penyaluran zakat konsumtif tetap 

dilakukan disamping mendayagunakan 

zakat produktif. 

Kepastian hukum Pengelolaan zakat produktif dilakukan 

bersadarkan Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2011 Pasal 27 ayat 1, walaupun 

pengungkapannya belum berdasarkan 

PSAK 109. 
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C. Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Zakat Produktif pada LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selatan 

a. Laporan Keuangan Zakat Produktif LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 Laporan keuangan adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dan 

transparansi LAZ kepada publik yang berisi informasi keuangan Lembaga Amil 

Zakat itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam 

penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan publik atau masyarakat 

(Qomar, Yulinartati dan Nastiti, 2019). Adanya Peningkatan profesionalisme 

lembaga zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi 

pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi akan meningkatkan preferensi masyarakat 

untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan dapat 

meningkatkan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat (Mukhlis and Beik, 

2013).Oleh karena itu, PSAK 109 telah mengaatur tentaang komponeen-kompoonen 

laporaan keuaangan yanag harus disajiikan olehh lembaaga pengeelola zaakat yaang 

terdiiri darii: 

1. Laporaan Posiisi Keuangaan (Neracaa) 

 

2. Laporaan sumbeer danaa dan perubaahan daana 

 

3. Laporaan perubaahan aseet kelolaaan 

 

4. Laporaan arus kaas 

 

5. Catattan ataas lapooran keuuangan 
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Berdasarkan kategori diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan belum menyajikan laporan keuangan yang 

lengkap. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan hanya membuat 1 (satu) dari lima 

(5) komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yaitu laporan perubahan 

dana saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku bagian 

keuangan bahwa: 

“Kita hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk RA dan RAB 

saja karena SDM yang belum memadai. Sebagaimana yang publik 

ketahui juga bahwa yayasan ini masih terbilang baru jadi masih banyak 

kekurangan yang perlu kami benahi. Akan tetapi, untuk tahun 

mendatang kita sudah mengusahakan untuk mengikuti SOP IZI pusat 

yaitu menggunakan PSAK 109” 

 

Hasil wawancara diatas mengindikasikan bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan juga membuat laporan keuangan hanya saja dalam bentuk yang sangat 

sederhana yaitu laporan rincian anggaran biaya (RAB) dan laporan realisasi 

anggaran (RA). Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan 

rincian biaya yang jelas dan disusun berdasarkan kateogori. Menilik dari 

pengklasifikasin tersebut, adapuun penjelaasan mengenaai lapooran keuuangan 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1) Laporann Posiisi Keuuangan (Neeraca) 

 

Laporann posiisi keuuangan aadalah suuatu lapooran yaang menyajiikan 

jumlah aseet, kewajiiban, dan ekuiitas paada periiode tertentuu. Hal tersebut tidak 

terlepas dari ketentuan PSAK 109, yakni; 
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a) Aset 

 

1) Kas dan setara kas 

 

2) Instrumen keuangan 

 

3) Piutang 

 

4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan 

 

b) Kewajiban 

 

1) Biaya yang masih harus dibayar 

2) Kewajiban imbalan kerja 

c) Saldo dana dan ekuitas 

3) Dana zakat 

4) Dana infak/sedekah 

5) Dana amil 

6) Dana non halal 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidak membuat laporan posisi keuangan, 

sehingga pencatatan mengenai kas dan kewajiban lainnya hanya disajikan dalam 

sebuah aplikasi pencatatan harian yaitu aplikasi DAF. Hal ini diungkapkan oleh Ibu 

Nurhidayah selaku bagian keuangan yang mengatakan bahwa: 

“Kami tidak memiliki laporan neraca, untuk pencatatan kas dan kewajiban 

lainnya hanya disajikan dalam aplikasi DAF yang kami gunakan sehari- 

hari” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan juga sangat teliti dalam pencatatan laporan keuangannya, akan tetapi tidak 

berdasarkan kategori dan ketentuan standar akuntansi zakat yang baku.  
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Adapun bentuk penyaluran zakatnya disajikan dalam sebuah laporan 

rekapitulasi realisasi anggaran untuk setiap program zakat produktif, sebagaimana 

yang disajikan berikut ini: 

Tabel 4.2 

 
LAZNAS IZI PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Zakat Produktif 

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 

No. Nama Program Total Penyaluran Dana 

1 Program ekonomi lainnya Rp. 102. 315. 000,- 

2 Program ekonomi via mitra Rp. 4. 920. 000,- 

3 Program sarana usaha Rp. 63. 205.200,- 

 TOTAL Rp. 170. 440. 200,- 

Sumber: Laporan Keuangan Zakat Produktif LAZNAS IZI Sulawesi Selatan 

 

Adapun format Neraca (Laporan Posisi Keuangan) yang seharusnya dibuat 

berdasarkan PSAK 109, yaitu sebagai berikut: 

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

LAZ XXX 

Per 31 Desember 2xxx 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Aset  Kewajiban  

Aset Lancar Xxx Kewajiban jangka pendek Xxx 

Kas dan setara kas Xxx Biaya yang masih harus dibayar  

Instrumen keuangan Xxx   

Piutang    

  Kewajiban jangka panjang xxx 

  Imbalan kerja jangka panjang xxx 
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Aset tidak lancar  Jumlah kewajiban xxx 

   xxx 

Aset tetap Xxx Saldo dana xxx 

Akumulasi penyusutan (xxx) Dana ZIS xxx 

  Dana amil  

  Dana non halal  

  Jumlah dana  

Jumlah aset Xxx Jumlah kewajiban dan saldo 

 

Dana 

Xxx 

Sumbeer: ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IAI 

 

2) Lapooran Sumbeer daan Peerubahan daana 

 

Laporaan suumber daan peruubahan daana adaalah laporan mengenai 

perubahan dana dari suatu waktu ke waktu, seperti perubaahan kas. Berdasarkan 

PSAK 109, komponen-komponen dalam laporan perubahan dana adalah: 

a. Danaa zakatt 

 

1) Penerimaaan daana zaakat meeliputi bagiian daana zaakat dan baagian 

amiil. 

2) Penyaluraan daana zakkat meliiputi entiitas amil laiin dan mustahikk 

laiin 

3) Saldoo awaal daana zaakat 

4) Saldoo akhiir daana zaakat 

b. Dana infakk/sedeekah 

 

1) Penerimaan dana infak/sedekah 

 

2) Penyaluran dana infak/sedekah 

 

3) Saldo awal dan infak/sedekah 
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4) Saldo akhir dana infak/sedekah 

 

c. Dana amill 

 

1) Penerimaaan danaa amiil meencakup bagianamil darii danaa zakat, 

bagian amil dari dana infak/sedekah dan penerimaan lainnya. 

2) Menggunakan dana amil 

3) Saldo awal dana amill 

 

4) Saldoo akhiir dana amill 

 

d. Dana non halal 

 

1) Penerimaaan danaa noon haalal meencakup buunga baank, jaasagiro, 

daan peenerimaan lainnya. 

2) Menyalurkan dana non halal 

3) Saldo awal dana non -halall 

4) Saldo akhir dana non-halall 
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LAZNAS IZI PROVINSI SULAWESI SELATAN 

REKAPITULASI DANA 

UNTUK TAHUN BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019 

Keterangan Zakat 

DANA ZAKAT  

Penerimaan  

Penerimaan zakat fitrah Rp. 1. 341. 965. 438 

Penerimaan zakat maal Rp. 2. 683. 875. 944 

Jumlah penerimaan dana zakat Rp. 4.025.841.382,- 

Penyaluran  

Fakir miskin Rp. 2.979.148.553 

Gharimin Rp. 35. 828. 000 

Muallaf Rp. 500.000 

Sabilillah Rp. 1. 073. 779. 995 

Ibnu sabil Rp. 12. 665. 800 

Amil Rp. 272. 842. 500 

Jumlah Penyaluran Rp. 4. 374. 754. 848,- 

Surplus/defisit (348.913.466) 

Sumber: Laporan Keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 
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Adapun format laporan perubahan dana yang sesuai dengan PSAK 109 yaitu 

sebagai berikut: 

Laporan perubahan dana 

LAZxxx 

Untuk Periode yang berakhir 31 desember 2xxx 

Keterangan Rp 

DANA ZAKAT  

Penerimaan  

Penerimaan dari muzakki Xxx 

Muzakki entitas Xxx 

muzakki individual Xxx 

Hasil penempatan Xxx 

Jumlah penerimaan dana zakat Xxx 

Bagian amil atas penerimaan dana zakat Xxx 

Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil  

Penyaluran  

Fakir miskin  

Riqob (xxx) 

Gharim (xxx) 

Muallaf (xxx) 

Fisabilillah (xxx) 

Ibnu sabil (xxx) 

Jumlah penyaluran dana zakat (xxx) 
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Surplus (defisit) Xxx 

Saldo awal (xxx) 

Sumber: ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 

 

Berdasarkan tabel diatas, laporaan peruubahan danaa LAZNAS IZI Provinsi 

Sulawesi Selatan sudah teridentifikasi secara jelas. Pengungkapan dana produktif 

yang disalurkan berdasarkan kategorinya akan berdampak baik terhadap citra LAZ 

pada muzakki dan publik tentunya. Bentuuk penyajiian laporan sumbeer daan 

peruubahan daana LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati aturan 

PSAK 109 meskipun belum sepenuhnya. Laporan perubahan danaa tersebutt 

hanyaa termuat jumlahh danaa zakaat, penyaluran, daan surplus/defisit dari 

kegiatan operasional LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan. laporan rekapitulasi 

tersebut tidak mencantumkan antara penggunaan dana infak/sedekah, dana amil, 

dan dana non halal. 

e. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

 

Lembaga amil zakat menyajiikan laporaan perubaahan aseet kelolaaannya 

mencaakup hal-haal yang tidaak terbaatas paada (IAI, 2008, 104): 

1. Aset yang dikelola yang termasuk aset lancar 

 

2. Aset yang dikelola yang tidak termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutannya. 

 

3. Penambahaan dan pengurangaan 

 

4. Saldoo awall 

 

5. Saldo akhiir 

 

Lapooran iini memuat daftar aseet keloolaan yaang dimiiliki oleeh LAZ, 

seperti rumah sakiit dan sekolaah. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

memiliki aset kelolaaan terkhusus zakat produktif, seperti sekolah dan sarana 

usaha (mesin jahit, budidaya ikan lele, dan gerobak berjalan) serta rumah singgah 

pasien. Akan tetapi, LAZNAS IZI tidak membuat laporan perubahan aset 
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kelolaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Jumhar selaku bagian 

Pendayagunaan bahwa: 

“Kita memiliki aset kelolaan yaitu rumah singgah pasien, budidaya 

ikan lele, sekolah, mesin jahit, dan gerobak usaha. Akan tetapi kita 

tidak membuat laporannya karena kembali lagi ke pernyataan tadi 

pelaporan kami masih sangat sederhana. Tahun mendatang baru 

kita terapkan SOP LAZNAS IZI pusat yaitu PSAK 109” 

 

Adapun laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109 yang 

seharusnya dibuat oleh LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan adalaah sebagai 

berikut: 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

LAZ xxx 

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xxx 

 

 Saldo 

 

Awal 

Penamb 

 

ahan 

Penguran 

 

Gan 

Penyisiha 

 

n 

Akumulasi 

 

Penyusutan 

Saldo 

 

akhir 

Dana 

infak/sedek 

ah – aset 

kelolaan 

lancar 

(piutang 

bergulir) 

 

 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

xxx 

Dana 

infak/sedek 

ah – aset 

kelolaan tdk 

lancar(ruma 

h sakit) 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

 

 

xxx 
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f. Laporaan Aruus Kas 

 

Lapooran arus kas mendeskripsikan arus kas masuk dan keluar pada 

sebuah organisasii yaang disajiikan daalam satu periiode tertentuu. Hal ini juga 

sesuai dengan penelitian (Bulutoding dan Anggeriani, 2018), bahwa dana 

zakat yang dihimpun dari masyarakat seharusnya dilaporkan dengan 

menggunakan sistem akrual karena jika tidak dilaporkan secara akrual basis 

maka tentunya ada laporan posisi kas yang tidak menggambarkan posisi yang 

sebenarnya. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidakk tiidak membuuat 

ataau meenyajikan laaporan aruus kaas yaang semeestinya diilaporkan paada 

akhiir periiode akunntansi. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nurhidayah selaku 

bagian keuangan bahwa: 

“Tidak ada penyajian yang seperti ini di LAZ yang kami kelola, baik 

zakat produktif atau konsumtif kami tidak membuat laporan arus 

kasnya. Kembali lagi ke pernyataan awal kami hanya menghitung 

jumlah kas masuk dan kas keluar pada aplikasi DAF, disamping juga 

memperhatikan total penyaluran dana zakat konsumtif dan produktif” 

 
 

Adapun laporan arus kas yang sesuai PSAK 109 yang seharusnya 

dibuat oleh LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
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LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

Laporan Arus Kas 

Untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2xxx 

Uraian Tahun 2xxx 

Aliran kas dari aktivitas operasi  

Arus masuk  

Zakat Perorangan Xxx 

Zakat Badan/UPZ Xxx 

Infak Perorangan/Haji Xxx 

Hibah/Apbd Xxx 

Jasa Giro Xxx 

Arus keluar Xxx 

Zakat  

Bidang Ekonomi (xxx) 

Bidang Sosial Pendidikan (xxx) 

Bidang Sosial Kemanusiaan (xxx) 

Bidang Sosial Kesehatan (xxx) 

Bidang Dakwah Dan Advokasi (xxx) 

Infak  

Bidang Ekonomi (xxx) 

Bidang Sosial Pendidikan (xxx) 

Bidang Sosial Kemanusiaan (xxx) 

Bidang Sosial Kesehatan Xxx 

Bidang Dakwah Dan Advokasi (xxx) 
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Hak Amil (xxx) 

Dana sosial keagamaan lainnya  

Hak Keuangan Pimpinan (xxx) 

Biaya Perjalanan Dinas (xxx) 

Biaya Publikasi Dan Dokumentasi (xxx) 

Biaya Adm Umum Dan Atk (xxx) 

Biaya Sosialisasi Koordinasi Baznas (xxx) 

Biaya Operasional Bank (xxx) 

Bidang Dakwah Dan Advokasi (xxx) 

Arus Kas Netto Dari Aktivitas Operasi (xxx) 

2. Aliran kas dari aktivitas sendiri  

Arus Masuk  

Hasil Penjualan Tetap Xxx 

Arus keluar  

Perolehan Aset Tetap Xxx 

Perolehan Aset Lainnya Xxx 

Arus kas netto aktivitas investasi Xxx 

3. Aliran Kas Aktivitas Pendanaan  

Arus Masuk  

Perolehan Pinjaman Xxx 

Arus Keluar  

Pembayaran Pokok Pinjaman Xxx 
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Pemberian Pinjaman Xxx 

Arus Kas Netto Aktivitas 

 

Pendanaan 

 

Kenaikan Netto Kas Xxx 

Kas Dan Setara Kas Awal Tahun Xxx 

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 

 

Desember 2016 

Xxx 

Sumber: ED PSAK 109 Hak Cipta Ikatan Akuntan Indonesia 

 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Catatann ataas laporaan keuuangan memberiikan peenjelasan taambahan 

meengenai kebiijakan akuntansii yang tiidak tertuangg dalaam laaporan 

keuuangan. Penjelasaan inii bersifat sangat penting karena bisa menjadi bahan 

edukasi pembaca dalam mengambil keputusan, terkhusus kepada muzakki. Hal 

ini tentunya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki kepada LAZ. 

Dengan terpenuhinya tata kelola, maka pengelolaan dana zakat dapat 

dipertanggungjawabkan juga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan 

pembayar zakat (Saad, Aziz dan Sawandi, 2014). 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyediakan catataan ataas 

laaporan keuuangan karena belum pernah di audit oleh Auditor Independen. 

Pihak LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan hanya mengirimkan laporan 

keuangannya kepada BAZNAS dan Kementerian Agama sebagai bentuk 

transparansi dan pertanggungjawaban. Pendayagunaan zakat yang disalurkan 

wajib dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan yang baku berdasarkan standar 
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keuangan yang baku. Akan tetapi, karena kurangnya kemampuan sumber daya 

manusia serta umur berdirinya yayasan yang masih terbilang muda akhirnya 

laporan keuangan LAZNAS IZI hanya berupa laporan rincian anggaran biaya 

RAB dan laporan realisasi anggaran (RA). 

Setelah mendeskripsikan tentang pengklasifikasian laporan keuangan 

berdasarkan PSAK 109, penulis akan membandingkan dengan laporan keuangan 

yang yang ada di LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan. LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan laporan keuangan secara rinci 

berdasarkan klasifikasi PSAK 109. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan hanya melaporkan dananya dalam 

bentuk laporan penyaluran dana zakat produktif berdasarkan program dan 

laporan perubahan dana zakat produktif. Berikut hasil perbandingan 

pengklasifikasian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 dengan LAZNAS 

IZI Provinsi Sulawesi Selatan: 

Tabel 4.3 

 

Perbandingan Pengklasifikasian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 

109 dengan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

PSAK 109 LAZNAS IZI Sul-Sel 

1. Laporan Posisi Keuangan: 

a. Penerimaan kas dicatat saat 

kas diterima. 

b. Penerimaan aset non kas 

dicatat sesuai harga pasaran. 

1. Laporan RAB 

a. Penerimaan kas dicatat 

saat kas diterima. 

b. Penerimaan aset non kas 

dicatat sesuai harga 

pasaran 



90 
 

 

 
 

 
 

d. Aliran kas dari aktivitas 

pendanaan 

 

5. Catatan atas laporan keuangan 5. catatan atas laporan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laporan perubahan dana 

a. Penerimaan dana zakat 

meliputi bagian dana 

zakat dana mil. 

b. Penyaluran zakat meliputi 

entitas amil dan mustahik 

lain 

c. Saldo awal dan akhir 

d. Dana infak/sedekah 

e. Dana amil 

2. Laporan rekapitulasi dana 

a. Penerimaan dana zakat 

diakui 

 

 

b. Penyaluran zakat kepada 

amil dan mustahik lain. 

c. Tidak melampirkan saldo 

akhir 

d. Tidak mencantumkan dana 

infak/sedekah. 

3. Laporan perubahan aset 

kelolaan 

a. Aset kelolaan 

termasuk aset lancar 

b. aset kelolaan tidak 

lancar dan akumulasi 

penyusutan 

c. Penambahan dan 

pengurangan kas. 

d. Saldo awal 

e. Saldo akhir 

3. Laporan Perubahan Aset 

Kelolaan 

a. Tidak dibuat 

4. Laporan Arus Kas 

a. Arus kas masuk 

b. Arus kas keluar 

c. Aliran kas dari aktivitas 

sendiri 

4. Laporan Arus Kas 

a. Tidak dibuat 
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b. Perlakuan Akuntansi Terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian,  dan 

Pengungkapan Zakat Produktif pada LAZNAS IZI Prov. Sul-Sel  

PSAK 109 merupaakan standarr yaang meengatur siistem peelaporan keuangan 

lembaga amil zakat yang telah disahhkan oleh IAI sebagaii standar acuan dalam 

pelaporaan keuaangan. Oleh karena itu, laporan keuuangan yangg dibuaat oleh 

LAZNAS haruss sesuaii dengann PSAK 109 yang mengutamakan prinsip akuntansi 

yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Tujuan 

diterapkannya laporan keuangan berdasarkan akuntansi zakat PSAK 109 adalah 

untuk memberikan informasi dan edukasi bagii Lembaaga Amiil Zakaat untuuk 

melapoorkan peelaksanaan taanggung jawaabnya daalam mengeelola seecara 

teepat dan efektiff terkaiit program-proogram yaang teelah diilaksanakan yaang 

memungkinnkan LAZ meelaporkannya kepaada publiik atass penggunaaan daana 

ummaat. 

1) Pengakuan dana Zakat Produktif 

 

Pengakuan menurut PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaaan zakatt, 

infakk, sedekahh (ZIS) dicatat pada saat kass atau asset lainnya diterimaa daan jika 

dana ZIS disalurkan maka dicatat sebagai pengurang dana ZIS. Sistem penerimaan 

zakat produktif tidak memiliki sebuah pencatatan penerimaan khusus, akan tetapi 

secara umum dananya berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima 

dari muzakki yang diakui sebagai tambahan kas oleh LAZNAS. Jika daana tersebut 

dalamm bentukk kass maaka penncatatannya sebeesar jumlaah yangg diteriima, 

sedaangkan aapabila dalaam bentukk non-kas maaka seebesar niilai waajar asset 

non-kas yaang diitentukan berrdasarkan harga pasaar. Pengakuann akuuntansi 

zaakat paada LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selataan suudah seesuai dengaan 
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 PSAK 109 yaitu mengguunakan nilaidasar unai (cash basic) yakni 

penerimaan dicatat apabila kas diterima dan pengeluaran dicatat apabila kas 

disalurkan. Penggunaan pencatatan berbasis kas ini lebih dipilih karena cenderung 

lebih mudah dan sederhana. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah 

selaku bagian keuangan bahwa: 

“Saat ini kami masih menggunakan pencatatan yang sederhana karena 

lebih mudah dan untuk zakat produktif kami memiliki pencatatan khusus 

berupa RAB untuk programnya. Kemudian, untuk perhitungan penerimaan 

zakat nonkas seperti beras maka kami mencatatnya senilai dengan harga 

dipasaran” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penentuan nilai aset nonkas juga 

telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset 

nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Apabila harga pasaran tidak 

tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai 

dengan aturan PSAK yang relevan. 

2) Pengukuran Dana Zakat Produktif 

 

PSAK 109 mengaatur daana zaakat, ianfaq, dan sedekahh yang diteriima 

bisa berupa kas ataupun non-kas daan daalam aseet non-kas daapat beruupa aseet 

laancar atauu aseet tiidak laancar. Jika Lembaga Amil Zakat menerima aset tidak 

lancar maka pengelolaannya dinilai sebesar nilai wajar dan saat penerimannya serta 

diakui sebagai aset tidak lancar. Lembaga amil zakat dapat pula segera menyalurkan 

aset nonkas sesuai dengan yang dimaksudkan muzakki yang biasanya disebut 

dengan aset lancar atau sekali pakai. Contohnya; bahan pangan dan aseet yaang 

memiliiki umuur ekonoomi paanjang seperti kendaraan ambulance. Dengan 

demkian, asseet non-kas laancar diinilai seebesar haarga peroolehan, sedanngkan 

aseet noonkas tiidak laancar diinilai seebesar niilai waajar seesuai atuuran PSAK. 
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Proses tahapan pencatatan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

mengakuii asset non-kas laancar berrdasarkan haarga paasar beeredar. Sedanggkan, 

assett non-kas tiidak lancarr tiidak diituangkan daalam laaporan keuanhgan 

LAZNAS. Hal ini ditandaii dengaan tiidak disajiikannya banguunan, peraalatan, 

daan kendaraaan dalamm lapooran keuuangan. Dengan demikiian, LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selataan tidakk mencattat dan tidaak mengakuii penyusuutan 

sebagaii penuurunan nilaii asseet. 

3) Penyajian dana Zakat Produktif 

 

PSAK 109 menjelaskan bahwa penyajian akuntansi zakat, infak, dan 

sedekah yakni lembaga amil zakat menyajikan dana zakat, infak, dan sedekah dan 

dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). LAZNAS 

IZI Provinsi Sulawesi Selatan memisahkan dana zakat, infak, dan sedekah serta 

mengakui adanya dan non halal dalam laporan. Dalam hal ini LAZNAS IZI 

mengakui adanya dana non halal karena menerima pembayaran menggunakan jasa 

bank konvensional dan mencatatnya secara terpisah dalam laporan keuangan. 

Adapun penyajian untuk program zakat produktif tidak memiliki aturan 

khusus dalam PSAK 109. Oleh karena itu, penyajiannya secara umum tercantum 

laporan keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penyaluran dana 

zakat produktif tidak menggunakan rekening bank konvensional karena penyaluran 

modal usahanya dilakukan secara tunai oleh LAZ. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Jumhar selaku bagian pendayagunaan bahwa: 

“Untuk zakat produktif atau program pendayagunaan itu kita memiliki 

pencatatan khusus akan tetapi hanya dalam bentuk Rencana Anggaran 

Belanja (RAB) dan laporan Realisasi Anggaran (RA), proses 

penyalurannya pun secara langsung tunai kepada mustahik jadi tidak 

menggunakan jasa bank konvensional” 
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Adapun pencatatan penyaluran dana zakat produktif berdasarkan 

program pendayaagunaan adalah sebagai berikut: 

Laporan Realisasi   Anggaran LAZNAS IZI Prov. Sul-Sel 

Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No Deskripsi Quantity Frek Harga Subtotal Total 

I Implementasi 

Program 

    Rp.45.790.000 

 1. Launching      

 a. Konsumsi 20 paket 1 kali 40.000 800.000  

 b. Spanduk & 

baner 

2 pake 1 kali 200.000 400.000  

 c. Tenda & kursi 1 paket 1 kali 2.700.000 2.700.000  

 d. Dokumentasi 1 paket 1 kali 300.000 300.000  

 e. Seragam LB 5 Orang 1 kali 230.000 1.150.000  

 2. bantuan modal 

Usaha 

5 orang 1 kali 2.500.000 12.500.000  

 3. Bantuan gerobak 5 unit 1 kali 2.500.000 22.500.000  

 4. Transport gerobak 1 set 2 kali 500.000 1.000.000  

 5. Dampingan 

Pedagang 

     

 a. Transportasi 1 paket 6 kali 200.000 1.200.000  

 b. Pemateri 1 paket 6 kali 200.000 1.200.000  

 c. Konsumsi 6 paket 6 kali 40.000 1.440.000  

 d. Spanduk & 
banner 

3 pcs 1 kali 200.000 600.000  

II Operasional Program     9.151.250 

 1. Assesment 1 paket 1 hari 300.000 300.000 54.941.250 

 2. Komunikasi 
Surveyor 

1 paket 1 kali 200.000 200.000 7.848.750 

 3. Sosialisasi 1 paket 1 kali 401.250 401.250 62.790.000 

 4. Supervisi 1 paket 1 kali 300.000 300.000  

 5. Fasilitator program 1 paket 6 bln 1.200.000 7.200.000  

 6. Laporan & 
Document 

1 paket 3 kali 150.000 450.000 10.988.250 
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Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan 

informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil operasional suatu 

organisasi. Oleh karena itu, LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan harus 

memberikan inforrmasi yaang jelaas, leengkap, serta mendeskripsikan saecara 

teepat mengenaai kegiiatan ekonoomi yangg mempengaruhi posisi keuanagan. 

Kemudian, pengungkapan ini akan dituangkan dalam bentuk catatan atas 

laporan keuangan. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki 

catatan atas laporan keuangan karena belum pernah diaudit dengan alasan 

Yayasan ini masih terbilang muda. Adapun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan transparansi kepada muzakki, maka LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan laporan keuangannya kepada 

BAZNAS dan Kementerian Agama. Adapun bentuk pengungkapan untuk 

program pemberdayaan dilakukan LAZNAS IZI dalam sebuah rekapitulasi 

penyaluran dana zakat produktif berdasarkan ashnaf adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Penyaluran Zakat Produktfif Berdasarkan Ashnaf 

 

No Ashnaf Jumlah Total Ashnaf 

1 Fakir Rp. 174. 137. 300 990 

2 Miskin Rp. 2. 805. 011. 253 15675 

3 Muallaf Rp. 500.000 1 

4 Gharimin Rp. 35. 828. 000 11 

5 Fisabilillah Rp. 1. 073. 779. 995 2351 

6 Amil Rp. 272. 842. 500 19 

7 Ibnu sabil Rp. 12. 655. 800 21 

8 Riqob - - 

Sumber: Laporan Rekapitulasi Anggaran Pemberdayaan LAZNAS IZI 
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Dari seluruh penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan terkait perlakuan akuntansi 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan: 

Tabel 4.5 

 

Perlakuan Akuntansi LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

 

No. Keterangan LAZNAS IZI Sul-Sel 

1. Pengakuan Mengakui kas masuk saat dana zakat dan 

infak/sedekah diterima serta mencatat aset nonkas 

berdasarkan harga di pasaran. 

2. Pengukuran Jika Lembaga Amil Zakat menerima aset tidak 

lancar maka pengelolaannya dinilai sebesar nilai 

wajar dan saat penerimannya serta diakui sebagai 

aset tidak lancar 

3. Penyajian LAZNAS IZI memisahkan dana zakat, 

infak/sedekah serta mengakui adanya dan non 

halal dalam laporan realisasi anggaran (RA). 

Dalam hal ini LAZNAS IZI mengakui adanya 

dana non halal karena menerima pembayaran 

menggunakan jasa bank konvensional dan 

mencatatnya secara terpisah dalam laporan 

keuangan. 

4. Pengungkapan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

memiliki  catatan  atas  laporan  keuangan karena 

belum  pernah  diaudit.  Adapun  sebagai  bentuk 

  akuntabilitas dan transparansi, maka LAZNAS 

IZI mengirimkan laporan keuangannya berupa 

laporan rincian anggaran biaya (RAB) dan 

realisasi anggaran (RA) kepada BAZNAS dan 

Kementerian Agama. 
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D. Perwujudan Good Zakat Governance melalui Zakat Produktif dan PSAK 

109 

Tata kelola dana zakat yang baik atau good zakat governance adalah tujuan 

yang ingin dicapai oleh semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Optimalisasi 

pengelolaan zakat dapat tercapai apabila diiringi dengan tata kelola yang baik yang 

tidak terlepas dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan lainnya. 

Wibisono (2016), mengatakan bahwa kemiskinan dan masalah-masalah sosial 

memiliki sifat dasar yang rumit dan menyatu, yang membuat mereka hanya dapat 

diatasi melalui kerangka kemitraan yang mengizinkan pendekatan multi-sektor dan 

lintas disiplin, dilembagakan, dan dipertahankan secara berkelanjutan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa sistem ini digunakan sebagai sebuah tata tingkah laku yang 

didasarkan pada kaidah tertentu dalam pengelolaan masalah publik. 

Pada konseepnya Organiisasi Peengelola Zakat dikatakan memiliki sistem 

good zakat governance apabila telah menerapkan prinsip transparansi dan 

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas 

dan transparansi sebuah Organisasi Pengelola Zakat dapat bisa diwujuddkan 

melaluii siistem peencatatan daan peelaporan keuanagan yang jelaas dan sesuai 

ddengan aturran hukum yang berlaaku. Dalam akuntansi zakat segala aktivitas 

pembukuan dan penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada suatu pedoman 

yang telah ditetapkan yakni PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. 

Dengan adanya penerapan PSAK 109 ini mencakup hal-hal seperti pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi zakat dan 

infak/sedekah. Adanya good zakat governance ini memberikan tata kelola yang 

baik dalam lembaga zakat dan hal ini menjadi penting dalam pembayaran zakat  
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untuk meyakinkan muzakki bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara 

efisien atau tepat sasaran (Kuncaraningsih dan Ridla, 2015). 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan program zakat 

produktif yang tujuannya adalah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan 

di Indonesia. Zakat produktif ini juga dimaksudkan untuk membangun kemandirian 

ekonomi mustahik agar tidak ketergantungan serta untuk memastikan bahwa dana 

zakat yang disalurkan memiliki efek jangka panjang kepada mustahik. Dengan 

adanya bantuan modal usaha kepada mustahik ini memungkinkan status mustahik 

dapat berubah menjadi muzakki. Proses atau tata cara pelaporan keuangan zakat 

produktif tidak tertuang khusus dalam PSAK 109, akan tetapi anjuran untuk 

menerapkannya ada dalam PSAK 109. Oleh karena itu, zakat produktif ini sangat 

diharapkan mampu memberikan dampak sosial seperti mengurangi angka 

pengangguran, peningkatan kesejateraan masyarakat, meningkatkan jumlah 

masyarakat berpendidikan, dan sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Jumhar selaku bagian pendayagunaan bahwa: 

“Kami sangat berusaha keras agar potensi zakat semakin meningkat, 

sehingga kami juga bisa memaksimalkan pendayagunaan zakat yaitu 

bantuan modal usaha kepada mustahik karena banyak sekali masyarakat 

yang butuh kerja tetapi terkendala permodalan. Zakat produktif ini sangat 

baik karena dapat membantu memandirikan mustahik jadi tidak 

ketergantungan” 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan, jika dilihat dari bentuk pelaporan 

keuangannya belum menerapkan PSAK 109. Selama ini bentuk laporan keuangan 

mengacu pada aturan yang diberikan oleh kementerian Agama yaitu dalam bentuk 

RAB dan RA.  
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Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku bagian 

keuangan bahwa: 

“Pedoman yang selama ini kami gunakan itu mengacu pada aturan 

Kementerian Agama yaitu laporan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan 

Realisasi Anggaran (RA)” 

 

Selain itu, LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan beluum peernah diiaudit 

laporann keuanngannya olehh audiitor inndependen (Akuntan Publik). Hal ini 

dikareenakan tiidak adsanya atuuran yang mewajibkan laporan keuangan LAZNAS 

IZI Provinsi Sulawesi Selatan harus diaudit. Akan tetapi, setelah adanya aturan baru 

yang dikeluarkan oleh LAZNAS IZI Pusat bahwa setiap LAZNAS IZI wajib diaudit 

oleh auditor independen maka barulah LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

merencanakan perubahan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109 dan 

pengauditan oleh akuntan publik. Sebagaimana yng disampaikan informan bahwa: 

“Laporan keuangan kami belum pernah diaudit, tapi saat ini kami sedang 

berusaha untuk mengubah bentuk laporan keuangan kami yang mengacu 

pada SOP LAZNAS IZI Pusat yaitu PSAK 109 agar bisa diaudt oleh Auditor 

Independen sesuai aturan IZI Pusat” 

 

Bentuk pertanggungjawabann dan transsparansi LAZNAS IZI Provinsi 

Sulawesi Selatan selamaa initidak hanya berfokuss pada lapooran keuuangan saja. 

Akan tetapi, lebih berfokus pada penginformasian kepada publik termasuk pihak 

muzakki, BAZNAS, dan Kementerian Agama mengenai pengalokasian dana zakat, 

infak/sedekah. Penginformasian ini dilakukan secara tertuliss yaitu dengan 

menyurati pihak-pihak tersebut terkait pengalokasiian danaa dann kegiaatan apaa 

sajaa yang tereealisasi.  

 

 

 



100 
 

 

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku bagian keuangan 

bahwa: 

“Soal pertanggungjawaban dan transparansi sebenarnya sudah kami 

terapkan dari dulu karena kami selalu melaporkannya kepada muzakki, 

Kemenag, dan BAZNAS dengan cara menyuratinya. Secara logis, tujuan 

PSAK 109 adalah transparansi dan akuntabilitas yang selama ini juga 

sudah kami terapkan kepada publik” 

 

Berdasarkan penyataan diatas, LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan telah 

memenuhi syarat sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang transparan dan 

akuntabel, hanya saja jika dilihat dari laporan keuangannya masih jauh dari aturan 

akuntansi zakat, infak/sedekah. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

mendeskripsikan pos-pos laporan keuaangan yaang sesuaii dengaan PSAK 109. 

Idealnyaa, sebuaah lapooran keuuangan diikatakan transsparan dan akuuntabel 

apabiila suudah sesuaii dengann standaar laaporan keeuangan yaang telahh 

diteetapkan. Adaapun stanndar lapooran keuangann yangg ditetappkan unntuk 

pelaporankeuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan adalah PSAK 109. 

PSAK 109 merupakan cikal bakal sebuah Organisasi Pengelola Zakat 

(OPZ) yang sehat demi terwujudnya good zakat governance. Hal ini dikarenakan 

jika pelaporan keuangannya sesuai aturan maka akan meningkatkan kepercayaan 

muzakki yang mampu meningkatkan potensi penghimpunan zakat. PSAK 109 

mencakup aturan-aturan yang menjelaskan penyajian dan tata kelola zakat yang 

baik untuk sebuah laporan keuangan. Dengan adanya penerapan laporan keuangan 

berdasarkan PSAK 109 maka akan mewujudkan good zakat governance (tata kelola 

zakat yang baik). Adanya PSAK 109 juga bertujuan memastikan bahwa lembaga 

pengelola zakat bekerja sesuai prinsip-prinsip syariah dan seberapa jauh tingkat 

 

 



101 
 

 

 

kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014). Dalam penerapan 

PSAK 109 pada LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa 

kendala dalam penerapannya, yaitu: 

1. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selatan tentang PSAK 109. 

2. Latar belakang pendidikan pembuat laporan keuangan LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan bidang akuntansi. 

3. Kurangnya pelatihan dan edukasi mengenai PSAK 109 yang diberikan oleh 

pemerintah. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka perwujudan good zakat governance 

pada LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan masih terbilang kurang karena belum 

menerapkan PSAK 109 secara utuh. Namun, setelah adanya aturan yang 

menegaskan bahwa setiap laporan keuangan LAZNAS IZI harus di audit mulai 

tahun 2020 maka LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk 

menerapkan PSAK 109. 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasiil penelitiian daan pembahaasan padaa baab seebelumnya 

makaa penuliis mengambiil kesimpulaan bahwaa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi 

Selatan telajh menjalannkan tugass dan fungsiinya dengaan baik mulaii daari 

penghiimpunan, pendistiribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah. 

Penghimpunan zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan dua caara yaiitu 

penyeetoran langsungg oleeh muzakkii daan penyetooran melualui jasa baank 

konvensioonal. Pendiistribusian zakaat yaang dilakukaan pun sesuuai denngan 

annjuran syariat Islam yaiitu kepada yaang tergoloong delapann ashhnaf yang 

berjhak menerimaa zakatt. Pendayagunaan zakaat produktiff apada LAZNAS IZI 

Provinsi Sulawesi Selatan telahh dillakukan melaluii programm-program 

pendayagunaann sepertii; programm laapak berrkah, programm saraana usahaa, 

program rumah menjahit, dan budidaya iikan airr tawarr. 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. 

Sistem pencatatan akuntansi zakatnya masih menggunakan pencatatan single entry 

atau pencatatan sederhana. Komponen laporan keuangan LAZNAS IZI Provinsi 

Sulawesi Selatan hanya membuat laporan aktivitas atau laporan perubahan dana, 

sedangkan menurut PSAK 109 komponen laporan keuangan terdiri dari lima, yaitu 

neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan. Adapun wujud good zakat governance pada 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai karena PSAK 109 

belum diterapkan. Sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan terkelola 
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dengan baik apabila mengikuti standar baku akuntansi zakat dan sedekah/infak 

yaitu PSAK 109. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasill penelitiaan, pembaahasan dan kesiimpulan yaang telaah 

dikemuukakan diaatas makaa dapatt diberiikan sarann sebagaii berikut: 

1. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan sebaiiknya seegera meenerapkan 

PSAK 109 dalam pencaetatan lapoaran keuanagannya gunaa tercapainyaa 

prinsiip good zaakat governance. 

2. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan yang fokusnya adalah aktivitas 

pengembangan mustahik seperti pendayagunaan zakat produktif 

membutuuhkan tenaaga akunatansi yang handaal. Oleh karena itu, 

disarankan untuk melakukan pelatihan dan edukasi PSAK 109 kepada 

karyawan atau merekrut pegawai yang memiliki skill di bidang akuntansi. 

Hal ini dimaksudkan agar muzakki lebih percaya kepada LAZNAS sehingga 

meningkatkan potensi zakat. 

3. Harapan peneliti terhadap peneliti sselanjutnya aagar terus mengiikuti 

perkembangan ppenerapan PSAK 109 dalam pendayagunaan zakat 

produktif. Peneliti juga sangat berharap agar peneliti selanjutnya mampu 

memperoleh perbandingan potensi zakat antara organisasi pengelola zakat 

yang menerapkan PSAK 109 dengan yang tidak menerapkannya.
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MANUSKRIP 

(Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “Pengelolaan Zakat Produktif 

Berbasis PSAK 109 Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance (Studi Pada 

Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel) 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020 

Informan  : Jumhar 

Bagian  : Direktur Pendayagunaan Zakat LAZNAS IZI  

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan di 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan? 

Jawab: Bentuk pendayagunaan yang diberikan berupa modal usaha maupun 

sarana usaha seperti program menjahit, program lapak berkah, kelompok usaha 

mikro, dan budidaya ikan lele. 

2. Bagaimana proses penerimaan dan penyaluran dana zakat produktif di 

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan? 

Jawab: Proses penerimaan dana dilakukan secara tunai maupun transfer ke 

rekening LAZNAS atau pembayaran ZIS melalui aplikasi E-zakat, sedangkan 

untuk penyaluran zakat produktif dilakukan secara langsung tunai setelah 

melalukan survey lapangan. 

3. Sejak kapan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan mulai menerapkan 

pemberdayaan zakat produktif? 

Jawab: Pada tahun 2017, kami pertama kali menyalurkan zakat berupa modal 

usaha kepada 40 orang mustahik. Kemudian, program kelompok usaha mikro 
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(KUM) tahun 2018, program mitra budidaya ikan air tawar, dan program 

rumah jahit pada tahun 2019.  

4. Bagaimana sistem pendataan mustahik khususnya zakat produktif dan 

cara pengawasannya setelah dana disalurkan? 

Jawab: Sistem pendataannya yaitu biasanya kami memeriksa data-datanya dari 

Baznas atau kami menerima laporan dari masyarakat, setelah itu terjun 

langsung ke lapangan untuk melihat kondisi calon mustahik tersebut. Untuk 

pengawasannya dilakukan penyuluhan wirausaha setiap 3 bulan untuk melihat 

perkembangan usaha mustahik. 

5. Siapa sajakah yang berhak menerima dana zakat produktif oleh LAZNAS 

IZI Sul-Sel? 

Jawab: Kami menyalurkan berdasarkan 8 golongan ashnaf, yaitu fakir, miskin, 

riqob (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit hutang), muallaf, amil, 

fisabilillah, dan ibnu sabil (orang dalam perjalanan). Tentu saja dengan 

memperhatikan setiap individunya apakah memiliki niat untuk bekerja dan 

menjalankan usaha atau tidak. 

6. Apakah modal usaha ataupun sarana usaha yang diberikan oleh LAZNAS 

IZI boleh diwariskan atau dialihkan kepada keluarga/kerabat mustahik? 

Jawab: Berdasarkan prosedur LAZNAS IZI hal tersebut tidak boleh dilakukan 

sepihak, wajib untuk melaporkannya kepada pihak LAZNAS jika memang 

sudah tidak mampu menjalankan usaha tersebut sehingga bisa dialihkan ke 

mustahik lain yang lebih membutuhkan. 
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Nama: Nur Hidayah 

Jabatan: Bagian Keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

1. Bagaimana proses pencatatan akuntansi yang diterapkan di LAZNAS 

IZI Provinsi Sulawesi Selatan? 

Jawab: Dalam proses penghimpunan atau penerimaan dana zakat kami 

menerima berbagai bentuk metode pembayaran baik itu secara langsung, 

transfer ke rekening LAZNAS, ataupun melalui aplikasi E-zakat. Lalu 

semuanya dicatat dalam pencatatan harian yaitu Aplikasi DAF. 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan transparansi laporan 

keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah 

menggunakan PSAK 109? 

Jawab: Saat ini dalam proses pengungkapannya, kami masih menggunakan 

sistem laporan keuangan tunggal atau laporan RAB (Rencara Anggaran 

Belanja) dan laporan RA (Realisasi Anggaran).  Rencananya untuk laporan 

keuangan 2020 mendatang, akan digunakan PSAK 109. Adapun bentuk 

pertanggungjawaban dan transparansi, kami mengirimkan laporan 

keuangan tersebut kepada Baznas, kemenag, dan menyurati muzakki. 

3. Dari mana sajakah sumber dana yang diterima LAZNAS IZI Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

Jawab: Sumber penerimaan dana zakat ada 2 (dua), yaitu berasal dari 

muzakki dan kemenag berupa biaya operasional LAZ. 
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4. Apakah laporan keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan 

sudah pernah di audit oleh auditor independen? 

Jawab: Belum pernah, karena belum memenuhi kriteria laporan keuangan 

yang boleh diaudit oleh auditor seperti; laporan posisi keuangan, laporan 

perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

5. Apakah pedoman LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

menyusun laporan keuangan? 

Jawab: Pedoman yang digunakan saat ini adalah bentuk laporan keuangan 

yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag), berbeda dengan 

LAZNAS IZI Pusat yang sudah menggunakan PSAK 109. 
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