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ABSTRAK 

Nama  :    Hermithasari R 

Nim  :    90400116062 

Judul  :    Pengungkapan Pelaporan Keuangan Berbasis Konsep 

     Metafora Amanah dalam Mewujudkan Akuntabilitas (Studi 

    pada  Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak) 

 
  

Penelitian ini mengenai pengelolaan keuangan yang terdapat pada pondok 

pesantren dengan meninjau perilaku dalam menyajikan pelaporan keuangan 

khususnya dalam hal pengungkapan. Perkembangan zaman yang semakin pesat 

membuat permasalahan pondok pesantren semakin kompleks, pesantren 

seharusnya tidak lagi hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan saja, namun juga 

harus berfokus pada aspek pengelolaan keuangan yang baik, yakni sesuai dengan 

ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi untuk memahami makna konsep metafora amanah dalam 

mewujudkan akuntabilitas pesantren. Data diperoleh dari wawancara dan internet 

searching. 

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pondok pesantren Tahfihzul 

Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak adalah laporan penerimaan dan pengeluaran uang 

beserta saldonya baik itu defisit atau surplus. Metode pencatatan akuntansi 

menggunakan cash basis  dimana transaksi diakui dan dicatat saat kas diterima 

atau dibayarkan. Sebagai dampak atas penggunaan metode tersebut penyajian 

laporan keuangan sesuai ISAK 35 belum tersusun di pesantren ini. Secara teknis 

pengungkapan belum dilakukan oleh pondok pesantren karena belum dibuat 

catatan atas laporan keuangan, namun pengungkapan secara arti luas yakni 

penyampaian informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan 

(Stakeholder) melalui laporan keuangan telah dilakukan. Melalui laporan 

keuangan yang dibuat, pesantren berupaya mengungkapkan informasi sumber 

pemasukan dan pengeluaran untuk pihak yang terkait dengan pesantren, 

pengungkapan mengenai kinerja keuangan selama satu periode, dan 

pengungkapan pertanggungjawaban dalam mengelola pesantren. Pengungkapan 

yang berlandaskan dengan konsep metafora amanah akan mewujudkan 

pertanggungjawaban dengan otoritas yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban 

“diri” kepada Allah Subhanahu wata’ala. 

  

Kata Kunci: ISAK 35, Metafora Amanah, Akuntabilitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pondok pesantren adalah salah satu tempat menimbah ilmu terkhususkan 

nilai-nilai keagamaan yang nantinya akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-

hari. Pesantren memiliki peran penting dalam perkembangan keberagamaan di 

Indonesia dan dari pesantren banyak terlahir para pejuang, ilmuan, dan pemimpin 

yang memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia (Sulistiani, 2019). Seiring 

berjalannya waktu, zaman yang semakin berkembang membuat pesantren 

mengalami kemajuan teknologi, tidak lagi hanya mengajarkan wawasan seputar 

agama saja. Ilmu-ilmu umum dan teknologi mulai dilirik untuk diajarkan dan 

digunakan di banyak pondok pesantren (Suherman, 2019). 

Pesantren yang turut berkembang menjadikan pihak internal memiliki 

banyak aspek yang perlu diperhatikan, salah satunya dari segi aspek keuangan. 

Kebutuhan selalu meningkat disetiap tahun membuat pengelola pesantren harus 

lebih ekstra dalam mengelola asetnya, seperti aset likuid berupa uang atau dana. 

Oleh karena itu, pengimplementasian akuntansi sangat perlu menjadi perhatian. 

Wahyuningsih (2018) selama ini organisasi nonlaba masih cenderung 

menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan 

pentingnya pengelolaan keuangan. Padahal masalah keuangan dapat menjadi 

kendala dalam melakukan aktivitas. Pengelolaan keuangan yang buruk 

menjadikan tidak sedikit pondok pesantren mengalami proses pendidikan yang 

berjalan lambat dan sumber daya manusia dan alamnya tidak tertata dengan rapi. 
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Pengelolaan keuangan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan cara 

memperoleh, menggunakan, hingga mengelola keuangan untuk mencapai tujuan 

suatu organisasi. Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari akuntansi yang 

dipahami sebagai alat kendali atas aktivitas keuangan setiap unit usaha yang 

nantinya dapat menjadi alat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang 

dimaksud dalam hal ini tidak hanya atas sumber daya yang digunakan secara 

financial, akan tetapi mencakup pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti masyarakat, pemilik, dan lingkungan alam serta ditujukan 

pula kepada Allah sang pencipta dan sang pemberi amanah. Oleh karena itu, 

diperlukan praktik akuntansi yang ideal dan sesuai dengan hukum-hukum syariah, 

yakni akuntansi dengan nilai-nilai islam yang berlandaskan pada tanggungjawab, 

keadilan, dan kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis (Susilowati, 

2017). 

Akuntansi dapat diartikan sebagai kegiatan mencatat, menggolongkan, 

memeriksa, dan menyajikan sebuah laporan keuangan dari hasil transaksi-

transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan 

cara tertentu yang sudah diatur. Akuntansi dikenal juga dengan bahasa bisnis, 

yang berarti tidak ada bisnis yang tidak memerlukan akuntansi. Baik organisasi 

yang berorientasi laba maupun nonlaba selama aktifitas organisasi tersebut 

berurusan dengan keuangan maka akuntansi menjadi hal yang penting untuk 

diperhatikan. Pesantren yang meskipun keuntungan bukanlah tujuan utama, 

namun demikian not-for-profit juga harus diartikan sebagai not-for-loss. Dana 

yang terdapat dalam pesantren harus jelas arus masuk dan keluarnya serta 
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penggunaannya, sehingga harus dicatat dan diatur sedemikian rupa agar tidak 

mengalami defisit, dan jika memperoleh surplus maka dana tersebut dapat 

dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik. Sumber daya 

organisasi nonlaba sebagian besar diproleh dari sumbangan para anggota dan 

donatur lainnya yang meskipun tidak mengharapkan adanya pengembalian dana 

yang didonasikan, namun donatur selaku bagian dari pesantren tentu 

menginginkan adanya pelaporan serta pertanggungjawaban yang transparan atas 

dana yang mereka berikan baik mereka mensyaratkan ataupun tidak. Oleh karena 

itu, sebuah pesantren perlu menyusun laporan keuangan. Saputra dkk., (2017) 

dengan laporan keuangan kondisi keuangan suatu perusahaan akan tergambarkan 

dan dengan begitu akan mudah untuk menilai kelayakan suatu usaha . 

Kurniasari (2011) laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang 

paling penting dalam suatu entitas karena begitu besar dampaknya terhadap 

keberlangsungan suatu usaha. Laporan keuangan akan mencerminkan kondisi 

keuangan, kenaikan atau penurunan hasil usaha, serta kinerja suatu perusahaan. 

Sehingga dengan begitu laporan keuangan dapat menjadi informasi akuntansi 

yang nantinya dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan financial 

berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, seperti manajer, pemilik, 

pemegang saham maupun kreditur (Selamat dkk., 2014). Rahmayuni (2017) 

dalam jurnalnya menyatakan bahwa informasi manajemen sangat dipengaruhi 

oleh laporan keuangan, salah satunya untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan pendapatan maupun pengeluaran perusahaan. Begitupula dengan 

pesantren, laporan keuangan akan menjadi landasan pengambilan keputusan 
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ekonomi dan sebagai pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan 

yang dimana hal ini akan meminimalkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap 

organisasi dan meningkatkan kredibilitas suatu organisasi. Akuntansi juga akan 

membuat suatu pesantren lebih tertata dan tertib dalam mengelola dan 

mengalokasikan setiap dana yang dimiliki (Norsain dan Faisol, 2019). Atufa dkk., 

(2018) kegiatan organisasi dalam satu periode, penyaluran dana, dan kegiatan 

sosial lainnya pun dapat diketahui dengan mudah.  

Pesantren atau organisasi nonlaba lainnya yang menganggap praktik 

akuntansi masih tidak lazim seharusnya bisa melihat lebih jauh, manfaat dan 

dampak yang akan terjadi, seperti informasi mengenai keuangan tidak bisa 

didapatkan secara akurat jika laporan dibuat dengan ala kadarnya saja yang 

kemudian  juga akan meningkatkan risiko penyelewengan catatan keuangan oleh 

pihak yang tak bertanggngjawab, tidak mengetahui aset yang dimiliki, serta 

pengambilan keputusan untuk periode berikutnya akan sulit. Tanpa berpedoman 

pada kaidah akuntansi, tiap-tiap pesantren akan memiliki bentuk kerangka yang 

berbeda-beda meskipun memiliki tujuan yang sama. Hal ini menyebabkan laporan 

keuangan pesantren tidak memiliki nilai banding sehingga pengguna laporan tidak 

bisa membandingkan kinerja pesantren satu dengan yang lainnya, tanpa kaidah 

akuntansi pula pengguna akan kebingungan dalam membaca laporan keuangan 

(Suherman, 2019). Hal ini seharusnya bisa mengacu para pengelola pesantren 

untuk lebih perhatian terhadap pengelolaan keuangannya, terlebih karena telah 

menjadi perintah untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi 
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yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Qur’an surah Al-Baqarah ayat 

282:   

يُّهَا
َ
ذِيْنَ  يٰٓا

َّ
مَنُوْْٓا ال

ٰ
ٰٓى بِدَيْن   تَدَايَنْتُمْ  اِذَا ا جَل   اِل

َ
سَ  ا ىمُّ تُ  مًّ

ْ
تُبْ وَ  بُوْهُ  فَاك

ْ
يَك

ْ
مْ بَّيْنَ  ل

ُ
اتِب    ك

َ
 ك

عَدْلِ  
ْ
ا بِال

َ
بَ  وَل

ْ
اتِب   يَأ

َ
نْ  ك

َ
تُبَ  ا

ْ
مَا يَّك

َ
مَهُ  ك

َّ
تُ  الٰلُّ  عَل

ْ
يَك

ْ
يُمْ  بْ  فَل

ْ
  لِلِ وَل

َّ
يْهِ  ذِيْ ال

َ
حَ  عَل

ْ
 قُّ ال

يَتَّقِ 
ْ
ا رَبَّه   الٰلَّ  وَل

َ
ا   مِنْهُ  يَبْخَسْ  وَل ٔـً انَ  فَاِنْ  شَيْ

َ
ذِيْ  ك

َّ
يْهِ عَ  ال

َ
حَ  ل

ْ
وْ  هًاسَفِيْ  قُّ ال

َ
وْ  اضَعِيْفً  ا

َ
ا ا

َ
 ل

نْ  يَسْتَطِيْعُ 
َ
  ا

َّ
مِل   هُوَ  يُّ

ْ
يُمْلِل

ْ
ه   فَل عَدْلِ   وَلِيُّ

ْ
مْ   مِنْ  يْنِ شَهِيْدَ  وْاوَاسْتَشْهِدُ  بِال

ُ
جَالِك ِ

مْ  نْ فَاِ  ر 
َّ
 ل

وْنَا
ُ
يْنِ  يَك

َ
  رَجُل

 
تٰنِ  فَرَجُل

َ
امْرَا نْ  وَّ اءِ  مِنَ  تَرْضَوْنَ  مَِِّ هَدَۤ نْ  الشُّ

َ
  ا

َّ
رَ  هُمَااِحْدٰى تَضِل ِ

 
 فَتُذَك

خْرٰى   اِحْدٰىهُمَا
ُ
ا
ْ
ا ال

َ
بَ  وَل

ْ
اءُ  يَأ هَدَۤ ا   دُعُوْا مَا اِذَا الشُّ

َ
مُوْْٓتَسْ  وَل نْ  أـَ

َ
تُبُ  ا

ْ
  صَغِيْرًا وْهُ تَك

َ
 وْ ا

بِيْرًا
َ
ٰٓى ك جَلِه    اِل

َ
مْ  ا

ُ
قْسَطُ  ذٰلِك

َ
قْوَمُ  الٰلِّ  عِنْدَ  ا

َ
هَادَ  وَا دْنىْٰٓ  ةِ لِلشَّ

َ
ا وَا

َّ
ل
َ
  رْتَابُوْْٓاتَ  ا

َّ
نْ  آْ اِل

َ
وْنَ  ا

ُ
 تَك

ارَةً  مْ  تُدِيْرُوْنَهَا حَاضِرَةً  تِجَ
ُ
يْسَ  بَيْنَك

َ
مْ  فَل

ُ
يْك

َ
ا جُنَاح   عَل

َّ
ل
َ
تُبُوْهَ تَ  ا

ْ
شْ  ا  ك

َ
اوَا  اِذَا هِدُوْْٓ

ا   تبََايَعْتُمْ 
َ
اتِب   يُضَاۤرَّ  وَل

َ
ا ك

َ
ل وْا وَاِنْ  ە   شَهِيْد   وَّ

ُ
مْ  فُسُوْق   نَّه  فَاِ  تَفْعَل

ُ
    الٰلَّ  وَاتَّقُوا   بِك

مُ 
ُ
مُك ِ

 
ِ  وَالٰلُّ    الٰلُّ  وَيُعَل

 
 عَلِيْم   شَيْء   بِكُل

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya 

dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 

menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang  itu mendiktekan, dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

mengurangi sedikitpun daripadanya.” 

 

Sejak 1 Januari 2020, ISAK No. 35 mengenai penyajian laporan keuangan 

entitas berorientasi nonlaba berlaku efektif dan menggantikan PSAK No. 45 yang 

sebelumnya menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan organisasi 

nonlaba. ISAK No. 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan 

Keuangan Paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi 
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nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan 

untk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi 

yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Adapun laporan keuangan 

menurut ISAK No. 35 mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan 

komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. ISAK No. 35 selaku pedoman diharapkan dapat menjadi 

penuntun jalan yang lurus bagi pengelola keuangan pesantren untuk 

mempraktekkan akuntansi sesuai dengan yang diamanahkan oleh Allah untuk 

mewujudkan akuntabilitas.  

Berdasarkan hal tersebut, tentunya perlu disandingkan dengan nilai-nilai 

islam didalamnya agar laporan keuangan tidak hanya sekedar angka-angka namun 

juga terkandung nilai kebenaran. Kecurangan masih sangat mungkin terjadi jika 

tidak adanya ilmu agama yang menjadi tameng pada diri seseorang karena 

eksistensi nilai-nilai islam yang tertanam dalam diri seseorang akan sangat 

menunjang dan akan membawa konsepsi diri untuk mewujudkan nilai amanah 

dalam bertindak. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Zulkifli (1998) 

bahwa kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat akan 

tercipta jika akuntansi dibangun dengan nilai-nilai islam.  

Konsep amanah dirasa mampu untuk menjadi standar perilaku dalam 

pengelolaan harta yang dapat meminimalisir tindakan-tindakan tidak sesuai norma 

dan tata aturan yang maslahat (Husain, 2015). Konsep amanah atau metafora 

amanah adalah metafora yang memiliki nuansa humanis dan transedental 

(Triyuwono ,1997). Amanah adalah sesuatu hal yang dipercayakan oleh pemberi 
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amanah kepada penerima amanah untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Amanah akan mendorong seseorang untuk menunaikan hak-hak Allah dan 

manusia serta akan melindungi semua amal perbuatan dari penyakit ifrath 

(berlebihan) dan tafrith (pengabaian). 

Pemahaman seseorang terhadap konsep amanah akan membentuk 

akuntabilitas yang tidak hanya secara horizontal atau kepada manusia saja yang 

berguna dalam alokasi sumber daya yang efisien dengan memberikan informasi 

guna pengambilan keputusan,  namun juga secara vertikal yakni 

pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Sebagai seorang muslim 

pertanggungjawaban terhadap Allah adalah pertanggungjawaban yang paling 

penting. Mempertanggungjawabkan  segala yang telah diberikan karena semua 

memang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Sebagaimana yang tercantum 

dalam QS. Al-Muddatsir: 38 mengenai akuntabilitas,  

 
ُّ
ل
ُ
سَبَتْ  بِمَا نَفْس   ك

َ
 رَهِيْنَة    ك

“ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat ” 

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang 

telah diperbuatnya maksudnya adalah dia tergaidaikan, yaitu diazab di dalam 

neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri. Ahyar (2020) Semakin baik 

akuntabilitas dan transparansi sebuah pesantren maka akan semakin besar pula 

kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana mereka untuk dikelola maupun 

anak-anak mereka untuk di didik. 

Penyajian pelaporan keuangan pada sebuah pondok pesantren merupakan 

manifestasi dari akuntanbilitas pengelola pesantren kepada pemilik (yayasan) 
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serta kepada umat islam (Zuhirsyan, 2018). Penerapan ISAK No. 35 serta 

metafora amanah didalam sebuah proses pelaporan keuangan akan meminimalisir 

kelalaian dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya 

pertanggungjawaban kepada umat islam dapat terlaksana bersamaan dengan 

pertanggungjawaban kepada Allah sang pemberi amanah (Ahyar, 2020). 

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

ingin mengetahui penerapan ISAK No. 35 dalam penyajian laporan keuangan 

pesantren dengan mempautkan metafora amanah sebagai patokan yang diyakini 

dapat mengarahkan pengelola keuangan pesantren untuk melakukannya dengan 

amanah untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Pengungkapan ISAK 35 Berbasis 

Konsep Metafora Amanah dalam Mewujudkan Akuntabilitas (Studi pada 

Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak)” 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan  keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di 

lembaga pendidikan. Hal ini karena seluruh komponen pendidikan erat kaitannya 

dengan komponen keuangan, terlebih zaman yang semakin berkembang membuat 

kebutuhan pun semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga pihak pengelola 

pesantren harus lebih ekstra dalam mengelola asetnya terutama aset liquid berupa 

uang atau dananya. Selama ini organisasi nonlaba masih cenderung menekankan 

pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya 

pengelolaan keuangannya. Hal ini karena masih banyaknya organisasi nonlaba 

atau pesantren yang menganggap praktik akuntansi masih tidak lazim, padahal 
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dengan akuntansi, pesantren akan lebih tertata dan tertib dalam mengelola dan 

mengalokasikan setiap dana yang dimiliki, serta akan meminimalisir risiko 

penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penerapan ISAK No. 35 

masih sangat minim diterapkan dalam penyajian pelaporan keuangan pesantren, 

selama ini hanya berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, konsep metafora 

amanah dianggap mampu membawa pribadi kearah yang dapat dipercaya dan 

dapat memberikan pertanggungjawaban. 

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah yang ingin ditemukan 

jawabannya adalah: 

1. Bagaimana bentuk pengungkapan laporan keuangan pada Pesantren 

Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak? 

2. Bagaimana pengungkapan laporan keuangan pesantren berdasarkan 

konsep metafora amanah? 

3. Bagaimana pengungkapan laporan keuangan pesantren berdasarkan 

konsep metafora amanah dalam mewujudkan akuntabilitas? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah penerapan ISAK 35 atas pengungkapan 

laporan keuangan pesantren dan konsep amanah dalam mengungkapkan laporan 

keuangan tersebut. Dalam pelaporan tentu yang paling utama adalah ada 

tanggungjawab atas laporan keuangan tersebut, data yang diberikan tidak hanya 

berisikan angka-angka semata, namun perlu ada nilai kebenaran didalamnya. Oleh 

karena itu, metafora amanah dianggap dapat menjadi cikal bakal untuk 

menyadarkan pengelola keuangan tentang pertanggungjawbaban. Amanah berarti 
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jujur, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan mampu melaksanakan tugas 

(Hakim, 2020). Adapun fokus penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah 

pertama yakni fokus pada bentuk pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan 

pada pesantren, yang kedua pengungkapan yang berdasarkan metafora amanah 

dan  yang ketiga bagaimana pengungkapan laporan keuangan yang berbasis 

metafora amanah dalam mewujudkan akuntabilitas. 

 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian 

Pengungkapan laporan keuangan 

Pesantren Berdasarkan ISAK 35 

Adapun yang akan dibahas pada fokus 

ini yaitu: 

- Catatan atas laporan keuangan 

Konsep Metafora Amanah Adapun yang akan dibahas pada fokus 

ini yaitu: 

- Amanah kepada Allah 

- Amanah kepada manusia 

- Amanah kepada diri sendiri 

Akuntabilitas Adapun yang akan dibahas pada fokus 

ini yaitu: 

- Akuntabilitas vertikal 

- Akuntabilitas horizontal 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan acuan berupa temuan-temuan melalui 

hasil dari penelitian sebelumnya yang merupakan hal sangat penting sebagai dasar 

pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Penelitian terdahulu bermanfaat 

sebagai penguat penelitian, menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian lain yang telah ada sebelumnya, dan dari 

penelitian terdahulu dapat diketahui bangunan keilmuan terkait permasalahan 
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yang diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

(Tahun) 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Sutarti dan 

Deni 

Prayitno 

(2007) 

Analisis PSAK No. 

45 dalam Penyyajian 

Laporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba 

Studi Kasus pada 

Rumah Sakit “X” 

Studi 

Deskriptif 

Peneliti memaparkan 

bahwa rumah sakit 

“x” telah menyajikan 

laporan keuangan 

sesuai dengan PSAK 

45, dimana 

kommponen laporan 

keuangan terdiri dari 

laporan posisi 

keuangan, laporan 

aktivitas, laporan arus 

kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

2.  Intan Devi 

Atufah, 

Norita Citra 

Yuliarti dan 

Dania 

Puspitasari 

(2018) 

Penerapan PSAK 

No.45 Tentang 

Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba 

Yayasan Pendidikan 

Pondok Pesantren 

Al-Khairiyah 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

laporan keuangan 

yang ada di Yayasan 

Pendidikan Pondok 

Pesantren Al-

Khairiyah belum 

sesuai dengan PSAK 

45, hanya berupa 

laporan arus kas 

mengenai 

pengeluaran dan 

pemasukan menurut 

pemahaman mereka. 

3. Lukas 

Pamungkas 

Suherman 

(2019) 

Analisis Pentingnya 

Akuntansi Pesantren: 

Studi pada Pondok 

Pesantren Al-Matuq 

Sukabumi 

Kualitatif Hasil dari analisis ini 

menunjukkan bahwa 

Pedoman Akuntansi 

Pesantren belum 

diterapkan dalam 

pencatatan dan 

pelaporan keuangan 

pondok pesantren Al-

Matuq, meskipun 

sudah dibantu oleh 
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sistem aplikasi 

akuntansi Zahir 

Accounting dan 

Asistan. 

4. Rusdiyanto 

(2016) 

Penerapan PSAK 

NO. 45 pada 

Laporan Keuangan 

Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Huda 

Sendang Pragaan 

Sumenep Madura 

untuk Mewujudkan 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

bahwa yayasan 

pondok pesantren Al- 

Huda belum 

menerapkan laporan 

keuangan sesuai 

dengan PSAK No. 45 

sehingga akuntabilitas 

keuangan belum bisa 

menjadi lebih baik 

dan dapat belum 

dipercaya oleh para 

donatur. 

5. Nofi Lastifa 

dan 

Muslimin 

(2020) 

Penerapan ISAK 

NO. 35 pada 

Organisasi 

Keagamaan Masjid 

Al-Mabrur Mosque 

Sukolilo Surabaya 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

masjid Al-Mabrur 

Surabaya masih 

belum menerapkan 

laporan keuangan 

yang sesuai dengan 

ISAK No. 35. Karena 

dalam menyusun 

laporan keuangan 

masjid, masih 

mengacu pada laporan 

keuangan masjid pada 

umumnya, hanya 

mencatat kas masuk 

dan kas keluar 

(dicatat secara 

manual). 

6. Dwi 

Sulistiani 

(2020) 

Akuntansi Pesantren 

Sesuai SAK ETAP 

dan PSAK 45 dalam 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Pesantren 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pesantren belum 

menyusun laporan 

keuangannya sesuai 

dengan SAK ETAP 

dalam hal pengakuan, 

pengukuran, 

pencatatan, dan 

pengungkapan. 

Pesantren ini 
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menggunakan sistem 

single entry dalam 

menyusun laporan 

keuangannya dan 

tidak menyajikan 

laporan keuangan 

sesuai dengan PSAK 

45. 

E. Kebaruan (Novelty) Penelitian 

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak dilakukan pada akuntansi 

pondok pesantren. Namun, kebanyakan hanya menonjolkan aspek fisik, yakni 

kesesuaiannya dengan PSAK 45 atau ISAK 35 sehingga memberikan peluang 

bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian-penelitian tersebut yakni dari segi 

aspek spritualnya. Penelitian ini menawarkan konsep metafora amanah, yaitu 

salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mendesain dan mengoprasikan 

organisasi. Metafora ini memiliki nuansa yang humanis dan transedental. 

Humanis berarti mengedepankan nilai dan kedudukan manusia atau 

memanusiakan manusia dan transedental berarti selalu menggunakan atau tunduk 

dan pasrah terhadap kehendak Tuhan dalam melakukan praktik akuntansi dan 

bisnis. Penelitian ini mencoba mengimplementasikan metafora amanah dalam 

pengungkapan laporan keuangan pesantren dalam upaya untuk 

pertanggungjawaban. 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk pengungkapan laporan keuangan pada Pondok 

Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak. 
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b. Untuk mengetahui pengungkapan laporan keuangan berbasis konsep 

metafora amanah. 

c. Untuk mengetahui pengungkapan laporan keuangan berbasis konsep 

metafora amanah dalam mewujudkan akuntabilitas. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih penguatan terhadap keberadaan Syariah Enterprise Theory oleh 

Triyuwono. Teori yang memiliki karakter keseimbangan yang tidak hanya 

peduli pada kepentingan individu (pemegang saham), tetapi juga pihak 

lainnya. Hal ini mengartikan bahwa Syariah Enterprise Theory adalah teori 

yang memiliki kepedulian besar pada stakeholder  yang cakupannya luas, 

meliputi Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, manusia dan alam. 

Konsekuensi dari penempatan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah 

menjadikan sunnatullah sebagai basis bagi setiap tindakan, baik kelompok  

manusia yang memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak 

memberikan kontribusi sama sekali secara syariah akan menganggap 

mereka tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari entitas. 

Serta tidak melupakan alam dengan senantiasa melestarikan dan tidak 

melakukan pencemaran. Pertanggungjawaban yang melibatkan Tuhan tentu 

akan membuat pertanggungjawaban yang diberikan akan berbeda. 
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Penanggungjawab akan memiliki tingkat kesadaran kejujuran yang lebih 

besar karena adanya rasa takut dalam diri untuk berbuat dosa. Syarih 

Enterprise Theory dalam penelitian ini akan direfleksikan oleh konsep 

metafora amanah yang dapat diartikan sebagai jujur, bertanggungjawab, dan 

dapat dipercaya. 

 

 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pemahaman 

kepada diri peneliti mengenai penyajian pelaporan keuangan menggunakan 

pendekatan metafora amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban baik 

kepada manusia maupun kepada tuhan sang pencipta, bagi lembaga 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Pesantren 

Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak dalam meningkatkan akuntabilitasnya dalam 

mengelola dana pesantren berbasis konsep metafora amanah, dan menjadi 

acuan dalam melaksanakan tugas mulia yang di emban sebagai 

perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wata’ala kepada hambaNya. 

Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Syariah Enterprise Theory 

Teori ini adalah Enterprise Theory yang telah diinternalisasi dengan 

nilai-nilai islam guna menghasilkan teori yang transedental dan lebih humanis. 

Surepno (2017) mengutip buku Triyuwono (2006) Enterprise theory dianggap 

paling pas untuk akuntansi syariah karena didalamnya mengandung nilai 

kebenaran, keadalian, kejujuran, amanah, dan bertanggungjawab sehingga dapat 

menjadi dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang 

menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh 

stokeholder. Namun, Enterprise theory dianggap masih bersifat “duniawi” dan 

tidak memiliki konsep tauhid, yang dimana agar konsep teoritis ini benar-benar 

sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid.  

Syariah Enterprise Theory kemudian muncul sebagai teori yang 

dikembangkankan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki 

karakter keseimbangan. Keseimbangan berarti tidak hanya peduli pada 

kepentingan individu semata tetapi juga pihak-pihak lain. Seperti selain manusia, 

Tuhan dan alam juga menjadi prioritas dalam teori ini. Namun yang paling utama 

adalah Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu yang artinya dalam setiap hal 

harus meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta dan pemilik tunggal dari 

seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, maka Allah adalah sang pemberi 

amanah utama, dan sumber daya yang dimiliki para stakeholder pada dasarnya 
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adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk 

menggunakan dengan cara dan tujuan yang dikehendaki sang pemberi amanah. 

B. Stewardship Theory 

Stewardship theory merupakan teori yang dibangun di atas asumsi 

filosofi mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat 

dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas 

dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fudusia 

(hubungan atas dasar kepercayaan) yang dikehendaki para stakeholder. Dengan 

kata lain, dalam teori ini manajer dipandang sebagai seorang yang dapat dipercaya 

untuk melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun 

stakeholder (Kaihatun, 2006). Kholidah dan Titik (2017) Stewardship theory 

menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-

tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi. 

Teori ini dapat diterapkan pada penelitian akuntansi ruang lingkup 

organisasi sektor publik seperti halnya organisasi yang berada di pemerintahan 

dan organisasi nonlaba lainnya (Zoelisty dan Adityawarman, 2014). Sejak awal, 

akuntansi pada organisasi sektor publik disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi antara pengelola (stewards) dan pemilik (principals) yang mana 

hubungan antara kedua hal tersebut berlandaskan kepercayaan (Nurillah 

dkk.,2020). Jefri (2018) teori stewardship juga mengakui berbagai hal non 

keuangan seperti kebutuhan dan pengakuan akan prestasi, penghormatan terhadap 

otoritas, kepuasan atas kinerja yang dilaksanakan, serta etika kerja.  



18 
 

 
 

Stewarship theory memiliki implikasi dalam penelitian ini bahwa 

pengelola (stewards) akan selalu bertindak sebaik-baiknya untuk memaksimalkan 

kepentingan pemilik sumber daya (principals) yang sejalan dengan kepentingan 

organisasi dengan landasan kepercayaan guna tercapainya tujuan organisasi.  

C. Konsep Metafora Amanah 

Triyuwono (1997) menyatakan bahwa salah satu metafora yang dapat 

digunakan untuk mendesain dan mengoprasikan organisasi adalah metafora 

amanah, karena metafora ini memiliki nuansa humanis dan transedental. Morgan 

(1986) dalam Triyuwono (2000:10) metafora adalah suatu cara berpikir dan 

melihat yang mempengaruhi cara seseorang melakukan pemberian pendapat atau 

pandangan dan memahami realitas sosialnya. Sedangkan amanah adalah 

mempercayakan sesuatu hal kepada seseorang, dimana orang yang menerima 

amanah tersebut harus memanfaatkan sesuai kehendak sang pemberi amanah, 

yang berarti bahwa penerima amanah tidak memiliki hak secara mutlak atas apa 

yang diberikan oleh sang pemberi amanah sehingga wajib untuk melaksanakan 

dan menjaganya. Ibn Mandzur dalam jurnal Hakim (2020) amanah dapat 

dimaknai sebagai niat yang menjadi keyakinan seseorang, direfleksikan dengan 

lisan dan melaksanakan apa yang diwajibkan secara kongkrit dengan demikian 

Allah akan memberikan kedamaian kepada seseorang yang menjalankannya. 

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menyatakan bahwa amanah meliputi tiga 

dimensi, yakni amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan amanah 

kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah berarti memelihara semua 

ketentuanNya, berupa melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua 
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laranganNya. Amanah kepada manusia dilihat sebagai karakter terpuji seseorang 

dan tugas yang harus dilaksanakan. Amanah kepada diri sendiri dilihat sebagai 

sesuatu yang harus dikerjakan untuk kebaikan dirinya, seperti memelihara seluruh 

anggota tubuh baik secara fisik dan psikis. Ketiga dimensi ini saling terkait satu 

sama lain yang berarti ketika hanya satu dimensi yang dijalankan, maka 

amanahnya belum sempurna (Agung dan Husni, 2016).  

Amanah adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama islam, begitu 

pentingnya hingga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda bahwa,  

“Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah.” 

( HR. Ahmad) 

Hadis diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan iman maka 

manusia harus menjaga amanah, serta jujur dalam muamalah, dan menahan diri 

dari berbuat dholim terhadap manusia dalam perkara darah dan harta, hal ini 

karena termasuk ke dalam hak-hak iman yang paling penting. Begitu berat 

konsekuensi jika amanah tidak ditunaikan, namun jika dapat dilaksanakan dengan 

baik maka amanah akan menjadi salah satu sumber kebaikan, sebagaimana sabda 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam, 

“Ada empat hal yang apabila terdapat pada dirimu maka tidak akan luput 

darimu dunia ini, yaitu menjaga amanah, jujur dalam berbicara dan 

akhlak yang baik serta iffah (menjaga kehormatan diri) ketika makan 

(menjaga dari hal-hal yang haram dalam makanan).” (HR. Ahmad)  

 

Dawam Raharjo (1996) dalam jurnal Abhas (2015) amanah merupakan 

nilai dasar yang bermakna luas, tidak hanya terkait dengan sebuah kekuasaan dan 

materi, namun mencakup semua hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan 

tanggungjawab atau hak dan kewajiban maka dapat dirujukkan pada prinsip 
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amanah sebagai nilai dasarnya. Menurut Abhas (2015) pula bahwa dalam amanah 

terdapat beberapa elemen penting, yakni menjaga hak Allah Subhanahu wata’ala, 

hak sesama manusia, serta menjauhkan diri dari sifat berlebihan dan abai. Ini 

berarti bahwa penyajian pelaporan keuangan yang berlandaskan nilai amanah 

akan membawa pada pertanggungjawaban yang apa adanya, tidak ditambah-

tambahkan dan juga tidak dikurangi. Sikap amanah yang syarat akan nilai 

kejujuran, kesabaran dan keberanian akan meminimalisir kecurangan dan 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan pesantren.   

Amanah harus mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam 

berkehidupan sosial maupun keagamaan. Booth (1993) pemisahan kehidupan 

duniawi dan spritual hanya akan menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang 

didasari oleh pemahaman skuler, menyebabkan intitusi keagamaan hanya 

mentolerir peran akuntansi pada batas pendukung kegiatan spritual saja, tidak 

terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Metafora amanah 

menganggap manusia sebagai Khalifatullah fil ardh yang berarti wakil Allah di 

bumi, oleh karena itu apapun yang dilakukan haruslah sesuai dengan kehendak 

dan tuntunan Allah Subhanahu wata’ala. Nilai-nilai spritual mengenai larangan 

dan perintah harus menjadi perspektif hidup. Hal ini menjadikan dalam setiap 

bertindak tidak terlepas dari menjalankan dan menjaga amanah baik secara 

individu maupun berkelompok untuk mewujudkan rahmatan lil alamin yakni 

kesejahteraaan bagi seluruh alam. 
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D. Organisasi Nonlaba 

Tinungki (2014) nirlaba adalah istilah yang digunakan sebagai sesuatu 

yang bertujuan sosial, kemasyarakatan yang tidak semata-mata untuk mencari 

keuntungan materi. Definisi oraganisasi nirlaba itu sendiri adalah suatu organisasi 

yang sasaran pokoknya untuk mendukung suatu perihal didalam menarik 

perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial atau tanpa ada perhatian 

terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Julianto dkk., (2017) organisasi 

nirlaba merupakan organisasi yang tujuan kegiatannya tidak mencakup penciptaan 

laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya, walaupun sering kali mengusahakan 

pencapaian keuntungan finansial, namun keuntungan-keuntungan tersebut 

dipergunakan untuk mencapai tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi bukan 

kepentingan pribadi. Organisasi nirlaba dapat berupa pesantren, masjid, sekolah 

negeri, dan lain sebagaianya. 

Janis (2017) karakteristik dari organisasi nirlaba menurut IAI adalah 

sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya (donatur) yang 

tidak mengharapkan pembayaran kembali, menghasilakan barang dan atau jasa 

tidak bertujuan untuk menumpuk laba, dan tidak ada kepemilikan seperti 

umumnya entitas bisnis, yang berarti entitas nirlaba tidak dapat dijual atau 

dialihkan. 

Seiring perubahan PSAK 45 menjadi ISAK 35, kata “Nirlaba” kini 

menjadi Nonlaba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak 

berorientasi mencari laba namun bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba). 
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E. Pesantren 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang merupakan 

salah satu organisasi nonlaba. Pondok pesantren adalah lembaga pembentuk 

watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wata’ala. 

Secara khusus, pondok pesantren bertujuan mempersiapkan para santri untuk 

menjadi orang ‘alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai atau ustadz dan 

mengamalkannya dalam masyarakat. Sedangkan secara umum, pondok pesantren 

bertujuan untuk membimbing santri menjadi manusia berkepribadian Islam yang 

dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi muballigh Islam dalam masyarakat 

sekitar melalui ilmu dan amalnya (Saifuddin, 2015).  

Pesantren memiliki sistem pendidikan dimana masjid menjadi pusat 

kegiatannya, tinggal di asrama atau pondok, dan kyai sebagai figur sentralnya. 

Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 dalam jurnal Hartono 

(2014) pondok pesantren diklarifikasikan menjadi beberapa tipe, yakni: 

a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dimana para santri 

belajar dan bertempat tinggal bersama dengan guru (kyai), 

kurikulumnya terserah pada kyainya, cara memberi pelajaran 

individual dan tidak menyelenggarakan madrasah untuk belajar. 

b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang mempunyai 

kurikulum, pengajaran dari kyai dilakukan dengan stadium general, 

pengajaran pokok terletak pada madrasah yang diselenggarakannya, 

kyai memberikan pelajaran secara umum kepada para santri pada 
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waktu yang telah ditentukan, dan para santri tinggal di lingkungan 

tersebut untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dari kyai di samping 

mendapat ilmu pengetahuan umum di madrasah. 

c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren yang fungsi 

utamanya hanya sebagai tempat tinggal atau asrama, santri-santrinya 

belajar di madrasah dan sekolah-sekolah umum, fungsi kyai disini 

sebagai pengawas, pembina mental dan pengajar agama. 

d. Pondok Pesantren Tipe D, yakni pondok pesantren yang 

menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem 

sekolah atau madrasah. 

F. Laporan Keuangan Pondok Pesantren 

Setiap organisasi atau lembaga membutuhkan pengelolaan keuangan 

untuk memastikan tercapainya kegiatan operasional. Yanuarisa (2020) Tujuan 

pembuatan laporan keuangan sebuah organisasi adalah untuk mendukung prinsip 

akuntabilitas dan transparansi publik. Organisasi perlu melaporkan perkembangan 

pendanaan organisasi kepada stakeholder sehingga pengawasan dapat dilakukan 

secara terbuka. Selain itu, tujuan dibuatnya laporan keuangan pada organisasi agar 

tercipta laporan keuangan yang mudah dipahami, memiliki relevansi, dan 

memiliki daya banding yang tinggi, dan akan menghasilkan pertanggungjawaban.  

Pesantren yang meskipun tidak berorientasi kepada keuntungan, namun 

keuangan cukup memiliki peran penting didalamnya. Pihak pesantren tetap harus 

mengupayakan agar tidak terjadi kerugian, semua kebutuhan terpenuhi dan 

kegiatan tetap berjalan. Oleh karena itu, dana yang dimiliki pesantren juga harus 
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diatur dan dikelola dengan baik agar arus masuk dan arus keluarnya jelas serta 

penggunaan dananya tepat. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pesantren 

kepada pihak-pihak yang berkaitan sangat penting demi sebuah kepercayaan, 

seperti kepada pemilik yayasan, orangtua santri, para donatur yang 

mempercayakan dananya serta yang paling utama adalah pertanggungjawaban 

kepada Allah sang pemberi amanah sesungguhnya. Sebuah organisasi yang 

bergerak dibidang pelayanan tentu kepercayaan adalah hal yang paling utama dan 

harus dijaga. 

Pesantren sebagai salah satu organisasi nonlaba dapat menjadikan ISAK 

35 sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. ISAK (Interpretasi 

Standar Akuntansi Keuangan) No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Entitas Berorientasi Nonlaba (berlaku efektif 1 januari 2020). Divina dkk., (2020) 

Laporan keuangan entitas nonlaba menurut ISAK 35 mencakup laporan posisi 

keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan penghasilan komprehensif, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

1. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, 

liabilitas, dan aset bersih pada waktu tertentu. Tujuan laporan posisi keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto  

serta informasi mengenai hubungan unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. 

Pengungkapan dan informasi dalam laporan posisi keuangan serta bentuk 

informasi lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas 

nonlaba, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai: 
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a. Kemampuan entitas nonlaba dalam memberikan jasa secara 

berkelanjutan 

b. Likuiditas, fleksibelitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban, dan kebutuhan pendaanaan ekstrenal. 

2. Laporan Penghasilan Komprehensif, merupakan laporan yang menyajikan 

laba rugi untuk satu periode yang merupakan kinerja keuangan selama 

periode tersebut. Dimana laporan ini juga mengatur informasi yang disajikan 

dalam laporan laba rugi seperti penghasilan dan beban entitas untuk suatu 

periode. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi: 

a. Pendapatan 

b. Beban keuangan 

c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas 

d. Beban pajak 

e. Laba rugi atau rugi neto 

3. Laporan Perubahan Aset Neto, laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK 35) laporan perubahan aset 

neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber 

daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. 

4. Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan 

pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan 

dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 

Informasi tentang arus kas ini berguna bagi para pengguna laporan keuangan 
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sebagai dasar untuk menilai kemampuan pesantren dalam menghasilkan kas 

dan setara kas serta menilai kebutuhan pengguna arus kas tersebut. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan ini merupakan bagian yang 

tidak terpisah dari laporan-laporan sebelumnya. Tujuan laporan ini adalah 

untuk memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang 

dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini 

berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aset 

tetap. Catatan atas laporan keuangan memberikan rincian nama aset, 

liabilitas, aset neto. Misalnya, untuk aset tetap di catat atas laporan keuangan 

akan dijelaskan untuk menghitung penyusutan aset tetap, serta kebijakan 

akuntansi lainnya yang digunakan oleh entitas tersebut. 

G. Pengungkapan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK No. 35 

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integrasi dari 

pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir 

dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat 

penuh laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk 

pengungkapan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan 

penghasilan komprehensif, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 

ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam 

bagian utama laporan keuangan. 

Pengungkapan, dalam hal ini catatan atas laporan keuangan menurut 

ISAK No. 35 meliputi gambaran umum atas yayasan pondok pesantren, ikhtisar 
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kebijakan akuntansi yang signifikan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, 

informasi penting lain. 

Gambaran umum atas yayasan pondok pesantren dapat berupa pendirian 

dari yayasan pondok pesantren, riwayat ringkas dari yayasan pondok pesantren, 

nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhirnya, kegiatan utama 

dari yayasan pondok pesantren sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, 

tempat kedudukan dari yayasan pondok pesantren dan lokasi utama kegiatannya, 

pengurus yayasan pondok pesantren, struktur dari yayasan pondok pesantren dan 

unit usahanya. 

Ikhtisar kebijakan akuntansi berupa pernyataan bahwa laporan keuangan 

yayasan pondok pesantren menggunakan SAK ETAP, dasar pengukuran dan 

penyusunan laporan keuangan. Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu dasar 

berdasarkan biaya historis, dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual 

kecuali untuk laporan arus kas, serta kebijakan akuntansi tertentu, yaitu investasi 

pada entitas lain, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, pengakuan 

penghasilan dan beban, dan wakaf. 

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan 

memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset 

neto, laporan penghasilan komprehensif, dan laporan arus kas, serta informasi 

tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian 

yang terikat. 
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H. Akuntabilitas pada Pondok Pesantren 

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban. Secara luas, akuntabilitas 

dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah kepada pemberi 

amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 

Akuntabilitas dalam sebuah perusahaan berfungsi sebagai penggerak jalannya 

seluruh komponen sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. 

Anggraini (2013) akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban yang dipercayakan 

untuk mengelola sumber daya - sumber daya serta yang berkaitan dengan itu guna 

mejawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban program atau kegiatan. 

Akuntansi syariah sendiri memandang akuntabilitas sebagai suatu kesatuan yang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan akuntabilitas merupakan hal yang 

menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita suatu 

entitas atau oraganisasi (Sari dkk., 2018). Hal ini menandakan bahwa setiap 

organisasi atau lembaga sangat perlu dengan akuntabilitas, terlebih organisasi 

nirlaba yang mengandalkan kepercayaan tentu reputasi sikap amanah dan 

profesionalitas merupakan modal utama dalam pengelolaannya.  

Mardiasmo (2006) akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni 

akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal 

(horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas yang 

ditujukan pada otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini ditujukan kepada Tuhan, 

sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas berupa 
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pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga yang 

setara. 

I. Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Konsep Metafora Amanah 

dalam Mewujudkan Akuntabilitas 

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. 

Pengungkapan yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan 

yang diharuskan dalam standar akuntansi dan catatan atas laporan keuangan ini 

ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam 

bagian utama laporan keuangan. Konsep amanah dalam Islam sangat penting dan 

memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. 

Amanah berkaitan dengan akhlak kejujuran, kesabaran, keberanian, dan 

ketegasan. Untuk menjalankan amanah, seseorang perlu keberanian yang tegas 

dengan meneriman konsekuensi dari apa yang diperbuat. Seseorang yang 

diberikan amanah disebut wali amanat (steward) yang dapat menjaga dan 

mengatur sendiri amanah yang diberikan kepadanya, islam memandang 

kepemilikan sebagai sebuah amanah. Kepemilikan tersebut adalah mutlak milik 

Allah dan manusia hanya sebagai perpanjangan tangan darinya.  

Konsep amanah merupakan bagian universal yang kemudian diturunkan 

menjadi akuntabilitas, sebuah konsep barat yang diturunkan dari teori agensi 

(Kholmi, 2012). Pertanggungjawaban dalam perspektif amanah tidak hanya 

bertitik pada pertanggungjawaban dunia, namun juga akan berlanjut pada 

pertanggungjawaban akhirat. Perspektif amanah yang selanjutnya oleh Triyuwono 



30 
 

 
 

dijadikan sebagai metafora dalam menjelaskan tujuan dibangunnya suatu lembaga 

dalam menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, tentunya dapat dilihat atau 

dipantau dari iklim atau suasana yang ada di dalam organisasi tersebut, harapan 

keberadaan organisasi tersebut dapat memberikan iklim humanis dan transedental 

dalam kehidupan organisasi. 

Akuntabilitas yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga 

publik, dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari 

tanggungjawab, wewenang hak dan kewajibannya. Akuntabilitas merupakan suatu 

cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi 

amanah atas pengelolaaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

baik secara vertikal maupun horizontal, juga tersirat dalam Al-Qur’an Al-Baqarah 

ayat 282 yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Hal inilah 

yang menjadi perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. 

Akuntansi syariah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai 

alat penghubung antara stakeholder, entitiy, dan publik dengan tetap berpegangan 

pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah. 

Pengelola pesantren dituntut mampu untuk menjadi transpasansi dan 

akuntabilitasnya, bukan saja mengandung nilai ibadah, moral, spiritual, dan 

ukhrawi melainkan juga nilai ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan 

pengelola pesantren dalam meningkatkan kepercayaan para stakeholder. 

Esensisnya bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual 

yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, 

dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Dengan prinsip ini, 
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pengelola pesantren berupaya memberikan informasi terkait laporan kegiatan 

maupun pelaporan pengumpulan dananya, jujur dan dapat dipercaya. 

Pengelola pesantren tidak dapat dianggap remeh mengenai 

pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan donatur. Akuntabilitas 

merupakan suatu hal yang kerap dituntut oleh masyarakat dari sebuah lembaga 

publik, dimana masyarakat perlu mengetahui aliran dana tersebut. Akuntabilitas 

timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen dan 

pemilik sehingga muncul adanya hubungan yang dinamis berupa agent principal 

relationship dalam konteks pengelolaan keuangan pesantren adalah pemberi 

amanah dan Tuhan.  

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pondok pesantren berarti 

penggunaan uang pondok pesantren dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku maka pihak 

pondok pesantren dan lembaga formal dibawahnya membelanjakan uang secara 

bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada pengasuh, badan 

pemeriksa keuangan pesantren, orangtua/wali santri, dan masyarakat serta 

pemerintah. Ada pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, 

yaitu adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan 

dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Kedua, 

adanya standar kinerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenangnya. Ketiga, adanya partisipasi untuk saling 

menciptakan suasana kondusif dalam pelayanan masyarakat dengan prosedur 

yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.  
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Dapat dikatakan bahwa hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. 

Pada dasarnya laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang 

merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas 

aktivitas pengelolaan sumber dana publik (Mardiasmo, 2006). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas yang baik sejalan dengan praktik akuntansi yang 

baik dan benar. 

J. Rerangka Pikir 

Penelitian ini berfokus pada menganilisis pengelolaan keuangan yang 

terdapat pada pondok pesantren dengan meninjau perilaku dalam menyajikan 

pelaporan keuangan tersebut. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat 

permasalahan pondok pesantren semakin kompleks, pesantren seharusnya tidak 

lagi hanya terfokus pada pelaksanaan kegiatan saja, namun juga harus berfokus 

pada aspek pengelolaan keuangan yang baik. Pesantren yang berpedoman pada 

akuntansi pesantren maka akan menciptakan laporan keuangan yang mudah 

dipahami, mempunyai nilai banding, dan dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan. Islam mengajarkan bahwa akuntansi harus lebih 

menekankan pada kenyataan, bukan sekedar menyandarkan pada bukti formal, 

untuk itu perlu diiringi dengan nilai spritual yakni dengan konsep metafora 

amanah, agar data yang diberikan bukan cuma sekedar angka-angka namun juga 

mengandung kebenaran didalamnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan 

dapat dilakukan keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan. Adapun rerangka 

pikir penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menyelediki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan keistimewaan atau 

kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dan diukur melalui 

pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif lebih cenderung pada hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, karena karakteristik utamanya 

memang berasal dari latar belakang alami atau kenyataan di masyarakat. 

Sugiyono (2013: 21-22) karakteristik kualitatif adalah peneliti menjadi 

instrumen kunci, tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses 

daripada produk, melakukan analisis data secara induktif serta kualitatif lebih 

menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, dan definisi 

suatu situasi atau fenomena tertentu yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

tindakan/perilaku, persepsi, motivasi dan lainnya dengan cara 

mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Oleh karena itu pada 

penelitian kualitatif hanya memiliki objek yang sedikit tidak seperti pada 

penelitian kuantitatif, karena kualitatif lebih mengedepankan kedalaman data 

bukan kuantitas data. Semakin mendalam, tergali dan teliti suatu data yang 

diperoleh maka semakin baik pula kualitas penelitian tersebut. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu pondok pesantren penghapal Al-

Qur’an di Gowa, yakni Pondok Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak yang 

berlokasi di Jl. Poros Malino, Kampung Tanete, Dusun Saluttowa, Desa Parigi, 

Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Alfred Schutz 

adalah orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitiannya 

mengenai ilmu sosial. Meskipun beliau bukanlah pencetus utama fenomenologi, 

namun beliau lebih dikenal dalam membangun perspektif ini. Berkat beliau, 

pemikiran-pemikiran Edmund Husserl yang sebelumnya dianggap abstrak dapat 

dipahami. Nindito (2005) menyatakan bahwa pemikiran fenomenologi 

memberikan ide dasar yang dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam setiap aliran 

pemikiran sosial yang pemikirannya ditekankan pada penyelidikan proses 

pemahaman, yakni pemahaman yang dibangun dari makna yang melekat pada 

setiap tindakan individu. Schutz menyatakan bahwa metode fenomenologi akan 

menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, 

sedangkan pengalaman dan kegiatan sehari-hari merupakan sumber dan akar dari 

pengetahuan ilmiah. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti berupaya untuk 

menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk 

manusia dan pengalamannya baik dalam aspek moral, inderawi, konseptual, 

estetis dan religius. Oleh karena itu dalam pendekatan fenomenologi, 

fenomenolog hendaknya memusatkan perhatiannya terhadap fenomena yang 
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sedang terjadi tanpa disertai prasangka, pranggapan serta teori agar dapat 

memahami fenomena tersebut sebagaimana adanya. Karena dalam kajian 

fenomenologi yang penting ialah pengembangan suatu metode yang tidak 

memalsukan fenomena, melainkan dapat mendeskripsikannya seperti 

penampilannya. 

Rahmat (2009) Fenomenologi mencoba menjelaskan atau 

mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh 

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Oleh karena itu, pendekatan ini 

digunakan karena dianggap adanya kesesuaian tujuan peneliti yang ingin 

memahami realitas sosial terkait bagaimana penyajian laporan keuangan dengan 

melihatnya dari sudut pandang konsep metafora amanah yang terngiang didalam 

diri informan dalam menjalankan tugasnya dan berusaha menelisik tentang 

kesesuaian pengelolaan keuangannya dengan pedoman.  

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data subyek (Self report data), yakni jenis data berupa sikap, opini, atau 

pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian 

yang diperoleh dari wawancara dan data dokumenter. 

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer, yakni 

sumber data yang diperoleh dari sumber aslinya atau subjek penelitian secara 

langsung. Data primer ini dapat berupa opini dari subyek penelitian, kejadian atau 

kegiatan, hasil pengujian dan lainnya yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 



37 
 

 
 

Subjek dalam penelitian ini disebut informan. Peneliti menganggap 

dalam penelitian ini kualitas informasi yang diberikan informan lebih dibutuhkan 

dari pada kuantitas yang dilibatkan. Hal terpenting dari informan adalah orang 

yang cakap dan layak untuk memberikan informasi yang diperlukan, dimana 

mereka tidak hanya sekedar tau atas informasi tersebut namun juga telah 

menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang 

cukup lama dengan kegiatan atau lingkungan yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

untuk meneliti mengenai penyajian pelaporan keuangan pesantren, maka informan 

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Nama Informan Jabatan/Pekerjaan Informan 

 

1. Ust. Saripuddin A.Md Ketua Pesantren 

 

2. Ustdzh. Risna Ramli Bendahara Pesantren 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian, dimana ini merupakan langkah yang paling penting dalam metode 

ilmiah. Oleh karena itu harus dilakukan dengan cermat, sebab kesalahan atau 

ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat pada data 

yang tidak credible. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, 

menyaksikan, dan memperhatikan suatu objek. Hasanah (2016) observasi 
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merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-

fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa 

menggunakan manipulasi apapun. Alasan peneliti melakukan observasi 

adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk 

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk menjawab pertanyaan 

(Rahmat, 2009). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi untuk mengumpulkan informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian 

dengan cara tanya jawab dengan informan. Pada penelitian ini, teknik 

wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, yakni 

mengumpulkan data dengan cara bertanya secara langsung kepada 

informan yang dianggap kompeten dan mewakili dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat informan, baik berbentuk 

tulisan atau gambar yang dapat dipakai untuk menggali informasi yang 

terjadi di masa silam. 

4. Internet Searching 

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai 

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

masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang dipilih peneliti untuk 

mengukur fenomena alam atau sosial yang akan diamati, dan untuk menjadikan 

pengumpulan data menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti juga dipandang sebagai instrumen yang sekaligus pengumpul data. Selain 

itu, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Alat tulis 

2. Laptop 

3. Handphone 

4. Daftar pertanyaan/wawancara 

5. Jurnal, buku, dll sebagai referensi 

F. Teknik Analisis Data 

Noeng Muhadjir (1998) dalam jurnal Rijali (2018) Analisis data 

merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

Data yang ditemukan dipilah-pilah, mencoba menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. Beberapa tahapan dalam aktivitas analisis data, yakni memulai dengan 

pengumpulan data, tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 
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1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data memfokuskan peneliti untuk mengumpulkan seluruh 

catatan lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi pustaka, 

dokumentasi, dan internet searching. Terdapat dua bagian catatan, yakni 

catatan deskriktif berupa catatan alami tentang apa yang dialami dan 

dilihat peneliti dan catatan reflektif, yakni catatan yang berisikan 

komentar, kesan, pendapat atas temuan peneliti. 

2. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada 

penyederhanaan data dengan merangkum, memilih, dan mencermati data-

data yang muncul dari lapangan untuk mengambil yang hanya relevan 

sesuai dengan pokok masalah yang diteliti sementara data yang kurang 

relevan disisihkan. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan akan memudahkan peneliti untuk pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

3. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun sekumpulan informasi 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan (Rijali, 2018). Pada penyajian data, peneliti 

menggunakan tahapan deskriptif, yakni dengan mengidentifikasi data yang 

telah direduksi kemudian menjelaskan data yang memiliki hubungan 

dengan bagaimana bendahara pesantren dalam menyajikan laporan 

keuangannya dan disajikan dalam bentuk narasi. 
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4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data (Conclusion Drawing/Verfication) 

Setelah tahapan penyajian data, selanjutnya dilakukan penarikan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan akan menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan ini 

dimaksudkan  untuk mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh 

dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam 

penelitian ini dan hal positif yang diharapkan dapat diperoleh. 

G. Metafora Amanah sebagai Alat Analisis 

Metafora amanah pertama kali ditawarkan oleh Triyuwono (1997) 

melalui konsep “organisasi dalam metafora amanah”. Triyuwono memaparkan 

bahwa penggunaan metafora amanah dalam memandang dan membangun 

organisasi bertujuan untuk memberikan iklim humanis dan transedental dalam 

kehidupan organisasi. Metafora ini mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu 

berfungsi sebagai khalifatullah fil ardh (wakil Allah di bumi) yang dengan fungsi 

amanah ini, manusia memiliki tugas seperti menciptakan dan mendistribusikan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam semesta. Qs. Al-Baqarah: 30) 

Terjemahannya: 

 “Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat: 

“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka 

bumi” 

Metafora “amanah” dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan 

kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

kehendak yang mengamanahkan. Hal ini berarti bahwa pihak yang diamanahkan 

tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan 

(Triyuwono, 2000). 
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H. Uji Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah 

penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji 

kevalidan data yang diperoleh apakah tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

Konsep Metafora Amanah 

Ontologi: 

Syariah 

Enterprise 

Theory 

 

Aksiologi: 

Pendekatan 

Fenomenologi 

 

Arah Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan sebagai 

instrumen analisis. Indikator-indikatornya: 

- Catatan atas laporan keuangan 

 

Hal-Hal Yang Dianalisis 

Peneliti ingin menganalisis bagaimana pengungkapan ISAK 35 

berbasis Konsep Metafora Amanah dalam mewujudkan 

akuntabilitas. 

Tujuan Analisis 

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan sebuah syariah 

enterprise theory dan stewardship theory yang terintegrasi 

untuk pengungkapan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 

dengan perspektif konsep metafora amanah kepada Pondok 

Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak. Konsep baru 

ini merupakan pengembangan untuk pengungkapan laporan 

keuangan dengan integrasi yang bertujuan untuk akuntabilitas. 

Epistemologi: 

Observasi dan 

wawancara 

 

Metodologi: 

Uji keabsahan 

data dan 

triangulasi 

 

Gambar 3.2 

Metode analisis data 

Gambar 3.3  

Arah Analisis Data 
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peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Hadi 

(2016) uji keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian 

confirmability. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji 

validitas internal (credibility). 

Uji validitas internal atau kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Adapun macam-macam 

pengujian kredibilitas adalah dengan dilakukan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Oleh karena penelitian ini 

menggunakan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengambilan data, maka 

metode uji validitas internal yang paling tepat digunakan adalah triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun dalam 

penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yakni:  

1) Triangulasi sumber data 

Triangulasi sumber data , untuk menguji kredibilitas data maka dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa metode dan 

sumber. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian dideskripsikan dan 

dikategorikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti 

akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk 

dianalisis lebih lanjut. 



44 
 

 
 

2) Triangulasi teori 

Triangulasi teori, yakni hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan 

perspektif teori yang relevan. Dalam hal ini syariah enterprise theory dan konsep 

metafora amanah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya 

tidak bias. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pesantren 

1. Sejarah Singkat Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-

Mubarak 

Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak adalah salah satu 

pesantren yang dibangun dengan dana swadaya. Melihat banyak generasi muda 

yang berkeinginan untuk mempelajari Al-Qur’an, menghapalkannya serta 

mentadabburinya menjadi latar belakang diberdirikannya pesantren ini. Harapan 

dari pesantren ini adalah menghasilkan generasi yang dapat menjadi penolong 

agama Allah, serta menjadikan sebaik-baik manusia yakni yang bermanfaat bagi 

manusia yang lain. 

Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak adalah buah dari 

pemikirian seorang ustadz yang berasal dari kota Makassar, yakni Dr. Hj Abbas 

Baco Miro, Lc., M.A. Pesantren ini dibangun pada tahun 2015 tepatnya di bulan 

November. Lokasi pesantren berada di daerah Kampung Tanete, Dusun 

Sallottowa, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong. Lokasi ini dianggap cukup 

strategis karena cuacanya yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, selain 

itu di tempat ini juga pejabat setempat, tokoh agama, dan warga sekitar sangat 

mendukung keberadaan pesantren. Penamaan Al-Wadi Al-Mubarak itu sendiri 

dipilih karena sesuai dengan tempatnya berdiri, yakni Al-Wadi berarti lembah dan 

Mubarak memiliki arti berkah. Pendiri dan pengurus pesantren berharap dengan 
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hadirnya penghapal Al-Qur’an dapat menambah keberkahan pada kampung 

tersebut. 

 Sumber dana pembangunan gedung pesantren berasal dari pengumpulan 

sumbangan sukarela para warga sehingga proses pembangunannya bertahap. Oleh 

karena pesantren ini dari masyarakat, maka sebisa mungkin pesantren 

memberikan pelayanan terbaiknya, salah satunya pesantren ini dapat dijangkau 

untuk semua kalangan. Selain biaya mondok yang relatif murah, pihak pesantren 

juga akan membebaskan biaya bagi santri yang tidak mampu. 

2. Visi dan Misi Pesantren 

a. Visi 

“Menciptakan Penghapal Al-Qur’an yang mutqin dan beraqidah sesuai 

pemahaman salaf”. 

b. Misi 

1. Terbentuknya penghapal Al-Qur’an yang mutqin dan mampu berbahasa 

Arab 

2. Memahami dasar-dasar ilmu syari’ah sesuai pemahaman salaf 

3. Mampu berdakwah di tengah masyarakat 

4. Menjadi pelopor dalam mensyiarkan kecintaan terhadap Al-Qur’an 

5. Menjadi lembaga tahfidz Al-Qur’an yang berkualitas 

3. Struktur Organisasi dan Jumlah Pengurus Pesantren 

Gammahendra dkk., (2014) struktur organisasi pada hakekatnya adalah 

suatu cara untuk menata unsur-unsur dalam organisasi dengan sebaik-baiknya, 

demi mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi akan 



47 
 

 
 

menggambarkan suatu organisasi, maka dengan mempelajari struktur suatu 

organisasi dapat diketahui kemungkinan kegiatan-kegiatan apa yang ada dalam 

suatu organisasi, karena didalam suatu organisasi tergambar bagian-bagian 

(departemen) yang ada, nama dan setiap posisi, dimana garis penghubung 

didalamnya menunjukkan siapa atau bagian apa. Dalam struktur organisasi 

Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak terdiri dari pembina yayasan, 

penasihat, ketua, sekertaris, bendahara, dan pembina santri. 

Struktur organisasi yang baik menjadi salah satu syarat penting agar 

suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Suatu organisasi akan berhasil 

mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu sistem 

kerja sama yang baik, dimana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai 

pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang telah dinyatakan dan 

diuraikan dengan jelas. Struktur organisasi Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi 

Al-Mubarak digambarkan sebagai berikut: 
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Berdasarkan pada skema struktur diatas jumlah pengurus pesantren 

terdiri dari 9 orang, yakni masing-masing 1 orang untuk bagian pimpinan, 

penasihat, ketua, sekertaris, dan bendahara serta 4 orang untuk pembina santri. 

Berikut penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab bagian-bagian tersebut: 

a. Pimpinan Yayasan 

Pimpinan Yayasan dalam pesantren mempunyai tugas dan tanggungjawab 

antara lain: 

1. Mengevaluasi jalannya organisasi dan kelembagaan pesantren 

2. Menyusun, menetapkan, dan menyetujui pedoman kerja pesantren 

3. Menyusun dan menetapkan rencana pengembangan lembaga 

Ketua Pesantren 

Saripuddin, A. Md 
 

 

 

Sekertaris Pesantren 

Mustaqim 
 

 

 

Bendahara Pesantren 

Risna Ramli 
 

 

 Pembina Santri 

1. Arfad 

2. Umar 

3. Kasman 

4. Saifullah 

 

 

Pimpinan Yayasan 
Dr. K.H. Abbas Baco 

Miro, Lc., M.A. 

 

 
Penasihat Yayasan 

Irwan Fitri 

 

 

Gambar 4.1 

 Struktur Organisasi Pesantren Tahfihzul 

Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak 
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b. Penasihat Yayasan 

Penasihat dalam pesantren mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain: 

1. Bertanggungjawab menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan 

kegiatan pesantren sesuai dengan visi misi serta tujuan. 

2. Bertugas memberikan masukan kepada ketua dalam pelaksanaan program 

pesantren 

3. Bertanggungjawab dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi 

kepada seluruh pengurus dalam hal penjagaan kondisi persatuan dan 

kesatuan serta motivasi berorganisasi para pengurus. 

c. Ketua Pesantren 

Ketua dalam pesantren mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain: 

1. Bertanggungjawab atas semua bagian dan kegiatan pesantren 

2. Mendesain pendidikan, pembelajaran, dan pengasuhan di pesantren 

3. Menjalin hubungan yang dinamis dengan stakeholders pesantren  

4. Mendidik dan mengasuh warga pesantren serta menciptakan kehidupan 

pesantren yang kondusif 

5. Menyupervisi, memonitoring, dan mengevaluasi kinerja semua kegiatan 

6. Membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dengan tetap 

berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan dan penasihat 

7. Melaksanakan kegiatan rapat rutin/bulanan dengan pengurus pesantren 

8. Mewakili pengurus pesantren dalam kegiatan rapat keluar. 

9. Mengkoordinir seluruh kegiatan pesantren baik formal maupun non formal 

d. Sekretaris Pesantren 
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Sekretaris dalam pesantren mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain: 

1. Bertanggungjawab dalam hal surat menyurat 

2. Bertanggungjawab atas pengelolaan seketariat pesantren 

3. Bertanggungjawab atas semua data dan administrasi pesantren 

4. Bertanggungjawab dalam hal koordinasi dengan yayasan 

5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat-rapat kepesantrenan 

6. Mendampingi ketua dalam semua kegiatan 

7. Membuat proposal sewaktu-waktu untuk pengembangan fisik yang 

diperlukan pesantren 

e. Bendahara Pesantren 

Bendahara dalam pesantren mempunyai tugas dan tanggungjawab anatara lain: 

1. Bertanggungjawab mengatur keluar masuknya keuangan pesantren 

2. Bertanggungjawab membukukan keuangan secara tertib, accountable, dan 

disertai dengan bukti transaksi 

3. Bertanggungjawab melaporkan semua keuangan keluar/masuk dalam 

pesantren 

f. Pembina Santri 

Pembina santri dalam pesantren memiliki tugas dan tanggungjawab antara 

lain: 

1. Menjalankan program kerja pembina pondok 

2. Bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan kecerdasan 

emosional dan spritual (tarbiyah ruhiyah) kepada santri 
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3. Bertugas mengontrol perkembangan kepribadian dan sikap belajar 

santri 

4. Bertugas mengayomi para santri untuk mewujudkan ketenangan di 

pondok 

5. Bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan yang 

bersifat keagamaan dan manajemen diri. 

6. Bertugas memelihara aset dan seluruh bentuk invventaris di pondok 

7. Menerapkan disiplin di segala aspek dalam pesantren berdasarkan 

peraturan dan tata tertib santri yang berlaku. 

8. Bertindak tegas terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan santri. 

9. Bertugas menjalin komunikasi dengan orangtua/wali santri. 

4. Sarana dan Prasarana Pesantren 

Mufid (2015) Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, 

khususnya proses belajar-mengajar, seperti ruang kelas, gedung, kursi, meja, serta 

alat-alat dan media dalam pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung juga menunjang proses pendidikan, seperti 

halaman, jalan menuju tempat belajar, taman, dan kebun. Menurut Fauzan (2018) 

sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu dari beberapa sumber daya 

yang penting dan utama serta menjadi gambaran kemajuan suatu lembaga dalam 

mendukung sepenuhnya kegiatan pembelajaran pesantren. Artinya semakin baik 

suatu lembaga dalam pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana maka 

semakin terjamin juga kegiatan yang ada. 
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Adapun sarana dan prasarana dalan Pesantren Tahfizhul Qur’an Al-Wadi 

Al-Mubarak ialah: 

a. Masjid 

Masjid yang berada dalam lingkungan pesantren ini diberi nama Masjid 

Umar bin Khattab, dengan luas 9x 10:90 cm persegi. Selain sebagai 

tempat sholat berjamaah lima waktu, masjid ini juga sebagai tempat 

pembelajaran, menghapal, menyetor hapalan Al-Qur’an santri, serta 

tempat kajian rutin dilakukan. 

b. Ruang Belajar dan Asrama 

Asrama dalam lingkungan pesantren ini juga difungsikan sebagai ruang 

belajar santri. 

c. Ruang Basah 

Ruang basah dalam lingkungan pesantren terdiri dari tempat wudhu dan 5 

kamar mandi. 

d. Dapur dan Rumah Pembina 

Dalam lingkungan pesantren terdapat gedung bertingkat 2 lantai yang 

terdiri dari lantai 1 yang difungsikan sebagai dapur dan lantai 2 yang 

difungsikan sebagai rumah pembina santri. 

e. Rumah Pembina/Ketua 

Terdapat satu rumah yang difungsikan sebagai rumah pembina atau ketua 

pesantren, sekaligus tempat menerima tamu seperti orangtua santri. 

 

 



53 
 

 
 

f. Kantor  

Kantor dalam lingkungan pesantren difungsikan sebagai tempat 

menyimpan berkas-berkas, serta sebagai tempat administrasi pesantren. 

g. Lapangan  

Terdapat lapangan di tengah-tengah pesantren yang difungsikan sebagai 

tempat santri berolahraga, seperti bermain sepak bola, badminton, dan lain 

sebagainya. 

5. Program Pesantren 

Pesantren memiliki program sebagai berikut: 

- Tahsinul Qira’ah (Bimbingan Bacaan Al-Qur’an)- 

- Tahfizh (Menghafal Al-Qur’an) 

- Durus Idhafiyah (Bahasa Arab, Tafsir, Ulumul Quran, Aqidah, Fiqih) 

- Ujian Komprehensif (Hafalan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 Juz) 

B. Pembahasan 

1. Bentuk Pengungkapan Laporan Keuangan pada Pesantren Tahfihzul 

Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak 

Laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam 

suatu entitas karena begitu besar dampaknya terhadap keberlangsungan suatu 

usaha. Laporan keuangan akan mencerminan kondisi keuangan, kenaikan atau 

penurunan hasil usaha, serta kinerja suatu perusahaan. Sehingga dengan begitu 

laporan keuangan dapat menjadi informasi akuntansi yang nantinya dapat menjadi 

landasan dalam pengambilan keputusan financial berbagai pihak yang 
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berkepentingan dalam perusahaan, seperti manajer, pemilik, pemegang saham 

maupun kreditur. 

Pesantren atau organisasi nonlaba lainnya yang menganggap praktik 

akuntansi masih tidak lazim seharusnya bisa melihat lebih jauh manfaat dan 

dampak yang akan terjadi, seperti informasi mengenai keuangan tidak bisa 

didapatkan secara akurat jika laporan dibuat dengan ala kadarnya saja yang 

kemudian juga akan meningkatkan resiko penyelewengan catatan keuangan oleh 

pihak yang tak bertanggungjawab, tidak mengetahui aset yang dimiliki, serta 

pengambilan keputusan untuk periode berikutnya akan sulit. 

Penyataan diatas sejalan dengan pendapat Ibu Risna selaku bendahara 

yang mengungkapkan bahwa, 

“Kalau menurut saya laporan keuangan itu penting karena dengan adanya 

laporan keuangan dalam pesantren, pemasukan dan pengeluaran akan 

tergambarkan dengan jelas. Selain itu, laporan keuangan juga bisa 

dijadikan bahan acuan untuk mengambil keputusan di periode berikutnya”. 

(Wawancara dengan Bendahara pesantren, 15 April 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengambarkan bahwa pihak pesantren 

menyadari akan pentingnya penyusunan laporan keuangan pesantren, dengan 

alasan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama satu periode dapat 

diketahui dan nantinya dapat menjadi bahan acuan untuk pengambilan keputusan 

di periode yang akan datang.   

Laporan keuangan Pesantren Tahfihzul Qur’ Al-Wadi Al-Mubarak 

dilaporkan setiap akhir periode akuntansi sebagaimana hasil wawancara dengan 

Ibu Risna selaku bendahara pesantren, 
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“Sesuai arahan, kami membuat laporan keuangan itu setiap akhir periode 

atau akhir tahun dan melaporkannya kepada pimpinan pesantren yang ada 

di Makassar”. (Wawancara dengan Bendahara, 15 April 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pesantren membuat 

laporan keuangannya setiap akhir periode dengan media microsoft excel. Sebelum 

itu, setiap terjadi transaksi pemasukan maupun pengeluaran bendahara langsung 

mencatatnya di buku kas khusus serta bendahara juga mengumpulkan dan 

menyimpan setiap nota pembelian. Menurutnya menyimpan nota itu penting 

sebagai bukti jika terdapat kesalahan nantinya.  

 Dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi harus mencakup 3 hal, yaitu pengakuan (kapan transaksi diakui), 

pengukuran (berapa nilai yang diakui dan menggunakan dasar harga apa), dan 

pencatatan (jurnal akuntansi yang dibuat). Metode pencatatan yang harus 

digunakan adalah metode akrual basis, dimana aset, kewajiban, ekuitas, beban, 

dan pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi meskipun kas belum diterima 

atau dibayarkan. Dalam hal pengakuan, Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-

Mubarak belum menggunakan metode akrual basis, melainkan masih 

menggunakan metode cash basis. Oleh karena itu, pengakuan aset, kewajiban, 

aset neto, beban, dan pendapatan diakui saat kas diterima atau dibayarkan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara pesantren sebagai 

berikut: 

 “Mengenai bentuk pencatatan transaksi, saya mencatat transaksi itu kalau 

pas terima atau keluarkan uang saja. Jadi ketika belum terima dan belum 

keluarkan ya belum dicatat. Kalau besarnya harga yang saya catat ya saya 

sesuaikan dengan bukti pendukung, seperti nota dll. Misal yang tertera 

adalah Rp 500.000, maka yang dicatat sesuai nominal itu. Kalau masalah 

seperti yang adek bilang penilaian kembali, kami belum pernah 
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melakukannya, setau kami semua transaksi ya dicatat berdasarkan jumlah 

uang yang diterima saja atau yang dikeluarkan”. 

 

Berdasarkan wawancara dengan bendahara pesantren dapat diketahui pula bahwa 

dalam hal pengukuran, pondok pesantren masih mengukur transaksi keuangannya 

berdasarkan nilai historis, yakni harga beli atau harga perolehannya. Harga 

tersebut tidak pernah disesuaikan ataupun dinilai kembali sebesar nilai wajar saat 

ini.  

Hasil wawancara juga menggambarkan bahwa pesantren belum melakukan 

pecatatan berupa jurnal akuntansi, melainkan masih menggunakan single entry, 

hal ini diperkuat dari pejelasan selanjutnya dari wawancara dengan bendahara 

pesantren, 

 “Bentuk laporan keuangan yang disampaikan kepada pimpinan hanya 

seperti ini (sambil memperlihatkan laporan keuangan), yakni kas masuk 

dan kas keluar yang kami tulis terlebih dahulu di buku kemudian setiap 

akhir periode kami pindahkan ke microsoft excel supaya rapi dan jelas”. 

(Wawancara dengan Bendahara, 15 Maret 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara, pondok pesantren hanya melakukan pencatatan 

menggunakan single entry dan menyajikan informasi keuangannya hanya secara 

sederhana, yakni terdapat keterangan di bagian atas bahwa laporan keuangan 

tersebut dibuat oleh Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak disertai periode tahun 

pembuatannya serta keterangan bulan. Kemudian terdapat kolom nomor, tanggal 

terjadinya transaksi, kolom uraian untuk menuliskan keterangan pengeluaran apa 

yang terjadi atau sumber pemasukan, kolom debit untuk menuliskan pemasukan, 

kolom kredit untuk menuliskan pengeluaran, dan kolom saldo untuk menuliskan 

jumlah saldo. 
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LAPORAN KEUANGAN TAHFIHZUL QUR’AN AL-WADI AL-

MUBARAK 

PERIODE TAHUN 2020 

Bulan: Maret 

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo 

1. 01/03/2020 Saldo   Rp 15.978.000 

2. 03/03/2020 Nota “Samata 

Jaya” 

 Rp 56.000  

  Nota 

Pembelian 

 Rp 20.000  

  Kabel 1 meter 

4 x 2,5 

 Rp 18.000  

  MCB 3 x Rp 

28.000 

 Rp 84.000  

  Kotak MCB  Rp 20.000 (Rp 198.000) 

Sumber: Data Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak 2020 

 

Padahal seharusnya pihak pesantren mencatat transaksinya dengan metode akrual 

basis, dimana transaksi dicatat saat transaksi terjadi meskipun kas belum diterima 

atau dibayarkan. Dari hasil wawancara juga menggambarkan bahwa dalam 

penyajian laporan keuangan, komponen laporan keuangan pesantren belum 

mengacu pada ISAK 35 yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan 

komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu bentuk laporan 

keuangan yang digunakan untuk pengungkapan dalam ISAK 35, dimana catatan 

atas laporan keuangan memberikan informasi terkait metode akuntansi yang 

digunakan, transaksi non kas, transaksi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut 

dan informasi lain yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam 
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pengambilan keputusannya.  Oleh karena pengungkapan dalam akuntansi yang 

sesuai dengan ISAK 35 dapat dilakukan ketika telah membuat laporan keuangan 

secara lengkap, maka pihak pesantren belum menyajikan pengungkapan berupa 

catatan atas laporan keuangan. Karena pengungkapan merupakan cara penyajian 

informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang 

lengkap. 

Meskipun secara teknis pesantren belum menyajikan pengungkapan, 

namun secara arti luas Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak telah 

melakukan pengungkapan (penyampaian informasi) keuangan kepada para 

pemangku kepentingan (Stakeholder) melalui laporan keuangan yang buat. Hal ini 

sesuai dengan yang disampaikan bendahara pesantren dalam wawancara, 

“Bentuk pengungkapan keuangan kami ya dengan kami membuat laporan 

keuangan. Kami berharap dengan dibuatnya laporan ini, maka informasi-

informasi sumber pemasukan, besarnya pengeluaran dapat tersampaikan 

dengan jelas. Sehingga dari situ juga kita dapat mengevaluasi keuangan, 

misal kalau kita boros kan akan tergambarkan. Sehinggaa untuk periode 

selanjutnya kita bisa berhemat. Kemudian juga dari laporan keuangan 

berharap pertanggungjawaban kami tersampaikan dengan baik”. 

(Bendahara Pesantren, 15 April 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengelola pesantren melalui laporan 

keuangan yang dibuat mengharapkan adanya pengungkapan berupa informasi 

sumber pemasukan dan pengeluaran untuk pihak yang terkait dengan pesantren, 

pengungkapan mengenai kinerja keuangan selama satu periode, dan 

pengungkapan pertanggungjawaban dalam mengelola pesantren.  
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2. Konsep Metafora Amanah dalam Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-

Wadi Al-Mubarak 

Amanah memiliki peran penting karena merupakan pondasi dasar dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hamka, 1990). Tanpa amanah 

kehidupan masyarakat dan bernegara akan menjadi rusak, seperti akan banyak 

perilaku kriminal atau konflik karena akibat tidak amanah dalam menjalankan 

tugas dan berperilaku. Amanah itu sendiri memiliki makna dan kandungan yang 

luas, dimana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu 

pengertian yakni setiap orang merasakan bahwa Allah senantiasa menyertainya 

dalam setiap urusan yang dibebankan kepadanya (Husain, 2015). Menurut 

Adityawarman (2014) amanah berkaitan dengan akhlak yang lain, seperti 

kejujuran, keberanian, atau kesabaran seseorang. untuk menjalankan amanah 

diperlukan keberanian yang tegas.  

Amanah sebagai salah satu unsur dalam islam, membuktikan bahwa salah 

satu fungsi agama adalah memberikan nilai pada kehidupan. Terlebih amanah 

dititipkan bukan hanya pada hal besar saja tetapi juga mencakup hal sekecil 

apapun. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bendahara Pesantren. 

“Amanah itu berarti sebuah titipan yang harus dijaga, dilindungi, dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik dalam hal yang besar maupun 

suatu hal yang dianggap sepele atau kecil. Kebanyakan dari kita terkadang 

karena perkaranya kecil maka menjadi memudah-mudahkan atau 

melalaikannya. Padahal besar kecil tetaplah sebuah amanah yang sama-

sama memiliki konsekuensi jika dilanggar”. (Wawancara dengan Bendahara 

Pesantren,15 Maret 2020). 

 

Amanah merupakan semua tugas atau pembebanan agama yang meliputi 

perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia. Konsep amanah 
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memiliki konsekuensi yang besar bagi orang-orang yang mengabaikannya. 

Sebagaimana islam mengajarkan bahwa tidak ada iman bagi orang yang yang 

tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tak berjanji. Dimana ini 

berarti amanah menjadi bagian dari iman seseorang sehingga mereka yang tidak 

menjaga amanah akan termasuk pada golongan orang-orang yang tidak beriman. . 

Oleh karena itu amanah menjadi sangat penting seperti yang dipaparkan oleh 

Ketua pesantren: 

 “Amanah itu penting. Kalau ditanya seberapa penting maka jawabannya 

adalah 100%, artinya sangat penting bagi kami. Soal Amanah itu kita tidak 

hanya berurusan dengan manusia saja tetapi juga kepada Allah. Oleh karena 

itu kami selalu mengoptimalkan segala hal sebagai wujud amanah kami”. 

(Wawancara denga Ketua Pesantren, 15 Maret 2020). 

 

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak pesantren sangat sadar 

akan konsep amanah dalam kehidupan, bahwa amanah  meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan hubungan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan 

Sang Penguasa Alam, yaitu Allah Subhanahu Wata’ala. Sadar akan pentingnya 

kepercayaan masyarakat kepada pesantren mendorongnya untuk selalu 

mengoptimalkan segala hal.  

 Nilai amanah dalam organisasi nonlaba akan memberikan motivasi 

tersendiri kepada para pengurus untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist karena merasa yakin bahwa segala sesuatu akan 

dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Terkhusus pada 

pengelola keuangan, amanah akan menumbuhkan kesadaran bahwa segalanya 

adalah titipan dimana semua prosesnya harus dilakukan dengan tanggungjawab. 

Karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat, maka pengelola keuangan 
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pesantren harus menyusun dan mengungkapkan laporan keuangan dengan baik 

dan benar.  

Amanah memiliki tiga dimensi, dimana ketiga dimensi tersebut saling 

berkaitan satu sama lain. Artinya ketika hanya satu dimensi yang dijalankan, maka 

belum sempurna amanahnya. Ketiga dimensi tersebut yakni amanah kepada Allah, 

amanah kepada manusia, dan amanah kepada diri sendiri. 

1. Amanah kepada Allah 

(Fatimah, 2019) Bentuk amanah kepada Allah Subahanahu Wata’ala 

merupakan perjanjian primordial antara keduanya sejak manusia dalam alam 

rahim. Dawam Rahardjo memahami bahwa perjanjian primordial itu menyatakan 

bahwa sejak dulu manusia diberi Allah jiwa yang mampu mempergunakan kriteria 

tentang mana yang benar dan salah. Akan tetapi pemberian Allah ini akan 

berfungsi nanti ketika manusia telah melalui berbagai pengalaman pengetahuan 

yang dimiliki. Maksudnya akan berfungsi ketika manusia telah memiliki 

kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah, yakni mengelola 

sumber-sumber yang terdapat di bumi untuk tujuan tertentu, maka mereka harus 

merealisasikannya. Makna dari khalifah itu sendiri berarti manusia sebagai 

penegak dan pelaksana hukum-hukum Allah Subhanahu Wata’ala. 

Pengelola pesantren memaknai amanah kepada Allah adalah mematuhi 

segala aturan Allah Subhanahu Wata’ala, seperti yang disampaikan oleh Ketua 

Pesantren dalam wawancara. 

“Hidup kita ini adalah amanah, termasuk pesantren ini adalah amanah. Kami 

mengupayakan untuk selalu berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam 

menjalankan kegiatan pesantren. Seperti nilai-nilai islam kami sangat 

tekankan disini dan kami tegas terhadap laranganNya. Aturan-aturan dalam 
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pesantren yang kami buat juga tentunya berlandaskan syariat islam”. 

(Wawancara dengan Ketua pesantren,15 Maret 2021). 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bendahara pesantren dalam wawancara. 

 “Aturan Allah itu nomor satu, kami menjalankan kegiatan in syaa Allah 

sesuai apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang menjadi 

larangan Allah. Kita menganggap semuanya adalah ibadah. Seperti dalam 

pembuatan laporan keuangan, kami sangat menekankan sikap jujur dan 

tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan sumbangan sebesar 500 rupiah kami 

tetap akan sampaikan.” (Wawancara dengan Bendahara pesantren, 15 

Maret 2021). 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ketua dan Bendahara pesantren dapat 

disimpulkan bahwa bentuk amanah pesantren kepada Allah dalam 

mengungkapakan laporan keuangannya adalah dengan selalu berlandaskan 

syariat, yakni senantiasa selalu berusaha mematuhi seluruh aturanNya baik yang 

sifatnya perintah maupun larangan-Nya. Mereka menganggap sejatinya pekerjaan 

mereka adalah sarana ibadah kepada Allah. Pihak pesantren senantiasa bersikap 

jujur mulai dari proses hingga pengungkapan keuangan sebagai salah satu wujud 

kepatuhannya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

 “Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada 

kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila 

seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat 

di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat 

dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan 

mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta 

dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta 

(pembohong)”. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari). 

 

Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan 

umatnya untuk berlaku jujur, baik dalam perkataan, perbuatan, ibadah, serta 

dalam semua perkara. Dimana jujur itu berarti selaras antara lahir dan batin, 

ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. 
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2. Amanah kepada manusia 

Amanah kepada manusia adalah amanah dalam bentuk mu’amalah, dimana 

ini mencakup segala aktivitas manusia dengan fungsi, tugas, atau jabatan yang 

diemban. Sehingga amanah sebagai tanggungjawab secara lembaga. Menurut 

Agung (2016) amanah kepada manusia dilihat sebagai karakter terpuji dan tugas 

yang harus dilaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara dalam 

wawancara, 

 “Amanah kepada manusia itu berarti kita bertanggungjawab atas apa yang 

dititipkan. Kami selaku pengurus pesantren tentu punya tugas masing-

masing yang harus dilaksanakan dengan baik sebagai wujud amanah kita 

kepada pimpinan. Terkhusus kami sebagai pengelola keuangan pesantren, 

tugas kami adalah menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan”. (Wawancara dengan 

Bendahara, 15 Maret 2021). 

 

Selain kepada pihak internal pesantren, bendahara juga memaparkan mengenai 

amanahnya kepada pihak eksternal pesantren sebagai berikut, 

 “Kepada pihak diluar pesantren kami juga berikan perhatian, kami jaga 

amanah dari mereka seperti ketika ada yang sumbangkan kendaraan untuk 

pesantren maka kami khususkan memang untuk pesantren dan tidak 

dipergunakan untuk kebutuhan pribadi pengurus. Contoh lainnya, ketika 

ada donatur yang mau lihat laporan keuangan, maka kami perlihatkan. Itu 

sebagai wujud menjaga kepercayaan mereka juga, yang mana kami 

mengharapkan donatur berkelanjutan”. (Wawancara dengan Bendahara, 15 

Maret 2021). 

 

Berdasarkan uraian wawancara tersebut wujud pesantren dalam menunaikan 

amanahnya terhadap sesama manusia yakni kepada pihak internal pesantren dan 

pihak eksternal adalah dengan selalu menjalankan tugas dengan sebaik-sebaiknya, 

pesantren senantiasa melaporkan keuangan dengan tepat waktu, transparan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Amanah kepada donatur 

diwujudkan dengan senantiasa menjaga kepercayaannya dan tidak 
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mempergunakan fasilitas pesantren dari donatur untuk kepentingan pribadi.  

Menurut pengelola pesantren, jabatan adalah sebuah amanah yang harus dijaga 

dengan cara tidak menyalahgunakan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau 

kelompok tertentu sebab hal tersebut merupakan penghianatan terhadap amanah. 

Pesantren juga memahami bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak 

seperti pemimpin yang berhak tau tentang laporan keuangan, dan donatur yang 

juga berhak mengetahui mengetahui kemana donasi mereka disalurkan. Hal ini 

sejalan dengan apa yang di perintahkan Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 58: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..” 

 

3. Amanah kepada diri sendiri 

Amanah kepada diri sendiri adalah memelihara seluruh anggota tubuh baik 

secara fisik maupun psikis. Dikatakan demikian, karena seluruh anggota tubuh 

pun akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Seperti yang difirmankan 

oleh Allah Subhanahu wata’ala dalam Qs. Al-Isra ayat 36: 

 “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan 

hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.” 

 

Menurut tafsir Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar bahwa pemilik 

anggota tubuh tersebut akan ditanyai untuk apa ia digunakan. Karena anggota 

tubuh tersebut hanyalah sebatas alat, apabila digunakan dalam kebaikan maka 

pemiliknya berhak mendapat pahala dan apabila ia digunakan dalam keburukan 

maka pemiliknya juga berhak mendapatkan siksa. Dan pendapat lain mengatakan 

bahwa Allah Subhanahu wata’ala akan menjadikan anggota tubuh tersebut dapat 



65 
 

 
 

berbicara ketika ditanya kelak, sehingga ia dapat memberitahu apa yang dilakukan 

oleh pemiliknya. 

Amanah dalam menggunakan anggota tubuh sesuai dengan semestinya 

adalah mengarahkannya kepada kebaikan semata. Seperti hati yang jangan sampai 

mempunyai sifat jahat, mata untuk melihat apa-apa yang dihalalkan, tangan untuk 

mengerjakan kebaikan, lidah untuk berbicara yang benar, dan lain sebagainya. 

Secara tidak langsung pengelola pesantren telah melaksanakan amanah kepada 

dirinya sendiri ketika pembuatan laporan yang menekankan sikap jujur. Seperti 

yang dipaparkan dalam wawancara oleh Bendahara, 

“Dalam pembuatan laporan keuangan, kami sangat menekankan sikap 

jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan sumbangan sebesar 500 

rupiah kami tetap akan sampaikan”. (Wawancara dengan Bendahara 

pesantren. 

  

Hal ini mengisyaratkan bahwa pengelola telah mampu menjaga hati mereka 

untuk tidak menyimpang. Hati yang merupakan cerminan budi pekerti dimana 

ketika hati baik maka akan baik semua perilakunya, seperti tangan yang 

dipergunakan untuk tidak melebih-lebihkan atau mengurangi apa yang dicatat, 

dan lisan yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Amanah untuk 

mengfungsikan anggota tubuh dengan sebaiknya ini merupakan keharusan setiap 

pribadi dan bagi yang melalaikannya akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya 

sendiri. Dan itu berarti bahwa mereka telah berbuat zalim atas dirinya sendiri. 

 Nilai amanah yang dimaknai oleh pesantren ini sejalan dengan apa yang 

terkandung dalam shari’ah enterprise theory, dimana hakekat kepemilikan utama 

berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk 

mengelola (khalifah fil ardhi). Pengelola pesantren diharuskan 
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mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya tidak hanya kepada pimpinan atau 

para donatur saja tetapi juga kepada Allah. 

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pesantren Tahfihzul 

Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak telah mengimplementasikan konsep amanah, baik 

amanah kepada Allah, kepada manusia, maupun kepada diri sendiri. 

Tabel 4.1 

Konsep Metafora Amanah dalam Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-

Mubarak 

Konsep Metafora Amanah Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis 

Konsep Metafora Amanah 

 

Amanah kepada Allah 

Amanah kepada Allah merupakan salah satu 

perwujudan dari konsep metafora amanah. Bentuk 

pengungkapan laporan keuangan yang terkait 

dengan menjalankan amanah kepada Allah yaitu: 

 Menjalankan perintah untuk selalu berbuat 

jujur, mulai dari proses hingga 

pengungkapan laporan keuangan 

 Menganggap pekerjaan sebagai sarana 

ibadah 

Amanah kepada 

manusia 

Amanah kepada manusia yang dilakukan 

pesantren tercermin dari pengelola pesantren yang 

sadar akan tugas dan tanggungjawab mereka. 

Adapun bentuk pengungkapan yang terkait dengan 

amanah kepada manusia, yaitu: 

 Menyampaikan laporan keuangan dengan 

tepat waktu, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pimpinan 

 Tidak memakai sarana dan prasarana dari 

donatur untuk kepentingan pribadi 

 Menjaga kepercayaan donatur 

Amanah kepada diri 

sendiri 

Amanah tidak hanya kepada Allah dan manusia 

saja, namun kepada diri sendiripun kita memiliki 

amanah. Berlaku jujur dalam pengungkapan 

laporan keuangan merupakan bentuk amanah 

kepada diri sendiri, kaitannya yaitu: 

 Menjaga hati dari berkeinginan 

mengungkapkan yang salah 
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 Menjaga tangan dari mengurangi atau 

melebih-lebihkan apa yang dicatat 

 Menjaga lisan dari mengungkapkan yang 

tidak benar 

 

3. Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasisi Konsep Metafora 

Amanah dalam Mewujudkan Akuntabilitas 

A. Tingkat Akuntabilitas Pesantren 

Pesantren digolongkan kedalam organisasi nonlaba yang bergerak dibidang 

pendidikan dan keagamaan. Sebagai suatu organisasi nonlaba, maka performa dari 

organisasi tersebut sangat berkaitan dengan akuntabilitas. Performa dari organisasi 

tersebut dapat dikatakan baik apabila organisasi tersebut dapat bersikap akuntabel 

dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Harrison dkk., 2012). Menurut 

Renyowijoyo (2013) akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis yakni akuntabilitas 

vertikal dan akuntabilitas horizontal. Sama halnya dengan sektor publik bahwa 

akuntabilitas dalam islam terdiri dua macam bentuk, yakni akuntabilitas vertikal 

dan horizontal. Secara vertikal adalah pertanggungjawaban utamanya ditujukan 

kepada Allah Subhanahu wata’ala, sedangkan secara horizontal adalah 

pertanggungjawaban kepada sesama umat manusia. Akuntabilitas dalam islam 

sendiri berbeda dengan sistem akuntabilitas yang berasal dari negara-negara barat. 

Dimana jika konsep barat lebih menekankan pada hasil, maka islam 

menganjurkan penganutnya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam 

proses selain tentunya pada hasil yang ingin dicapai. 

Akuntabilitas vertikal adalah bagaimana suatu pesantren bertindak sebagai 

wujud pertanggungjawabannya kepada Allah. Pengelola pesantren memaknai 
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pertanggungjawaban kepada Allah dengan selalu bertindak untuk penjagaan 

terhadap atau meningkatkan keimanan, seperti yang dipaparkan oleh Ketua 

pesantren, 

“Kami mengelola pesantren tujuan utamanya adalah menggapai ridhonya 

Allah, kami berharap pesantren dapat melahirkan generasi yang dapat 

menjadi penolong agama kita serta generasi yang dapat memberikan manfaat 

kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya”. 

(Wawancara dengan Ketua pesantren, 15 April 2021). 

 

Amalan shalih, baik itu amalan hati, lisan, maupun anggota badan lainnya, ketika 

dilakukan dengan ikhlas mengharap ridho Allah, maka akan semakin mempererat 

buhul-buhul iman. Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah 

berkata bahwa bertambahnya keimanan memiliki beberapa sebab, diantaranya 

adalah ketika kita melakukan ketaatan karena sesungguhnya keimanan bertambah 

sesuai dengan baiknya amal yang dilakukan, jenis dan banyaknya. Beliau pun 

melanjutkan bahwa semakin baik amal yang dilakukan seseorang, maka 

keimanannya pun akan semakin bertambah. Wujud akuntabilitas pengelola 

pesantren kepada Allah adalah mereka memurnikan niat ikhlas karena mencari 

ridho Allah dalam menjalankan pengelolaan pesantren. Dalam hal kaitannya 

dengan pengungkapan yang berbasis amanah disampaikan oleh bendahara 

pesantren, yakni. 

 “Seperti yang disampaikan ketua pesantren bahwa dalam mengelola 

pesantren kita senantiasa meluruskan niat untuk ibadah kepada Allah, 

untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau di kaitkan dengan bagaimana 

kami merealisasikan niat untuk ibadah kepada Allah tersebut dalam 

pengungkapan keuangan yakni pertama, kami menganggap tugas ini bukan 

beban melainkan sarana ibadah, kedua dalam segala hal termasuk dalam 

proses dan penyampaian keuangan, kami selalu ingat Allah, jadi apapun 

itu kami selalu berusaha sesuai dengan aturannya Allah”. (Wawancara 

dengan Bendahara Pesantren, 15 April 2021). 
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Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan adanya pengabdian yang 

mencerminkan keimanan. Pengelola pesantren dalam hal mengungkapkan 

keuangan, mereka senantiasa menganggap tugas mereka bukanlah sebuah beban 

melainkan sarana mereka beribadah kepada Allah, selain itu dalam segala hal 

termasuk dalam proses dan penyampaian keuangan mereka senantiasa mengingat 

Allah sehingga apapun yang dilakukan selalu berlandaskan aturan Allah 

Subhanahu wata’ala. 

 Akuntabilitas secara horizontal merupakan akuntabilitas berupa 

pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat dalam hal ini umat atau 

lembaga yang setara (Yanuarisa, 2020). Jika melihat dari sisi fisik laporan 

keuangan, pesantren belum maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas secara 

horizontal karena pengungkapan laporan keuangannya belum sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku, yakni ISAK 35. Namun jika melihat akuntabilitas 

dari perspektif amanah, pesantren telah melakukan pengungkapannya secara jujur, 

menjaga kepercayaan donatur, dan menyampaikan laporan dengan tepat waktu. 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bendahara pesantren dalam wawancara, 

 “Terkhusus kami sebagai pengelola keuangan pesantren, tugas kami 

adalah menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, transparan, 

dan dapat dipertanggungjawabkan”. (Wawancara dengan Bendahara, 15 

Maret 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, akuntabilitas horizontal diwujudkan 

pesantren dari perspektif amanah yakni pengungkapan dilakukan baik ketika 

proses maupun hasil secara jujur, senantiasa menjaga kepercayaan donatur dengan 

tidak memanfaatkan fasilitas pemberian donatur untuk kepentingan pribadi, dan 

dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pemimpin dilakukan dengan tepat 
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waktu, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan mereka dapat 

mempertanggungjawabkan tentang apa-apa yang mereka tuliskan. 

B. Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Konsep Metafora Amanah 

dalam Mewujudkan Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan kebutuhan sekaligus harapan publik untuk 

melakukan proses kontrol terhadap program-program yang ada dalam organisasi. 

Sehingga untuk memahami secara optimal harapan dan kebutuhan publik, maka 

organsisasi harus melakukan interaksi dengan masyarakat. Internalisasi 

akuntabilitas ke dalam kelembagaan organisasi publik nantinya akan menjadi 

kekuatan kredibilitas lembaga sehingga mampu membangun jaringan sinergis 

dengan yang lainnya. Akuntabilitas secara umum dimaknai dengan kemampuan 

suatu organisasi dalam menyediakan catatan atau laporan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Sedangkan Triyuwono (2006) yang melihat akuntabilitas 

dalam konteks akuntansi syariah memposisikan akuntabilitas menjadi “jiwa” atau 

menjadi dasar “etika” dari pada pemberian informasi. Menurut Sholehah (2019) 

akuntabilitas yang hakiki tidak pernah lepas dari realitas antara dunia dan akhirat, 

oleh karenanya harus didasari pada agama.  

Konsep akuntabilitas dalam metafora amanah merupakan konsep 

pertanggungjawaban dengan otoritas yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban 

“diri” kepada Allah Subhanahu wata’ala. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. 

Fathir ayat 39: 

ئِفَ فِ 
َٰٓ فِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَب هِِمْ إِلََّ مَقْتاً ۖ وَلََ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَ   ى ٱلْْرَْضِ ۚ فَمَن كَفرََ فَعلَيَْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلََ يَزِيدُ ٱلْكَ 

فِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلََّ خَسَارًا يزَِيدُ ٱلْكَ 

 

Terjemahan:  
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“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpah dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang 

kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”. 

 

Menurut tafsir Al-Wajiz, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subahanu wata’ala 

telah menjadikan kalian generasi-generasi dan umat-umat yang meneruskan setiap 

umat sebelumnya, yaitu pengganti bagi orang-orang sebelum kalian dalam 

bertahan hidup dan mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan bumi. 

Barangsiapa tidak mengingat keesaan Allah dan tidak mensyukuri nikmatNya, 

maka bagianya itu kemudharatan dan konsekuensi kekufurannya. Kekufuran 

mereka tidak menambahi apapun di sisi Allah Tuhan mereka, kecuali kemarahan 

dan kebencian yang sangat dasyat. Tidak pula kekufuran itu menambah sesuatu 

kecuali kehancuran dan kerugian di akhirat. 

Akuntabilitas dalam kaitannya dengan konsep amanah adalah bahwa 

akuntabilitas itu merupakan internalisasi dari kemampuan suatu penerima amanah 

dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan dengan mengutamakan 

kesejahteraan umat. Pelaksanaan amanah kepada Allah, amanah kepada sesama 

manusia, maupun amanah kepada diri sendiri yang dilakukan pengelola pesantren 

akan membawa kepada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Menilai bahwa 

meskipun pihak pesantren dalam pelaporan keuangan belum menerapkan ISAK 

35, namun telah ada upaya mempertanggungjawabkan amanahnya walaupun 

hanya dengan catatan yang sederhana. Selain itu jika dilihat dari segi akuntabilitas 

secara vertikal pesantren telah mewujudkannya dengan menjalankan amanah 
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kepada Allah dengan senantiasa selalu berusaha menjalankan apa yang 

diperintahkan dan apa yang dilarang olehNya. 

Amanah, tanggungjawab, integritas, dan jujur adalah sifat dasar yang 

membangun dalam stewardship theory. Teori ini bertolak belakang dengan 

agency theory dimana agen bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri daripada 

kepentingan organisasi. Stewardship theory cocok digunakan pada organisasi 

yang bertujuan untuk memberikan pelayanan seperti pesantren karena stewardship 

Theory tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan 

kepentingan prinsipal. Artinya pengelola akan berperilaku sesuai kesepakatan atau 

kepentingan bersama. 

Tabel 4.2 

Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Konsep Metafora Amanah 

dalam Mewujudkan Akuntabilitas 

Akuntabilitas 

Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis 

Konsep Metafora Amanah dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas Vertikal 

 

Akuntabilitas vertikal adalah bagaimana menjaga dan 

meningkatkan keimanan kepada Allah, dalam hal ini 

pengelola pesantren mengiklaskan niat untuk mencari 

ridho Allah dalam pengelolaan pesantren, hal ini 

direalisasikan dalam pengungkapan yang berbasis 

amanah, yakni: 

 Senantiasa menganggap tugas mereka 

bukanlah sebuah beban melainkan sarana 

mereka beribadah kepada Allah 

 Dalam proses dan penyampaian keuangan 

mereka senantiasa mengingat Allah sehingga 

apapun yang dilakukan selalu berlandaskan 

aturan Allah Subhanahu wata’ala. 

Akuntabilitas Horizontal Pengungkapan berbasis konsep metafora amanah 

dalam mewujudkan akuntabilitas horizontal 

pesantren, yakni: 

 Dalam proses maupun hasil pengungkapan 

dilakukan secara jujur 

 Senantiasa menjaga kepercayaan donatur 

dengan tidak memanfaatkan fasilitas 
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pemberian donatur untuk kepentingan pribadi 

 Penyampaian laporan keuangan kepada 

pemimpin dilakukan dengan tepat waktu, 

tidak ada yang ditutup-tutupi, dan dapat 

mempertanggungjawabkan tentang apa-apa 

yang mereka tuliskan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang telah disusun oleh pondok pesantren Tahfihzul 

Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak adalah laporan penerimaan dan pengeluaran 

uang beserta saldonya baik itu defisit atau surplus. Metode pencatatan 

akuntansi menggunakan cash basis  dimana transaksi diakui dan dicatat 

saat kas diterima atau dibayarkan. Sebagai dampak atas penggunaan 

metode tersebut penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35 belum 

tersusun di pesantren ini. Secara teknis pengungkapan belum dilakukan 

oleh pondok pesantren karena belum dibuat catatan atas laporan keuangan, 

namun pengungkapan secara arti luas yakni penyampaian informasi 

keuangan kepada para pemangku kepentingan (Stakeholder) melalui 

laporan keuangan telah dilakukan. Melalui laporan keuangan yang dibuat, 

pesantren berupaya mengungkapkan informasi sumber pemasukan dan 

pengeluaran untuk pihak yang terkait dengan pesantren, pengungkapan 

mengenai kinerja keuangan selama satu periode, dan pengungkapan 

pertanggungjawaban dalam mengelola pesantren.  

2. Amanah memiliki tiga dimensi, dimana ketiga dimensi tersebut saling 

berkaitan satu sama lain. Artinya ketika hanya satu dimensi yang 

dijalankan, maka belum sempurna amanahnya. Ketiga dimensi tersebut 
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yakni amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan amanah kepada 

diri sendiri. Pesantren menganggap amanah memang sangat penting, baik 

itu dalam hal besar maupun kecil. Bentuk realisasi dari menjalankan 

amanah kepada Allah yang dilakukan pondok pesantren adalah dengan 

mereka senantiasa menganggap pekerjaan sebagai sarana beribadah dan 

menjalankan perintah untuk selalu berbuat jujur, mulai dari proses hingga 

pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan amanah kepada manusia 

direalisasikan dengan mereka senantiasa sadar akan tugas dan 

tanggungjawab mereka. Serta amanah kepada diri sendiri direalisasikan 

dengan senantiasa berlaku jujur yang mana ini menggambarkan adanya 

penjagaan terhadap hati, lisan, dan perbuatan. 

3. Pengelolaan pesantren tidak terlepas dari pertanggungjawaban, baik 

pengelola keuangan maupun yang lainnya. Pertanggungjawaban atau yang 

disebut dengan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal yaitu 

pertanggungjawaban terhadap otoritas tertinggi dalam hal ini adalah 

kepada Allah dan akuntabilitas horizontal yakni pertanggungjawaban 

kepada manusia. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut diperlukan 

konsep amanah didalamnya seperti yang dilakukan pesantren dalam 

melakukan setiap aktivitasnya. Konsep amanah akan membawa kita dalam 

pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada 

diri kita sendiri dan yang terpenting kepada Allah. 
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti yakni berupa saran-saran 

atas keterbatasan yang ada untuk masa yang akan datang sebagai berikut: 

1. ISAK 35 merupakan standar keuangan yang ditujukan untuk organisasi 

yang berorientasi nonlaba. Standar diciptakan bukanlah hal tanpa tujuan. 

Organisasi nonlaba dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban 

guna mempertahankan kepercayaan atas keuangan yang diberikan oleh 

donatur. Oleh karena itu, setiap organisasi nonlaba sebaiknya mulai 

menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan untuk 

pertanggungjawaban yang lebih baik lagi kepedepannya. 

2. Semua yang ada di dunia ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban, 

oleh karenanya islam mengajarkan akan konsep amanah. Hal ini 

diharapkan disadari oleh setiap orang dan menanamkannya dalam diri 

masing-masing akan pentingnya amanah dan akan ada konsekuensi bagi 

yang mengabaikannya. 

3. Organisasi yang seluruh kegiatannya dilandasi sikap amanah akan 

mampu mewujudkan akuntabilitas. Dimana ini berarti organisasi akan 

mampu mempertahankan kepercayaan jika terus menyadari konsep 

amanah dalam setiap pertanggungjawaban.   

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya 

maka peneliti dalam hal ini memberikan saran dan masukan kepada pihak 

Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak baik itu ketua maupun 
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bendahara bahwa meskipun telah melakukan pelaporan keuangan, namun untuk 

lebih baik lagi, pesantren harus menerapkan standar keuangan yang dikhususkan 

untuk organisasi yang berorientasi nonlaba yakni ISAK 35. Serta peneliti 

menyarankan untuk dilakukan pelaporan secara sukarela kepada donatur  sebagai 

wujud meningkatkan kepercayaan. 
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Lampian 

Penal Lin Penetitian 

Berdas.aan surat Dekan Fake.Ekonorni dan Bisnis slan LIN Alan a.ass.a Noor 
1699/£81/PP .00.9/3/2021 tan9gal 15 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswapeneli dibarwah ini 

HERMITHASARI R 
90400116062 
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Mahasiswa(S1) 
JAM 4 A4  Yasin Limnpo No. 36. San8ta Gowa 
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tut 
PENGUNGKAPAN ISAK 35 BERBASIS KONSEP ME TAFORA AMANAH DALAM ME WUJUDKAN 

AKUN TABILITAS (Studi Pada Pesantren Tahfidz A-Wadi A-Mubarak) 
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MANUSKRIP 

Nama  : Ustadzah Risna Ramli 

Jabatan : Bendahara Pesantren 

Tempat : Pondok Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak 

1. Apakah ibu memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan? 

2. Apa yang ibu ketahui tentang laporan keuangan? 

3. Bagaimana menurut ibu, pentingkah suatu pesantren membuat laporan 

keuangan? 

4. Bagaimana proses pencatatan akuntansi yang terjadi di Pesantren Tahfidz 

Al-Wadi Al-Mubarak? 

5. Bagaimana cara penyajian laporan keuangan di Pesantren Tahfidz Al-

Wadi Al-Mubarak? 

6. Bagaimana bentuk Pengungkapan Laporan Keuangan Pesantren? 

7. Dari mana sumber dana yang diperoleh Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-

Mubarak? 

8. Pada Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak, apakah sudah membuat 

catatan atas laporan keuangan? 

9. Dari keempat jenis pelaporan keuangan pada ISAK 35, laporan apa saja 

yang disajikan Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak? 

10. Pada Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak, apakah ada upaya dalam 

menerapkan ISAK 35? 

11. Apa alasan menerapkan/tidak menerapkan ISAK 35 mengenai 

pengungkapan? 
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12. Apakah ada pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pengelola pesantren? 

13. Menurut ibu seberapa penting nilai amanah diterapkan dalam pelaporan 

keuangan pesantren?  
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MANUSKRIP 

Nama  : Ustadz Saripuddin A.Md 

Jabatan : Ketua Pesantren 

Tempat : Pondok Pesantren Tahfihzul Qur’an Al-Wadi Al-Mubarak 

1. Menurut bapak perlukah pengelola pesantren melaporkan laporan 

keuangannya? 

2. Bagaimana bentuk penyampaian informasi keuangan yang dilakukan oleh 

pengelola pesantren? Apakah kondisi keuangan dilaporkan secara rinci? 

3. Berapakali dilakukan pelaporan keuangan? Bagaimana periodenya? 

4. Apakah bapak terlibat dalam pengelolaan keuangan pesantren? 

5. Apakah Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak terbuka dalam hal 

informasi keuangannya? 

6. Bagaimana menurut bapak mengenai kelengkapan fasilitas dan pelayanan 

yang ada dalam Pesantren Tahfidz Al-Wadi Al-Mubarak? 

7. Kegiatan apa saja yang sering dilaksanakan Pesantren Tahfidz Al-Wadi 

Al-Mubarak? 

8. Menurut bapak seberapa penting nilai amanah diterapkan dalam pelaporan 

keuangan pesantren? 
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DOKUMENTASI PESANTREN 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 
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