
 

 

 
 

PENERAPAN PSAK NO. 45 DALAM PELAPORAN KEUANGAN 

BERDASARKAN KONSEP AMANAH  

(Studi Kasus LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

 

  

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi 

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

UIN Alauddin Makassar 

Oleh: 

SYAMSINAR 

90400117069 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2021



 

 

 
i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama      : Syamsinar 

NIM   : 90400117069 

Tempat/Tgl Lahir  : Makassar, 17 November 1997 

Jurusan   : Akuntansi  

Fakultas     : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Alamat    : Samata, Kec. Somba Opu, Gowa 

Judul : Penerapan PSAK NO. 45 Dalam Pelaporan Keu-

angan Berdasarkan Konsep Amanah (Studi Kasus 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi 

ini  

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia  

merupakan duplikat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi  

hukum.  

Gowa, April 2022 

Penyusun 

 

Syamsinar 

Nim: 90400117070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ii 
 

 

PENGESAHAN SKRIPSI  



 

 

 
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan dan 

kemampuan dalam berpikir, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita 

semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman 

kegelapan ke zaman yang terang benderang.  

Skripsi dengan judul: “PENERAPAN PSAK NO. 45 DALAM 

PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN KONSEP AMANAH (Studi 

Kasus LKSA Panti Asuhan Al-Isra)” dihadirkan oleh penulis sebagai salah 

satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan skripsi ini. 

Banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun 

atas usaha, do’a dan kehendak-Nya serta mengalirnya bantuan dari pihak-pihak 

yang mendukung baik secara moril maupun materil yang telah memudahkan dan 

membantu penulis.  

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak dan Ibu, Umar bin Kadir dan Suriati bin Bido yang 

telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan mendidik dengan penuh kasih 

sayang serta dengan perjuangan yang penuh air mata dan tetesan darah demi 

masa depan penulis. Sesorang yang dapat menjadi tempat untuk meluapkan air 



 

 

 
iv 
 

mata, berbagi cerita dan keluh kesah selama masa penyelesaian studi. Tidak lupa 

pula juga adik peneliti Siti Sulaeha yang selalu mendukung peneliti meski 

kadang sering berbeda pendapat.  

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada barbagai pihak 

diantaranya: 

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan para pembantu rektor serta 

seluruh jajaran yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh 

keihkhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas kampus 

peradaban. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  

3. Bapak Memen Suwandi, SE., M. Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

4. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si. Ak. CA, selaku Sekertaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

5. Bapak Sumarlin, SE., M.Ak, selaku Pembimbing I yang dengan sabar 

membimbing dan memberikan arahan serta nasihat yang baik dalam 

penyusunan skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian.  

6. Bapak Roby Aditiya, S.Pd., M.Acc. selaku Pembimbing II yang dengan 

sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat yang baik 

dalam penyusunan skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian. 



 

 

 
v 
 

7. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si. Ak. CA, selaku penguji I yang telah 

meluangkan waktunya untuk menguji peneliti. 

8. Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag, selaku penguji II yang telah 

meluangkan waktunya untuk menguji peneliti. 

9. Dosen-dosen yang telah memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin 

Makassar. 

10. Pihak LKSA Panti Asuhan Al-Isra yang telah mengizinkan untuk 

melakukan penelitian dan bersedia memberikan data-data dalam 

penelitian. 

11. Kakak Muh. Reza Eka Saputra, S.Ak yang senantiasa mengajar dan 

membimbing penulis dari awal masuk kuliah. 

12. Supriadi, S.Kom yang sabar menemani dalam menyelesaikan skripsi 

penulis. 

13. Teman-teman terbaik saya Agung Ishal, Fahrul. H, Ida Ariani, 

Nurhidayah Kamaruddin dan Riska Ismail serta sahabat SMA penulis 

Dinah, yuli, yulinar, hikmah, uni  yang selalu mendukung dan membantu 

penulis.  

14. Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi(HMJ-Ak)  sebagai 

tempat untuk belajar yang memberikan banyak pengalaman berharga. 

15. Teman-teman KKN- DK angkatan 65 yang memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 



 

 

 
vi 
 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sudah 

berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi. 

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, penulis persembahkan 

skripsi ini sebagai upaya pemenuhan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar, dan semoga skripsi yang 

penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Kesempurnaan hanyalah milik 

Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan semakin 

bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah 

SWT adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan dan alam semesta beserta 

segala isinya sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik dan semakin 

bertakwa kepada-Nya. 

Penulis 

 

        Syamsinar  

        90400117069 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
vii 
 

DAFTAR ISI 

 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................................................... i 

PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR.............................................................................................................. iii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ x 

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

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

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

B. Fokus dan Deksripsi Fokus .......................................................................... 9 

C. Rumusan Masalah ...................................................................................... 11 

D. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 12 

E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 13 

F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 14 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................................................... 16 

A. Shariah Enterprise Theory ......................................................................... 16 

B. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) ..................................................... 19 

C. Entitas Nirlaba ........................................................................................... 21 

D. PSAK No. 45 .............................................................................................. 25 

E. Akuntabilitas .............................................................................................. 29 

F. Transparansi .............................................................................................. 30 

G. Pelaporan Keuangan ................................................................................. 32 

H. Amanah ...................................................................................................... 35 

I. Kerangka Pikir ........................................................................................... 39 

BAB III METODELOGI  PENELITIAN .................................................................................... 40 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ....................................................................... 40 

B. Pendekatan Penelitian ............................................................................... 41 

C. Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 42 

D. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 43 

E. Instrumen Penelitian .................................................................................. 46 



 

 

 
viii 
 

F. Informan Penelitian ................................................................................... 46 

G. Metode Analisis Data ................................................................................. 47 

H. Teknik Analisis Data .................................................................................. 48 

I. Uji Keabsahan Data ................................................................................... 50 

BAB IV ................................................................................................................................ 53 

HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................................. 53 

A. Gambaran Umun Objek Penelitian ............................................................ 53 

1. Identitas Organisasi ............................................................................... 53 

2. Visi dan Misi Panti Asuhan .................................................................. 55 

3. Sumber Dana ......................................................................................... 56 

4. Struktur  Organisasi Panti Asuhan ...................................................... 57 

B. Hasil Dan Pembahasan ............................................................................. 59 

1. Hasil ....................................................................................................... 59 

c) Pelaporan Keuangan ............................................................................. 78 

2. Pembahasan ........................................................................................... 85 

BAB V ................................................................................................................................. 87 

PENUTUP ........................................................................................................................... 87 

A. Kesimpulan ................................................................................................. 87 

B. Keterbatasan penelitian ............................................................................. 87 

C. Implikasi Penelitian ................................................................................... 88 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 89 

attafsir-alquran.blogspot.com ........................................................................................ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1  Fokus dan deskripsi Fokus   ............................................................... 10 

Tabel 1.2  Penelitian Terdahulu .......................................................................... 12 

Tabel 3.1 Daftar Informan .................................................................................. 42 

Tabel 4.1 Laporan Keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra Berdasarkan PSAK 

No. 45  ................................................................................................................. 55 

Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK No. 45  ...................... 64 

Tabel 4.3 Laporan Aktivitas Berdasarkan PSAK No. 45.................................... 65 

Tabel 4.4 Laporan Arus Kas Berdasarkan PSAK No. 45 ................................... 66 

Tabel 4.5 Laporan Aktivitas Lksa Panti Asuhan Al-Isra Berdasarkan PSAK 

No. 45 .................................................................................................................... 67 

  



 

 

 
x 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir................................................................................. 29 

Gambar 4.1 struktur organisasi Lksa Panti Asuhan Al-Isra  ...............................53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/jurnal%20skripsi/RUSTAM%20%20(1).docx%23_Toc76417433


 

 

 
xi 
 

ABSTRAK 

Nama : Syamsinar 

Nim  : 90400117069 

Judul  :  PENERAPAN PSAK NO. 45 DALAM PELAPORAN KEUANGAN             

BERDASARKAN KONSEP AMANAH (Studi Kasus LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait laporan keuangan yang 

di terapkan LKSA PantiAsuhan Al-Isra sebagai organisasi nirlaba, apakah PSAK 

No. 45 sudah diterapkan atau belum pada pelaporan keuangannya. Pada 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya model pelaporan keuangan 

yang dilakukan oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra masih sangat sederhana yaitu 

dengan melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar atas sumbangan dari 

masyarakat. 

Kemudian pelaporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum sesuai dengan 

format yang dipersyaratkan oleh PSAK 45 tentang pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan 

minimnya informasi yang diperoleh oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra, dan 

sumber daya manusia di LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum memadai. Dalam 

bingkai amanah, pelaporan keuangan menjadi sesuatu yang vital sebagai bagian 

dari pertanggungjawaban keuangan. Meskipun belum sesuai dengan PSAK 45,  

namun LKSA Panti Asuhan Al-Isra telah berupaya menjalankan amanahnya 

dengan melakukan pelaporan keuangan secara rutin.  Sehingga secara 

menyeluruh belum bisa dikatakan amanah sebab dalam pelaporan keuangannya 

tidak menerapkan PSAK No. 45.  

Kata kunci: PSAK No. 45, Laporan keuangan, Nirlaba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan dari dihadirkannya standarisasi seperti standarisasi pengelolaan 

keuangan adalah guna menghadirkan pengelolaan yang lebih baik sesuai dengan 

prinsip tata kelola institusi yang baik. Namun nyatanya, tujuan ini tidak serta 

merta terwujud dan bahkan ada yang bisa dikatakan tidak terealisasi. Salah satu 

contohnya adalah terkait dengan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba seperti 

panti asuhan ataupun yayasan sosial lainnya yang dikelola secara swadaya  

(Tarigan dan Nurtanzila, 2013). Secara umum, orientasi dari organisasi nirlaba 

adalah untuk memberikan bantuan sosial yang dimaknai sebagai suatu perbuatan 

baik. Namun, niat baik juga harus disertai dengan pengelolaan yang baik. 

Fenomena yang kini terjadi adalah kurangnya atau bisa dikatakan tidak ada panti 

asuhan yang menerapkan standar akuntansi yang diperuntukkan bagi lembaga 

seperti mereka yang menyebabkan para donatur kini mulai ragu untuk berdonasi 

atau berpartisipasi dalam membantu dan mengembangkan panti asuhan (Yonata, 

2018). Mereka mulai menyadari kekurangan-kekurangan yang ada dalam 

pengelolaan panti asuhan itu sendiri. 

Terkait dengan kekurangan-kekurangan yang dimaksud, yang paling 

urgent adalah mengenai penerapan standar akuntansi untuk entitas nirlaba seperti 

panti asuhan (Arifiyanti, 2018). Mengapa demikian? Umumnya, panti asuhan 

hanya melakukan pengelolaan keuangan dengan mencatat pemasukan dan 

pengeluaran kas secara detail. Padahal, dalam standar telah diatur bahwasanya 
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keuangan tidak hanya menyoal pemasukan dan pengeluaran, namun juga 

inventarisasi aset yang dimiliki. Sangat banyak ditemui panti asuhan yang tidak 

melakukan inventarisasi aset, dan faktanya ketika mereka ditanya soal aset mereka 

hanya berfokus pada "pemasukan dan pengeluaran kami alokasikan seluruhnya 

untuk anak-anak seperti pendidikan dan konsumsi". Mereka lupa menginventarisir 

aset yang jauh lebih penting, seperti Sumber Daya Manusia yang juga merupakan 

aset, termasuk kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Selain itu, faktor yang 

menyebabkan turunnya minat donatur adalah banyaknya organisasi lain yang 

membutuhkan bantuan serupa (Kiling dan Bunga, 2014). Namun terlepas dari 

semua itu, urgensi terhadap pengelolaan keuangan berbasis akuntansi menjadi hal 

paling urgent yang harus dilakukan oleh organisasi laba seperti panti asuhan 

(Mutammimah dkk., 2019). 

Aktivitas akuntansi akan terus terlaksana selama transaksi masih dilakukan 

oleh manusia, baik itu perseorangan ataupun perusahaan, dan juga aktivitas yang 

menghasilkan laba ataupun nirlaba (Syam, 2019). Dari aktivitas tersebut tentunya 

diperlukan standar akuntansi yang diberlakukan secara umum khususnya di 

Indonesia, standar tersebut salah satunya ialah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan 

suatu pedoman yang dipakai seorang akuntan yang dalam praktek akuntansi 

dimana materinya hampir mencakup semua aspek yang berhubungan dengan 

akuntansi (Nuraini dan Andrianto, 2020).  

PSAK No. 45 ialah standar keuangan yang dipakai dengan 

mengkhususkan pelaporan keuangan nirlaba yang di keluarkan dan di sahkan oleh 
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Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). 

Dengan disahkannya pedoman pelaporan tersebut (PSAK No. 45) diharapkan 

lebih mudah untuk dipahami, lebih relevan, dengan daya bandingnya yang juga 

tinggi (IAI, 2014: 45.1). Dengan demikian standar akuntansi keuangan tersebut 

(PSAK No. 45) dapat dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus 

untuk pelaksanaan dan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai 

dengan PSAK No. 45 (Jayantoro dkk., 2018). 

Saat ini, organisasi nirlaba terkhususnya yayasan telah banyak didirikan 

dengan banyak macam aktivitas, yang didukung pula dengan pelayanannya yang 

semakin bertambah dan juga ukuran yayasan tersebut sudah bisa dikategorikan 

dalam bisnis yang besar. Bahkan beberapa yayasan dalam dunia pendidikan 

ternyata mempunyai aset bernilai milyaran rupiah (Wiladatika dan Diantimala, 

2020). Organisasi nirlaba atau organisasi Non Profit ialah organisasi yang 

pendiriannya dengan tujuan demi untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan 

untuk menghasilkan laba ataupun profit dengan kata lain organisasi nirlaba lebih 

fokus ke tujuan sosial dan lingkungan (Nurrakhim, 2019). Organisasi nirlaba 

sendiri didalamnya terdiri atas panti asuhan, sekolah negeri ataupun swasta, rumah 

sakit dan banyak lagi (Effendy dkk., 2019).   

Organisasi nirlaba dalam memperoleh dana untuk aktivitasnya didapatkan 

melalui sumbangan-sumbangan yang dikoordinisasikan oleh para pengelola 

yayasan dengan demikian yayasan harus lebih transparansi lagi dalam melakukan 

pengolaan keuangan yang kemudian di laporkan kepada apara donatur atau 

penyumbang. Ketransparansian yang dimaksud ialah dengan pelaporan 
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keuangannya sudah menggunakan standar akuntansi yang sudah di sahkan yakni 

PSAK No. 45 mengenai oraganisasi nirlaba (Jumaiyah, 2019). 

Pembeda antara organisasi nirlaba dan prolaba disini dapat dilihat 

berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi keuangan 

nirlaba, yang mana perbedaan tersebut berada pada cara organisasi untuk 

menghimpun sumber dananya sebagai penunjang untuk melakukan aktivitas 

operasionalnya (Hendrawan dan Kiswara, 2011). Organisasi nirlaba ini 

mendapatkan sumberdayanya melalui sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh 

para donatur baik itu perseorangan atau pun dalam bentuk kelompok. Yang 

kemudian dari sumbangan-sumbangan tersebut para donatur tidaklah 

mengharapkan pembayaran kembali atau pun pengembalian manfaat secara 

ekonomi berdasarkan besaran sumber daya yang diberikan (Ismatullah dan 

Kartini, 2018).  

LKSA Panti Asuhan Al-Isra termasuk dalam kategori organisasi nirlaba, 

sebab panti asuhan mempunyai aktivitas manajemen yang berhubungan dengan 

sumber daya manusia, keuangan dan aktivitas pengeporesasiannya tidaklah untuk 

menghasilkan laba. Sebagai entitas nirlaba yang sudah banyak memperoleh 

sumbangan dari masyarakat, selayaknya panti membuat laporan keuangan sebagai 

bentuk pertanggungjawabannya. Pencatatan yang terfokus pada laporan mengenai 

pendapatan dan pengeluaran, serta aset yang dimiliki, sebagai gambaran bahwa 

belum menerapkan sesuai standar yang berlaku. Sehingga diperlukan penyusunan 

laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dalam rangka menciptakan kesetaraan 

laporan keuangan dari tiap-tiap organisasi nirlaba. Adanya kesetaraan akan 
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memudahkan tiap-tiap organisasi nirlaba dalam melakukan penyusunannya. 

Penyusunan kembali laporan keuangan pada penelitian ini dapat menjadi sumber 

referensi bagi panti asuhan, sebagai upaya memberikan transparansi bagi publik 

atas sumbangan yang telah diberikan. 

Bagi pengurus panti asuhan pelaporan keuangan dianggap sangat penting 

sebab pelaporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban 

pengelola panti asuhan. Adapun bentuk pertanggung jawaban tersebut tidak hanya 

kepada para donatur dan anak asuhnya tetapi juga kepada Allah swt, sebagai mana 

yang diajarkan oleh agama Islam bahwasanya wali anak yatim berkewajiban 

untuk mengasuh dan mengurus hartanya sebagaimana mestinya. Hal tersebut 

sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-An’âm/6: 152  

لَا ُٖاَٚ ذا  ُُ اََ ََ ٍُْْ ا٠َ  ٝ ادَحا  ُٓ ََ اَدَْ َٟ ِ٘ اُلٌِا حِٟا ائلِا  ُِ ١ٌْح١َِ ليَا  َِ اجمَْشَُُٛ ا  

Terjemahannya: 

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.  

 

Ayat diatas kemudian ditafsirkan ke dalam Al-Misbah karya Quraish 

Shihab ditafsirkan yang dikutip dari (Tafsir.com, 2021): 

 

“jangan menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik 

yang dapat menjamin dan mengembangkannya, sampai ia 

mencapai usia dewasa dan mampu mengatur sendiri keuangannya 

dengan baik. Saat itu, serahkan harta itu kepadanya. Jangan 

mengurangi timbangan atau ukuran saat kalian memberi dan jangan 

meminta lebih atau tambahan saat kalian menerima. Lakukanlah 

timbangan itu secara adil semampu kalian. Allah tidak membebani 

manusia kecuali sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa 

merasa terpaksa. Apabila kalian mengucapkan sesuatu tentang 

hukum, persaksian, berita dan sebagainya, jangan sampai condong 

kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur. Lakukanlah itu tanpa 

melihat hubungan kebangsaan, warna kulit, kekerabatan, dan 

sebagainya. Jangan melanggar janji kepada Allah yang telah 

memberikan tugas. Juga, jangan mlanggar janji di antara sesama 

kalian, berkenaan dengan urusan yang disyariatkan. Tepatilah 
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semua janji itu. Allah menekankan perintah menjauhi larangan ini 

kepada kalian, agar kalian ingat bahwa ketentuan itu memang 

untuk maslahat kalian”.  

Barang siapa memakan harta anak yatim secara zhalim, ancamannya adalah 

neraka. Ayat ini menunjukkan tidak bolehnya mendekati harta anak yatim atau 

mengolahnya dengan pengolahan yang merugikan anak yatim. Dan menjadi 

cerdas. Ayat ini menunjukkan bahwa anak yatim sebelum dewasa dicegah 

melakukan tindakan terhadap hartanya, dan walinyalah yang mengelola hartanya 

dengan pengelolaan yang menguntungkan, dan bahwa pencegahan tindakan anak 

yatim terhadap hartanya berlaku sampai dewasa dan dengan tidak mengurangi. 

Oleh karena itu, jika seseorang berusaha memenuhi takaran dan timbangan, 

namun terjadi kekurangan tanpa ada sikap remeh darinya, maka sesungguhnya 

Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maksudnya tetap mengatakan yang 

sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri. Maksudnya penuhilah segala 

janji yang diadakan antara kamu dengan-Nya berupa mengerjakan hak-haknya dan 

memenuhinya, demikian juga perjanjian yang diadakan antara kamu dengan orang 

lain. Semua perjanjian wajib dipenuhi dan haram dibatalkan atau diremehkan. 

Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa/4:10 : 

ا٠أَوْاُ َٓ ا ٌا ز٠ِ اسَع١ِشً ئِاْ  َْ ْٛ س١َصٍََْ َٚ ألَسً اۖا ُْ ِٙ افِٟاُطُُِٛٔ َْ لا٠َأوٍُُْٛ َّ لائِٔا  ًّ ٍْ اظُ  ٝ َِ ١ٌْحَلَ َٛ يَا  ِْ اََ َْ ٍُٛ  

Terjemahan : 

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan 

mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).  

 

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan 

(Tafsir.com, 2021): 
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“Orang-orang yang berlaku zalim terhadap anak-anak yatim 

dengan memakan hartanya secara tidak benar, sebenarnya mereka 

memakan sesuatu yang menggiringnya ke api neraka. Mereka akan 

menerima siksa pada hari kiamat berupa api neraka yang sangat 

menyakitkan.” 

 

As-Sudi rahimahullah berkata,  

 

“Orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim pada hari 

kiamat akan digiring dengan nyala api keluar dari mulutnya, 

telingannya, hidungnya, dan matanya. Semua orang yang 

melihatnya akan mengenalnya bahwa dia adalah pemakan harta 

anak yatim”.  

 

Merujuk pada apa yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa pengel-

olaan panti asuhan yg merupakan wadah bagi anak yatim adalah sebuah amanah 

yang harus senantiasa dijaga. Amanah merupakan tanggung jawab terhadap peran 

ataupun posisi yang sangat esensial dalam suatu pengelolaan. Hal ini bukan tanpa 

alasan, mengingat manusia pada hakikatnya diciptakan guna mengemban amanah 

sebagai khalifatullah fil ardh atau pengelolaan di muka bumi. Sebagaimana di-

jelaskan dalam Q. S. Al-Baqarah/2:30; 

افِٟا ًٞ اجَلعِ ئىَِةِائِِّٟٔ
َٰٓ  ٍَ َّ
ٍۡ ئرِۡاللَيَاسَُُّهَاٌِ فهُِاالۡۡسَۡضاِٱََ َۡ َ٠ َٚ ذُاف١ِٙلَا َِ ٓا٠فُۡ َِ اف١ِٙلَا ًُ ْ اَجَجَۡعَ َٰٛٓ اللٌَُ

ۖ لَٰٓءاَٱخ١ٍَِفةَ  َِ اٌذِّ

لالَا َِ ا ُُ اَعٍََۡ َٰٟٓ الَليَائِِّٔ سُاٌهََۖ ٔمُذَِّ َٚ ذِنَا ّۡ ِّْخُاُِذَ ََ أُ ُٓ ٔذَۡ اََْٚ ٛ ُّ جعٍََۡ  

Terjemahan: 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padan-

ya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfir-

man: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui". 

 

 Ayat diatas ditafsirkan dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab 

(Tafsir.com, 2021): 
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“Allah Swt. telah menerangkan bahwa Dialah yang menghidupkan 

manusia dan menempatkannya di bumi. Lalu Dia menerangkan asal 

penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan kepadanya berupa 

pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah, hai Muhammad, 

nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. Nikmat 

itu adalah firman Allah kepada malaikat-Nya, "Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan makhluk yang akan Aku tempatkan di bumi 

sebagai penguasa. Ia adalah Adam beserta anak- cucunya. Allah 

menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi." 

Dan ingatlah perkataan malaikat, "Apakah Engkau hendak 

menciptakan orang yang menumpahkan darah dengan permusuhan 

dan pembunuhan akibat nafsu yang merupakan tabiatnya? Padahal, 

kami selalu menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak sesuai dengan 

keagungan-Mu, dan juga selalu berzikir dan mengagungkan-Mu." 

Tuhan menjawab, "Sesungguhnya Aku mengetahui maslahat yang 

tidak kalian ketahui." 

 

tafsiran di atas menunjukkan betapa mulianya manusia sebagai pengemban 

amanah dimuka bumi, sehingga tiap peranan yang dimiliki harus dijalankan 

dengan sebaik-baiknya, tidak terkecuali dengan pengelolaan dan perlakuan 

akuntansi pada panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu organisasi nirlaba 

yang dipergunakan sebagai sarana dalam hal memaksimalkan pendidikan kepada 

anak-anak yatim piatu. Panti asuhan juga didirikan karena banyaknya anak-anak 

yang terlantar dan masih dibawah umur, hal tersebut pun banyak di sebabkan 

karena masalah perekonomian.  

Panti asuhan juga berfungsi sebagai tempat untuk pemberian pelayanan 

kesejahteraan untuk anak baik dari segi pelayanan, informasi, konsultasi, dan 

pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak. Dari segi pelayanan 

tersebut tentunya tidak lepas dari pelaksana pengasuhan dalam panti asuhan. 

Dimana para pelaksana tersebut masing-masing memiliki andil dalam membawa 

anak-anak asuhnya untuk mencapai hak-hak mereka sehingga kebutuhan mereka 

bisa terpenuhi. Selain itu panti asuhan juga tentunya mesti didukung oleh fasilitas 
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yang memadai sebagai pendukung dalam pelaksanaan pengasuhan. Adapun 

fasilitas yang dimaksud ialah fasilitas yang mendukung privasi anak sebagai 

fasilitas primer, fasilitas-fasilitas pendukung, dan pengaturan staf panti asuhan 

beserta pihak pengelolanya. Untuk menunjang segala aktivitas panti asuhan, perlu 

akan adanya sumber dana baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sekitar 

yang merupakan donatur bagi panti asuhan.  

Pengelolahan dana yang dilakukan oleh pengelola panti nantinya akan 

dipertanggungjawabkan kepada para donatur. Baik itu kas, aset dan sumber dana 

yang diperoleh. Namun banyak kasus yang ditemukan kinerja panti asuhan dalam 

mempertanggungjawabkan dana yang kurang baik, masih banyak panti asuhan 

yang tidak mencantumkan pemasukan kas dari pihak perusahaan. Ini 

menyebabkan donatur tidak akan mempercayai kembali pada panti asuhan.  

Padahal perlakuan akuntansi panti asuhan sendiri telah di atur dalam PSAK No. 

45, sehingga segala jenis transaksi yang terjadi harus dicatat, diukur, diakui, 

disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam PSAK No. 

45. Hal ini dimaksudkan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat 

ditingkatkan lagi. Dengan demikian, amanah yang diemban pengelola panti 

asuhan dari segi tanggung jawab maupun kepatuhan standar dapat diwujudkan 

secara maksimal. 

B. Fokus dan Deksripsi Fokus 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengkaji bagaimana laporan 

keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra yang merupakan bagian dari entitas nirlaba, 

yang mana Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan standar pelaporan 
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keuangan untuk entitas nirlaba dengan fokus pada kebermanfaatan sosial dan tidak 

untuk memperoleh laba yang tertuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.45 sebagai penunjang tujuan dari pelaporan yang 

dimaksud. Penelitian ini kemudian mencoba untuk menelusuri model pelaporan 

keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra lalu melihat sejauh mana kesesuainnya 

dengan standar yang telah di tetapkan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan 

untuk mengukur seberapa penting penerapan PSAK No. 45 pada panti asuhan da-

lam perspektif Amanah.  

Konsep amanah akan diintegrasikan guna melihat kesesuaian laporan keu-

angan yang dibuat oleh entitas nirlaba tersebut dengan format yang telah diatur 

dalam PSAK 45 terkait laporan entitas nirlaba. Pada penelitian ini terdapat 3 hal 

yang ingin ditinjau dengan memakai konsep amanah yakni, apakah dalam 

penyajian laporan keuangannya manajemen dapat dipercaya, untuk mengukur 

keakuntabilitasan pengelolaan keuangan, dan sejauh manakah konsep 

ketransparansian/kejujuran pada laporan keuangan yang dibuat panti asuhan  . 

Tabel 1.1  

Fokus dan deskripsi Fokus Penelitian  

 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

 PSAK No. 45  1. Laporan Posisi Keuangan  

2. Laporan Aktivitas  

3. Laporan Arus Kas  

4. Disclosure  

Amanah 1. Bertanggung Jawab  

2. Dapat Dipercaya  

3. Jujur  
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C. Rumusan Masalah 

Praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas di entitas nirlaba 

khususnya panti asuhan masih jarang diperhatikan. Padahal dalam rangka 

penerapan prinsip akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas 

organisasi harus melakukan pengelolaan keuangan, termasuk publikasi dan 

pertanggungjawaban laporan keuangan (Nurlailah dkk., 2014). Permasaahan lain 

yang sering muncul yaitu masih banyaknya panti asuhan yang tidak mencatat 

secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas 

penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan 

penggunaan kas panti asuhan untuk apa saja. Pencatatan keuangan panti asuhan 

biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas panti asuhan saja 

tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh panti asuhan (Andarsari, 

2016). Dari peristiwa tersebut maka standar akuntansi seperti PSAK No. 45 sangat 

dibutuhkan oleh entitas nirlaba seperti halnya panti asuhan.  

Berdasarkan apa yang telah diuraikan terkait dengan urgensi Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuaangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan 

Entitas Nirlaba, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Model Pelaporan Keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra? 

2. Bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

dengan PSAK No. 45 ? 

3. Bagaimana Urgensi Penerapan PSAK No. 45 dalam Bingkai Amanah pa-

da Pelaporan Keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra? 
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D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu  merupakan kumpulan beberapa referensi atau rujukan 

utama yang digunakan di dalam penyusunan penelitian yang kemudian dijadikan 

sebagai acuan dan data pendukung yang menurut peneliti di butuhkan. Adapun 

beberapa rujukan atau referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini: 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama  

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode  

Penelitian  
Hasil penelitian 

1

. 

Redista Ady-

tya Fahmi 

(2016) 

Penerapan 

Laporan Keu-

angan Pada 

Yayasan Panti 

Asuhan Yatim 

Piatu Dan Fakir 

Miskin Daarul 

Aytam Situ-

bondo. 

Kua

litatif 

deskriptif 

1.Bentuk penyusunan 

laporan keuangan Yayasan 

Panti Asuhan Yatim Piatu 

dan Fakir Miskin Daarul 

Aytaam Situbondo masih 

berbentuk laporan seder-

hana agar mudah dipa-

hami. 2.Setelah mengkon-

struk laporan keuangan 

Yayasan Panti Asuhan 

Yatim Piatu dan Fakir 

Miskin Daarul Aytaam 

Situbondo berdasarkan 

PSAK No.45 penerimaan 

dan pengeluaran dana ha-

rus jelas. 

2

. 

Angelia Nov-

rina Meilani 

Tinungki 

Rudy J. 

Pusung 

(2014) 

Penerapan 

Laporan Keu-

angan Organisasi 

Nirlaba Ber-

dasarkan Psak 

No.45 Pada Panti 

Sosial Tresna 

Werdha Hana. 

 Laporan keuangan 

pada panti sosial belum 

sesuai dengan apa yang 

ada pada penyusunan 

laporan keuangan 

berdasarkan pada PSAK 

No. 45. Laporan keuangan 

yang tersedia hanya berupa 

laporan pengeluaran, 

laporan 3realisasi dan 

laporan posisi kas 

berdasarkan apa yang 
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mereka pahami. 

3

. 

Kadek Irma 

Riskiyanti, Ni 

Putu Ayunda 

Prihantini, 

Ketut Trio 

Aldi, Ni Ko-

mang Mita 

Audita 

Pratana R. 

(2017) 

Analisis 

Perolehan Dan 

Pengelolaan   

Keuangan Pada 

Organisasi Nirl-

aba Panti Sosial  

Asuhan Anak 

(Psaa) Udyana 

Wiguna Singara-

ja. 

 Dari hasil penelitian 

ini, maka dapat pengel-

olaan keuangan di Panti 

Sosial Asuhan Anak 

Udyana Wiguna Singaraja 

dilaksanakan dengan staf 

yang mengurus DPA men-

galokasikan dana yang te-

lah diberikan untuk kebu-

tuhan-kebutuhan yang ada 

dalam panti selama 1 ta-

hun. Dalam melaksanakan 

pembukuan keuangan lem-

baga, Panti Sosial Asuhan 

Anak Udyana Wiguna 

Singaraja menggunakan 

PSAK No. 45  tentang 

yayasan nirlaba.   

4

. 

Uki Indri 

Puspita 

(2017) 

Kelengkapan 

Pelaporan Keu-

angan Panti 

asuhan Berbasis 

PSAK No. 45  

(Studi Kasus Di 

Kota Semarang). 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa vari-

abel literasi akuntansi, 

tingkat pendidikan, pelati-

han pengurus panti asuhan, 

dan ukuran panti asuhan 

berpengaruh terhadap 

kelengkapan pelaporan 

keuangan panti asuhan. 

Sedangkan apabila variabel 

independen menggunakan 

ukuran panti asuhan yang 

dijadikan sebagai variabel 

moderating, maka hasil 

menunjukkan bahwa tidak 

ada pengaruh terhadap 

kelengkapan pelaporan 

keuangan panti asuhan. 

Sumber; Data Olahan Peneliti, 2020. 

E. Tujuan Penelitian  

Berikut merupakan tujuan penelitian ini dilakukan: 

1. Untuk menganalisis Model Keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra 
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2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaporan LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

dengan Penerapan PSAK No. 45.  

3. Untuk menganalisis Urgensi Penerapan PSAK No. 45 dalam Bingkai Ama-

nah pada Pelaporan Keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra.  

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan sebagai fokus dalam penelitian serta tujuannya, 

maka dengan penuh harapan penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi 

maupun bermanfaat sebagaimana mestinya. Adapun manfaat dilakukannya 

penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat terotisnya ialah supaya LKSA Panti Asuhan Al-Isra dapat 

menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan pada asas pertanggungjawaban yang 

sejalan dengan Shariah Interprice Teori (SET). Dalam SET, pertanggungjawaban 

terbagi menjadi dua yakni secara vertikal yang mana pertanggungjawan ini di 

peruntukkan kepada Tuhan (Allah) adapun pertanggungjawaban selanjutnya yakni 

secara horizontal mengarah kepada manusia dan lingkungan. Selain itu, peneletian 

juga diharapkan sebagai penggambaran akan pentingnya kepatuhan yang terin-

tegrasi dengan konsep amanah dalam pelaporan keuangan panti asuhan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Akademisi  

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terutama yang 

berhubungan dengan pelaporan keuangan sebagai pengedukasi akan 
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pentingnya suatu laporan keuangan yang berdasar pada standar yang 

berlaku. 

b. Bagi Entitas Nirlaba  

  Dilakukannya penelitian ini, diharapkan pelaporan keuangan pada 

panti asuhan dibuat berdasarkan pada stadar yang sudah ada yakni PSAK 

No. 45. 

c. Bagi Masyarakat  

   Dilakukannya penelitian ini, dengan harapan panti asuhan mampu 

membuat dan menyajikan laporan keuangan, dengan begitu keragu-

raguan masyarakat untuk memberikan donasi menjadi berkurang bahkan 

tidak ada lagi.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Shariah Enterprise Theory 

Shariah Enterprise Theory dicetuskan pada tahun 1999 oleh Iwan 

Triyuwono. Shariah Enterprise Theory (SET) ialah nilai pengembangan yang 

mana didalamnya berupa nilai-nilai yang sesuai dengan syariah Islam. awalnya 

Enterprise Theory hanya mencakup pada aspek sosial dan pertanggungjawaban 

(Hidayat dan Triyuwono, 2016). Yang kemudian dikembangkan lagi agar sesuai 

dengan syariah yang kemudian muncullah teori yang di kenal dengan Shariah 

Enterprise Theory (SET) (Bakhtiar dkk., 2019). 

Pada dasarnya SET lebih kepada pendekatan untuk menyelaraskan semua  

keputusan atau tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam (Anwar 

dan Rajab, 2019). Apabila di integrasikan dengan masalah pembiayaan 

bermasalah, maka SET sebagai penekanan untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan menggunakan pendekatan nilai-nalai Islam. Secara umum Shariah 

Enterprise Theory mempunyai tiga nilai yang paling penting dimana nilai tersebut 

berupa pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal, pertanggung jawaban 

vertikal yang dimaksud ialah bertanggung jawab kepada Allah swt, sedangkan 

pertanggungjawban secara horizontal ialah pertanggungjawaban kepada manusia 

dan lingkungan (Hikmaningsih dan Pramuka, 2020). 

Syariah Enterprise Theory atau disingkat dengan SET, yakni teori yang 

internalisasinya memakai nilai keislaman demi terciptanya teori yang 

transendental dan lebih humanis (Ruddin, 2018). Enterprise theory menurut 
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Rinovian dan Suarsa (2019), ialah suatu teori dengan pengakuan adanya 

pertanggung jawaban baik kepada pemilik perusahaan tetapi juga kepada para 

pemangku kepentingan secara menyeluruh. Enterprise theory mampu mewadahi 

kemajemukan masyarakat (stakeholders). Hal ini karena konsep enterprise theory 

menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan 

(shareholders), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders.  

Konsep enterprise theory hampir mirip dengan teori stakeholder sebab 

kedua teori ini sama-sama mengakui adanya stakeholder yang merupakan 

pemangku kepentingan bagi suatu organisasi dan juga berkonsepkan dengan nilai 

kapitalisme (Rinovian dan Suarsa, 2018). Selain itu, Ruddin (2018) mengatakan 

bahwasanya dalam teori dikategorikan kedalam nilai-nilai syariah, karena dalam 

konsep enterprise theory dan stakeholders theory yang menerangkan bahwasanya 

kesejahteraan untuk kepentigan semua stakeholder (manusia) tidak hanya untuk 

organisasi sendiri.  

Enterprise Theory ini dikatakan sebagai sistem dengan dasarnya berasal 

dari nilai syariah atau islami, sebab keakuntabilitasannya dilakukan secara 

menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Anggraeni (2019) bahwa 

diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari’ah sangat 

direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di 

kalangan tertentu saja. Akan tetapi Enterpise Theory masih memerlukan 

pengembangan lebih lanjut supaya bentuknya lebih mendekati lagi dengan 

syari’ah. dari perkembangan yang dilakukan hingga kemudian menghasilkan teori 

yang disebut dengan Syariah Enterprise Theory (SET).  
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Syariah Enterprise Theory (SET) ini dikenal tidak hanya mementingkan 

pemiliknya saja tetapi juga pihak yang lain. Dari hal tersebut SET mempunyai 

rasa tanggungjawab yang besar kepada para stakeholders secara menyeluruh. 

Tanggung jawab dalam SET yang dimaksud ialah tanggung jawab kepada Allah, 

manusia, dan alam. Menurut Irawan dan Muarifah (2020), Allah sebagai 

pemegang kepentingan yang paling tinggi sebab Allah merupakan pihak paling 

tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan 

Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari’ah 

tetap bertujuan menciptakan kesadaran akan Tuhan para penggunanya tetap 

terjamin.  

Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah 

digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari’ah. 

Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari’ah hanya dibangun 

berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah (Dori dan Indah, 2016). 

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Direct-

stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi 

pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) 

maupun non-keuangan (nonfinancial contribution) (Indriastuti dan Ifada, 2015). 

Mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka 

mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, 

yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali 

tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun 
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non-keuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak yang memiliki hak 

untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Hermawan dkk., 2016). 31 

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang 

memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah 

dan manusia (Indriastuti dan Ifada, 2015). 

Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan 

energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari 

alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang 

tersedia di alam, dan lain-lainnya (Juliardi, 2016). Namun demikian, alam tidak 

menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang 

sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa 

kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan 

lain-lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam jangka 

waktu yang lama (Apriai, 2015). 

B. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh diartikan 

sebagai suka serta taat pada aturan maupun perintah, ataupun disiplin. Kepatuhan 

berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan (Henti dkk., 2019) 

(Vinanda, 2017). Menurut Ma’rif dkk., (2013) penilaian pada kepatuhan ialah taat 

kepada segala kegiatan dengan berdasar pada berbagai kebijakan, aturan-aturan, 

ketentuan-ketentuan maupun UU yang diberlakukan. Adapun untuk kepatutan 

menjurus kepada budi luhur pemimpin pada saat mengabil kebijakan/keputusan. 

Namun, kepatutan yang dilanggar tidak serta merta melanggar kepatuhan. Lain 
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dari itu, kepatuhan sebagai penentu apakah pihak yang diaudit sudah menjalankan 

aturan ataupun prosedur serta standar yang sudah ditentukan oleh orang/pihak 

yang berwewenang didalamnya. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk 

menentukan apakah orang yang sedang diaudit tersebut sudah berdasarkan pada 

keadaan, peraturan ataupun UU tertentu. 

Menurut Saleh Riyanto (2020), perspektif dasar kepatuhan hukum yakni 

ada pada instrumental dan normatif. Perspektif instrumental ini dimaknai sebagai 

kepentingan yang hanya untuk diri sendiri serta tanggapan terhadap perubahan 

yang berhubungan dengan perilaku. Adapun untuk perspektif normatif diartikan 

sebagai tolak belakang dari presfektif instrumental yakni individu tersebut lebih 

kepada hubungan terhadap  moral. Sehingga individu tersebut akan dominan patuh 

pada apa yang di anggap sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang 

dianutnya. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai 

dan  konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif karena 

moralitasnya, dimaknai sebagai patuh atau pada hukum sebab hukum merupakan 

keharusan atau kewajiban.  Adapun secara legitimasi melalui moralitas dimaknai 

patuh terhadap aturan karena karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak 

untuk mendikte perilaku  (Elsintania dan Archianti, 2016). 

Pada organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang 

menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi 

yang dicanangkan (Bulutoding dan Parmitasari, 2019). Sebuah sistem dapat 

dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi 

yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota 
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organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas 

dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan 

yang ada (Tahir dkk., 2018). Kelman (1966) membedakan kualitas ketaatan atau 

kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu : 

a. Ketaatan yang bersifat compliance, dimaknai sebagai seorang yang patuh 

pada aturan dikarenakan takut mendapatkan sanksi. 

b. Ketaatan yang bersifat identification, dimaknai sebagai orang atau individu 

taat atau patuh pada aturan karena takut hubungannya memburuk.  

c. Ketaatan yang bersifat internalisation, dimaknai sebagai orang yang taat 

atau patuh pada peraturan-peraturan dikarenakan berasal dari dirinya 

sendiri yang merasakan aturan tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai 

intrinsik yang dianutnya.  

 Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di 

compliance atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya 

mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah 

sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa 

menekankan fungsi kontrol yang ketat. 

C.   Entitas Nirlaba 

Organisasi nirlaba atau organisasi nonprofit berbeda dengan organisasi 

bisnis dimana tujuan dari organisasi bisnis adalah mencapai laba sebesar-besar 

nya sedangkan untuk nirlaba adalah suatu organisasi yang bertujuan tidak 

komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang mencari laba. Standar 

akuntansi untuk penyusunan pelaporan keuangan pada entitas nirlaba telah diatur 
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dan ditetapkan oleh IAI yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas 

Nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada 

akhir periode, aktivitas dan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan CaLK.  

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang sangat berbeda 

dibandingkan dengan organisasi bisnis. Karakteristik khusus yang mendasari 

perbedaan tersebut menurut PSAK No. 45 terletak pada cara organisasi nirlaba 

memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para 

penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian 

manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan 

(Ikatan Akuntan Indonesia,2012) (Ismatullah ,2018).  

Panti asuhan merupakan salah satu organisasi nirlaba yang dipergunakan 

sebagai sarana dalam hal memaksimalkan pendidikan kepada anak-anak yatim 

piatu. Panti asuhan juga didirikan karena banyaknya anak-anak yang terlantar dan 

masih dibawah umur, hal tersebut pun banyak di sebabkan karena masalah 

perekonomian. Menurut Nuzuli (2007) Panti asuhan merupakan lembaga atau 

yayasan yang penyaluran bakat dan minat sekaligus sebagai sarana peningkatan 

pendidikan bagi anak-anak dan tempat untuk merawat, memelihara, membina dan 

mengasuh anak yatim, yatim piatu dan juga anak-anak terlantar karena keadaan 

tertentu. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif 

yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di 

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan 
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usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara 

mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Hendrawan, 

2011). 

Tujuan panti asuhan berdasarkan Departemen Sosial Republik Indonesia: 

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja 

sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka 

ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan 

kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak 

dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. 

2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan 

adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan 

berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang 

hidupnya dan hidup keluarganya. 

Dengan demikian maka dapat di simpulkan jika panti asuhan ialah layanan yang 

di sediakan, seperti membimbing dan mengolah skill bagi anak asuh supaya 

menjadikan manusia yang berkualitas. 

 Panti asuhan juga berfungsi sebagai tempat untuk pemberian pelayanan 

kesejahteraan untuk anak baik dari segi pelayanan, informasi, konsultasi, dan 

pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak. Dari segi pelayanan 

tersebut tentunya tidak lepas dari pelaksana pengasuhan dalam panti asuhan. 

Dimana para pelaksana tersebut masing-masing memiliki andil dalam membawa 

anak-anak asuhnya untuk mencapai hak-hak mereka sehingga kebutuhan mereka 

bisa terpenuhi. Selain itu panti asuhan juga tentunya mesti didukung oleh fasilitas 
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yang memadai sebagai pendukung dalam pelaksanaan pengasuhan. Adapun 

fasilitas yang dimaksud ialah fasilitas yang mendukung privasi anak sebagai 

fasilitas primer, fasilitas-fasilitas pendukung, dan pengaturan staf panti asuhan 

beserta pihak pengelolanya. Untuk menjunjang segala aktivitas panti asuhan, perlu 

akan adanya sumber dana baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sekitar 

yang merupakan donatur bagi panti asuhan.  

Sumber dana tersebut berupa sumbangan atau donasi yang merupakan 

pemberian baik itu perorangan ataupun berbadan hukum yang sifatnya sukarela. 

Baik itu dalam bentuk pakaian, makanan, barang, mainan atau bahkan kendaraan. 

Namun dalam keadaan tertentu bisa juga berbentuk bantuan kemanusiaan atau 

bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi transfusi 

darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian 

organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian 

jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam 

bentuk pendanaan kehendak bebas. Dana yang telah terkumpul kemudian 

selanjutnya dikelolah oleh pelaksana atau pengurus panti asuhan.  

 Pengelolahan dana yang dilakukan oleh pengelola panti nantinya akan 

dipertanggungjawabkan kepada para donatur. Baik itu kas, aset dan sumber dana 

yang diperoleh. Namun banyak kasus yang ditemukan kinerja panti asuhan dalam 

mempertanggungjawabkan dana yang kurang baik, masih banyak panti asuhan 

yang tidak mencantumkan pemasukan kas dari pihak perusahaan. Ini 

menyebabkan donatur tidak akan mempercayai kembali pada panti asuhan. 

Sebaiknya, pihak panti asuhan mencatat kas yang masuk dari donatur agar laporan 
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keuangan keduanya tidak terdapat perbedaan. keuangan yang tersedia sesuai 

dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. 

D. PSAK No. 45 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, yang di 

terbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2018: 45.2-45.), terdapat beberap 

karakter yang ada dalam organisasi nirlaba diantaranya: 

1. Sumber daya pada organisasi nonlaba atau disebut juga dengan nirlaba 

asalnya dari orang-orang yang mana pemberian tersebut tidak bermaksud 

untuk memperoleh kembali manfaat ekonomi sesuai dengan apa yang telah di 

sumbangkan. Para penyumbang tersebut memberikan sumber dayanya 

semata-mata untuk kebermanfaatan sosial.  

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tidak untuk menghimpun laba, 

meskipun mendapatkan laba, tapi laba yang diterima tidak ula di bagikan 

kepada pendiri atau pemiliknya. 

3. Kepemilikan seperti entitas bisnis atau yang pro laba tidak ada 

kepemilikannya, maksudnya ialah kepemilikan untuk organisasi nirlaba tidak 

bisa diperjualbelikan, dialihkan ataupun ditebus  atau kepemilikan tersebut 

tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat 

likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. 

Lebih lanjut lagi, yang tercantum dalam PSAK No. 45 yakni menyatakan 

bahwasanya hal yang menjadi tujuan utama laporan keuangan ialah penyediaan 

informasi secara relevan demi untuk pemenuhan kepentingan penyedia atau 

pemberi sumber daya yang tentunya tidak mengharapkan timbal balik  sebagai 
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penyedia sumber daya. Oleh sebab itulah LKSA Panti Asuhan Al-Isra Sebagai 

bagian dari organisasi nirlaba diharapkan menyajikan pelaporan keuangannya 

dengan berdasar standar yang sudah di tetapkan yakni PSAK No. 45. Karakteristik 

dari organisasi nirlaba tentunya memiliki perbedaan yang mendasar yakni pada 

perolehan sumber daya dalam pengoperasian aktivitasnya. Yakni diperoleh dari 

para donatur dan penyumbang. Bendahara LKSA Panti Asuhan Al-Isra bertugas 

untuk mencatat aktivitas keuangan yang terjadi baik itu aktivitas maupun 

pengalokasian dana ataupun kebutuhan-kebutuhan anak asuh. Lebih lanjutnya, 

dalam PSAK No. 45 sendiri terdiri atas 4 macam laporan keuangan diantaranya  : 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Tujuan posisi laporan keuangan ialah sebagai penyedia informasi 

secara keseluruhan seperti penyajian aset, liabilitas, aset neto dan informasi-

informasi yang memiliki keterikatan di setiap elemen dalam waktu tertentu. 

dari informasi berupa laporan posisi keuangan tersebut yang dibarengi dengan 

pengungkapannya membantu pemberi dana atau sumber daya untuk 

memberikan penilaian terhadap: 

a. Kemampuan entitas nirlaba dalam pemberian layanan jasa secara 

berkesinambungan 

b. Kelikuiditasan, kefleksibilitasan keuangan, pemenuhan kewajiban dan 

kebutuhan akan pendanaan eksternalnya. 
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2. Laporan Aktivitas 

Laporan aktivitas dibuat dengan tujuan sebagai penyedia informasi 

tentang  entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah 

aset neto selama suatu periode. Perubahan tersebut berupa: 

a. Perubahan kelompok aset neto  

Pada laporan aktivitas penyajiannya berupa total perubahan aset neto 

terikat permanen, tidak permanen dan temporer pada suatu waktu/periode. 

Adapun pendapatan yang bisa menambah aset neto, beban dan kerugian 

yang mampu mengurangi aset neto disajikan kedalam sumber daya tidak 

terikat selama penyajiannya serta pengungkapan dianggap sebagai 

kebijakan akuntansi. 

b. Pengklasifikasian pendapatan, beban, keuntungan, serta kerugian 

Laporan aktivitas disajikan penambah aset neto tidak terikat, 

terkecuali bila pemakaiannya dibatasi oleh penyedia sumber daya, serta 

penyajian beban yang mengurangi aset neto tak terikat. Selain itu dalam 

laporan aktivitas disajikan keuntungan atau kerugian yang pengakuannya 

berasal dari investasi atau aset lainnya seperti liabilitas yang dijadikan 

penambah/pengurangan aset neto terikat, lain halnya bila pemakaiannya 

dibatasi. 

Lebih lanjut lagi pengklasifikasian akan pendapatan, beban, serta 

keuntungan maupun kerugian pada pengelompokan aset neto, 

kemungkinan munculnya penklasifikasian tambahan dapat terjadi. Untuk 

penyajian dari jumlah pendapatan maupun beban sewanya diasjikan secara 
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bruto kecuali diatur dan SAK. Pada kerugian/keuntungan jumlah netonya 

asalnya ada pada transaksi diluar dari pengendalian entitas nirlaba. Misal 

untung rugi saat menjual tanah atau gedung yang sudah tidak dipakai.Pada 

catatan atas laporan keuangan, penyajian informasi keuangannya tentang 

akun beban didasarkan pada pengklasifikasian fungsionalnya yang 

berdasar pada kelompok jasa utama dan aktivitas pendukung. Selain dari 

pengklasifikasian fungsionalnya entitas nirlaba disarankan untuk 

menyajikan informasi tambahan tentang beban yang disesuakan dengan 

sifatnya contoh  gaji, sewa, listrik, bunga serta penyusutan.  

3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang 

kemudian diungkapkan. Berikut merupakan aktivitas yang disajikan entitas 

nirlaba: 

a. Aktivitas operasi seperti keuntungan maupun kerugian lembaga, biaya 

depresisasi/amortisasi pada periode tertentu, perubahan yang terjadi pada 

perkiraan piutang, persediaan, serta utang jangka pendek 

b. Aktivitas investasi yakni seluru transaksi yang ada kaitannya dengan 

investasi contohnya pembelian aset tetap 

c. Aktivitas pendanaan yakni kas yang diterima dengan pemakaian terbatas 

untuk jangka panjang, kas yang diterima dari sumbangan dan investasi, 

bunga dan dividen dengan pembatasan pemakaian 
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4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan dapat berupa: 

a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap. 

b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta 

tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan 

piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang digunakan untuk 

pencadangannya. 

E. Akuntabilitas 

Akuntabilitas bertujuan sebagai penjawab dari pertanyaan yang berkaitan 

dengan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.  Adapun 

untuk pertanyaan yang perlu dijawab yakni, apa yang mesti 

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggung jawaban tersebut mesti di  

diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung 

jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung 

jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya 

(Sochimin, 2015).  Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, 

maka harus diikuti dengan jiwa enterpreneurship pada pihak-pihak yang 

melaksanakan akuntabilitas (Amin, 2016). 

Akuntabilitas merupakan kewajiban oleh pengelola (penerima tanggung 

jawab) dalam proses pengelolaan, pelaporan dan pengungkapan segala kegiatan 

yang berkaitan dengan sumber daya yang dipakai (sumbangan dana) yang berasal 

dari masyarakat (Sumarlin, 2016). Tuntutan mengenai keakuntabilitasan mesti 

didukung dengan pemberian kewenangan maupun keleluasaan. Untuk 
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akuntabilitas sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni secara vertikal dan secara 

horizontal dimana vertikal yang dimaksud ialah pertanggungjawaban kepada 

otoritas yang paling tinggi dan untuk horizontalnya sendiri ditujukan kepada 

masyarakat secara menyeluruh . 

Aktivitas akuntansi yang dijadikan sebagai intrumen dalam hal 

ketransparanan atau keakuntabilitasan dari segi agama khususnya Islam masih 

masih sedikit yang mengkajinya secara ilmiah. Padahal untuk menerapkan 

keakuntabilitasan pada masyarakat, pengelola terutama manajemen dalam 

organisasi nirlaba perlu memperbaiki kembali aktivitas administrasi tanpa 

terkecuali laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. 

Pertanggungjawaban yang dimaksud tertuju pada pengelola entitas yang saling 

membantu agar seluruh kegiatan berjalan sebagaimana mestinya begitupula 

dengan pelaporan keuangan.  Akan tetapi bendahara lebih banyak memegang 

tanggung jawab dalam laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik 

yayasan dan para donatur. Maka dengan begitu akuntabilitas merupakan salah satu 

bagian terpenting setelah transparansi demi untuk keeksistensian organisasi 

nirlaba tersebut.  

F. Transparansi 

Transparansi dimaknai sebagai informasi keuangan yang disediakan secara 

terbuka serta jujur pada publik dengan pertimbangan bahwasanya masyarakat 

umum berhak mengetahui secara mendetail mengenai pertanggung jawaban baik 

itu pada suatu institusi atau lembaga yang melakukan pengelolaan  pada sumber 

daya yang sejalan dengan UU (Karim dan Mursalim, 2019). Ketransparanan 
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tersebut tentunya memiliki kriteria diantaranya: pertaggungjawaban yang 

transparan, keeksebilitasan pada laporan keuangan, laporan keuangan yang 

dipublikasikan serta hak dalam mengetahui hasil pengauditan dan ketersediaan 

informasi kinerja (Putra dkk., 2016). 

Transparansi sebagai sarana untuk memaksimalkan tingkat keefektifan dari 

suatu kebijakan, adrministratif maupun manajerial  (Rahmi, 2020). Dengan sikap 

keterbukaan tersebut, maka lembaga atau institusi membuka selebar-lebarnya 

peluang dalam pemberian informasi pengelolaan sumber daya kepada masyarakat.  

pada pengelolaan keuangannya, yang asalnya dari masyarakat maka informasi 

keuangan tentunya dibutuhkan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat 

dipercaya. Mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban atas 

program dan anggaran yang telah ditetapkan (Ritonga dan Syamsul, 2017). 

Maka transparansi menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk 

bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya yang entitas 

tersebut berbeda dengan entitas publik lainnya. Senada dengan harahap (2011) dan 

Al-Munkaribi (2012) mengungkapkan bahwa dari sekian banyak masalah yang 

terjadi dalam suatu organisasi, yang tidak pernah selesai untuk selalu dibahas 

adalah mengenai akuntabilitas dan transparansi. Kedua hal tersebut merupakan 

kontrol dalam sebuah organisasi. Akuntabilitas akan semakin membaik jika 

didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat 

waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dikarenakan 

masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan lembaga tersebut harus 

mengetahui secara jelas kegiatan yang dikelola oleh lembaga tersebut. Lembaga 
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pemerintahan sebagai pengelola dari keuangan tersebut harus lebih terbuka dalam 

menyampaikan informasi keuangannya. Penyampaian informasi tersebut dapat 

dilakukan melalui publikasi laporan yang sudah disusun.  

 LKSA Panti Asuhan Al-Isra merupakan panti asuhan yang menerima 

sumber daya dari masyarakat. karena dana tersebut maka penting untuk panti 

asuhan menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya sebagai 

bentuk pertanggungjawaban keuangan panti kepada masyarakat atau yang 

berkepentingan. 

G. Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan diartikan sebagai aktivitas administrasi yang erat 

kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran yang dipertanggungjawabkan 

terhadap penggunaan sumber daya (Aditiya, 2020). Untuk itu pada entitas atau 

lembaga menggerakkan bawahannya terutama yang bertugas pada bidang 

keuangan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau 

penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban dalam hal ini 

sumber penerimaan panti asuhan. 

 Sumber dana yang di terima  panti asuhan pada umumnya berasal dari 

sumbangan-sumbangan baik itu perorangan ataupun berkelompok. Yang mana 

sumbangan tersebut diperoleh dari donatur tetap dan sumbangan secara langsung, 

pemberian sumbangan tersebut dengan maksud untuk menjalankan ibadah 

misalnya orang yang menyumbang berniat untuk infaq, mendoakan untuk kedua 

orang tua, berinfaq karena nadzar dan  atau sebagai ungkapan rasa syukur dan 

sebagainya. Panti asuhan juga memperoleh sumber dananya dari pemerintah, 
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sumbangan tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan misalnya 

pembangunan atau perbaikan panti. Untuk penerimaan yang sumbernya dari 

masyarakat di pakai untuk pemenuhan keperluan atau biaya rutin dan tidak rutin.  

Pengeluaran rutin yang dimaksudkan ialah biaya listrik, PDAM, gaji karyawan 

dan untuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas panti asuhan. Pengeluaran 

yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas 

terhadap donatur karena pengeluaran tersebut digunakan untuk kepentingan anak-

anak panti sebagai bentuk pelayanan panti asuhan dan pertanggungjawabannya 

terhadap masyarakat dan anak-anak panti asuhan.  

Selain pengelolaan penerimaan dan penggunaan kas, pengurus panti 

asuhan perlu melakukan pencatatan laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada jamaah yang secara tidak langsung memberikan 

amanah kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Akan tetapi 

laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus panti asuhan masih sangat sederhana 

yaitu berbentuk laporan kas, dengan bentuk empat kolom yaitu uraian, 

penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pengawasan pengelolaan panti asuhan 

dilakukan oleh Takmir panti asuhan. Takmir panti asuhan mengelola panti asuhan 

menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas panti asuhan 

yaitu peralatan yang dibutuhkan panti asuhan secara rutin, aktivitas apa saja yang 

harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya panti asuhan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam organisasi panti asuhan, 

pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

mengelola panti asuhan. 
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Jika pengelolaan keuangan panti asuhan dapat dilaksanakan dengan baik, 

itu pertanda pengurus panti asuhan orang yang dapat bertanggung jawab dan 

dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak 

baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai 

orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab. 

Laporan Keuangan Panti Asuhan merupakan bentuk penerapan prinsip 

keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas 

organisasi dalam hal ini ruang publik panti asuhan perlu untuk melakukan 

pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan 

keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang 

publik dalam hal ini panti asuhan, maka akan memperbesar kebutuhan akan 

transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan dari agama ini 

dijelaskan oleh surat Al Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya 

pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah.  

Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti kegiatan jual beli, 

utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas 

penyerahan dana dari penderma/donatur kepada pengelola dapat disebut dengan 

transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk 

pembangunan panti asuhan, pemeliharaan panti asuhan dan kegiatan-kegiatan 

yang mensejahterakan umat para pengguna panti asuhan, dan dana ini 

membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya. 
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H. Amanah  

Definisi amanah sangat luas cakupan-nya. Amanah meliputi segala yang 

berkaitan hubungan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan Sang 

Penguasa Alam, yaitu Allah. Menurut Ibnu Katsir (2013) amanah adalah semua 

tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang 

ditujukan kepada manusia. Dari segi bahasa, amanah berasal dari bahasa arab 

yang berarti aman, jujur, atau dapat dipercaya. Sementara menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2013) amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang 

lain, setia, dan dapat dipercaya. Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan 

kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak (Amirin, 2007). Orang 

yang amanah adalah orang yang dapat menjalankan tugas yang diberikan.  

Dalam perspektif islam (Al-Qur’an dan Hadis), amanah dapat dilihat dari 

berbagai dimensi. Di Al-Quran terdapat enam kata amanah, yaitu Al-Qur'an surat 

Al Ahzab: 72, amanah sebagai tugas atau kewajiban; surat Al Baqorah: 283, 

amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan; surat An Nisa’:58, 

amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak; surat Al Anfal: 

27, tentang menjaga amanah; surat Al Mukminun: 8, anjuran memelihara amanah; 

dan surat Al Mangarij: 32 anjuran memelihara amanah. Sementara dalam Hadis, 

amanah dapat ditemui di beberapa hadis tentang amanah, misalkan, “Setiap dari 

kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya….” (H.R. Muslim). “Apabila 

seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke kiri dan 
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ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah (yang harus 

dijaga)”. (HR. Abu Dawud).  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa amanah meliputi tiga 

dimensi. Pertama, berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Dalam hal ini 

amanah dilihat lebih luas dan dalam. Amanah diartikan sebagai kewajiban hamba 

kepada Allah yang harus dilakukan manusia. Kedua, terkait dimensi antar 

manusia. Dalam hal ini amanah dilihat sebagai karakter terpuji dan tugas yang 

harus dilaksanakan. Ketiga, diri sendiri. Pada dimensi ini amanah dilihat sebagai 

sesuatu yang harus dikerjakan untuk kebaikan dirinya. Ketiga dimensi tersebut 

saling terkait satu sama lain, artinya ketika hanya satu dimensi yang dijalankan, 

maka amanahnya belum sempurna. Misalkan, ketika individu menunaikan 

amanahnya kepada Allah seperti menjalankan sholat, tetapi dalam hubungan 

interpersonal tidak berperilaku amanah, maka dalam pers-pektif islam individu 

tersebut belum dikatakan amanah.  

Dalam konteks psikologi, amanah dikaitkan dengan kepercayaan (trust) 

dan keterpecayaan (trustworthiness). Penelitian tentang kepercayaan dan 

keterpecayaan di psikologi mendapat perhatian luas di kalangan ilmuwan 

psikologi. Banyak penelitian yang dilakukan dengan berbagai setting, seperti 

pendidikan (Lee dan Schallert, 2008), sosial (Miller dan Rempel, 2004) dan 

organisasi (Mark dkk., 2004) dan berbagai tingkatan kepercayaan, seperti 

kepercayaan interper-sonal (Lestari dkk., 2010; Tanis dan Postmes, 2005) dan 

kelompok atau institusi (Bohnet dan Baytelman, 2007).  

Amanah ini kemudian dijabarkan menjadi 3 bagian berikut ini : 
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1. Jujur  

Perilaku jujur bisa dikatakan sebagai perilaku yang terpuji. Sebab 

dijadikan sebagai panduan akan karakter dari individu atau kelompok 

dengan sifatnya yang permanen. Ditambah lagi perkembangan teknologi 

dan pengetahuan secara kontinue sebagai pembentuk dalam karakter 

kepribadian manusia. Penerapan sikap jujur kehidupan kita itu sangat perlu 

dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari. Karena sikap jujur itu adalah 

sikap yang baik dan terpuji. Kejujuran adalah sangat penting bagi setiap 

orang dan kita harus terbiasa menanamkan serta menerapkan itu alam 

kehidupan sehari hari. Kejujuran sangat di perlukan dalam berbagai aspek 

kehidupan. Dalam keluarga, kejujuran sangat diperlukan agar rasa 

kekeluargaan yang ada dapat terjaga dan tertuuk dengan baik.  

Adapun kejujuran dalam suatu entitas nirlaba sebagaimana dalam 

penelitian ini mengangkat panti asuhan dimana para pengelola panti 

berperilaku jujur dalam melakukan manajemennya baik dari 

pengoperasiannya dan pengelolaan sumber dana dalam hal keuangan. 

Fenomena ketidak kejujuran dalam entitas nirlaba menjadi isu yang 

faktual. Seperti adanya tindak kecurangan korupsi, pengeksploitasian anak, 

maupun berita hoax. Sementara dalam islam kejujuran sangat 

dikedepankan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kata jujur/benar 

(siddiq) dalam al-Qur’an dan Hadits (Hidayat, 2017). 

2. Bertanggung Jawab  
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Tanggung jawab merupakan kewajiban individu maupun kelompok 

untuk menanggung semua yang berkaitan dengan sebab dan akibat. 

Adapun tanggung jawab pada entitas nirlaba dilaksanakan dengan 

membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan atau yang membutuhkan informasi tentang aktivitas 

organisasi dalam satu waktu tertentu. Urgensi akan pentingnya pencatatan 

pelaporan keuangan disebabkan karena sumber daya yang diperoleh entitas 

berasal dari masyarakat, dengan demikian entitas nirlaba perlu melakukan 

pencatatan untuk setiap transaksi yang terjadi.  

Laporan keuangan juga sebagai hasil pertanggungjawaban pengelola 

atau manajemen terhadap sumber daya yang sudah dipercayakan kepada 

mereka demi untuk tercapainya tujuan yang ingin di capai. Meskipun 

dalam praktiknya didapati bahwa pelaporan tersebut belum sepenuhnya 

sesuai dengan yang ada pada PSAK 45 tentang laporan keuangan 

organisasi nirlaba.   

3. Dapat di percaya. 

Kepercayaan merupakan keterampilan yang dimiliki baik oleh 

individu maupun kelompok yang mengguakan sisi emosional, karena apa 

yang salah satu pihak lakukan dapat memberikan pengaruh terhadap 

pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kepercayaan juga 

secara psikologi berubungan dengan amanah dan agama. Karena 

dikaitkan dengan karakter individu atau kelompok yang patut dianggap 

atau terpercaya.  
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Pada entitas nirlaba pembuatan laporan keuangan diperlukan untuk 

memperoleh kepercayaan para penyedia sumber yakni para donatur atau 

pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja 

pengelola entitas nirlaba seperti pantia asuhan.   

I. Kerangka Pikir 

Berikut ini merupakan kerangka pikir yang terdapat dalam penelitian ini: 

Gambar 2.1  

Rerangka Pikir  
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BAB III 

METODELOGI  PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian kualitatif, dimana 

penelitian ini menggambarkan aspek-aspek yang berhubungan dengan objek 

penelitian secara mendalam (Wijaya, 2020). Penelitian jenis ini sangat cocok 

dipakai pada penelitian seperti masalah penelitian yang masih belum jelas atau 

samar-samar atau bahkan gelap, sebagai pemahaman makna dibalik data yang 

sudah ada, interaksi sosial, perasaan orang lain, sebagai pengembangan dari 

sebuah teori, sebagai pemastian akan kebenaran suatu data serta meneliti 

perkembangan akan sejarah  (Azmi dkk., 2018).  

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasari oleh 

filsafat filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti juga merupakan 

instrumen kunci, dengan pengambilan sumber datanya dilakukan dengan cara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi. Riset ini akan menganalisis tentang 

penerapan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan berdasarkan konsep amanah. 

Alasan utama dari pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri 

sendiri untuk lebih memahami bagaimana meninjau penerapan konsep amanah 

dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas nirlaba seperti panti 
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asuhan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui 

wawancara. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukaan di LKSA Panti Asuhan Al-Isra yang beralamat di 

Jl. Andi Paturungi RT 03 RW 09  Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, 

kota Makassar tahun 2021.  

B. Pendekatan Penelitian 

Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana studi kasus 

merupakan suatu pendekatan yang berhubungan dengan 8 elemen inti peneletian 

yakni sejak topik yang akan diteliti sampai dengan analisis data (Blaikie, 2000). 

Dari sisi lain studi kasus juga banyak yang mengklasifikasikan studi kasus sebagai 

seperti desain penelitian (Denzin, 1989). Dengan demikian studi kasus bertujuan 

untuk lebih memahami dinamika yang ada dalam sebuah setting tertentu. Untuk 

lebih spesifiknya lagi, kata “kasus” bisa merujuk pada suatu individu, kelompok, 

institusi, bahkan mencakup beberapa kelompok maupun institusi. Terkait dengan 

sifatnya sebagai pendekatan, studi kasus lebih mengarah kepada spesifikasi tempat 

studi terkait pada waktu tertentu.  

Jika dilihat dari karakteristik di atas, adapun jenis penelitian saat ini 

merupakan penelitian studi kasus dengan karakteristik masalah yang saling 

berkaitan terhadap latar belakang dan kondisi objek yang diteliti. Dalam hal ini, 

pendekatan studi kasus diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

penerapan konsep amanah dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh panti 

asuhan yang diteliti. 
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C. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 

diperoleh melalui responden penelitian yang di-interview dan didokumentasikan. 

Dari hasil wawancara atau interview tersebut maka data ialah kalimat yang 

merupakan pendapat informan. Penelitian ini memandang representasi informan 

terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang terlibat. 

Sebab mereka tidak hanya sekedar tahu dan memberikan informasi tetapi juga 

telah menghayati atau memahami dengan sungguh-sungguh sebagai akibat dari 

keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan dan kegiatan yang 

bersangkutan. Sebagaimana Bungin (2013) berpendapat bahwasanya informan 

merupakan individu yang sudah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Hal tersebut di dukung oleh 

Indriantoro dan Supomo (2013) yang menyatakan bahwa data subjek adalah jenis 

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang 

atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian (responden).  

2.    Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, data yang dimaksudkan ialah data yang didapatkan langsung 

melalui objek penelitian yakni bagaimana pelaporan keuangan LKSA 

Panti Asuhan Al-Isra dan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi 

yakni PSAK 45. Serta hal-hal pendukung lainnya baik itu dari wawancara 

ataupun dokumentasi dengan pengurus panti asuhan. Adapun pihak-pihak 
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yang terkait seperti ketua panti dan bendahara yang ada di LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra. 

b. Data sekunder, ialah data-data yang diperoleh melalui banyak sumber yang 

kemudian dipublikasikan kepada masyarakat yang menggunakan data 

tersebut (Elvani dkk., 2016). Data sekunder tersebut kebanyakan diperoleh 

dalam bentuk dokumen ataupun data laporan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan laporan keuangan yang sudah di susun pada panti asuhan 

agar lebih memahami bagaimana pengelolaan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh pengurus panti asuhan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis suatu data dengan baik, diperlukan data yang akurat 

dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat mendeskripsikan kondisi suatu 

objek yang sedang diteliti dengan benar. Berangkat dari hal tersebut, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  studi lapangan 

yaitu dengan melakukan wawancara (dengan menggunakan alat perekam) 

terhadap suatu objek secara langsung sebagai informan penelitian. Wawancara 

yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung antara pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan 

secara langsung. Metode yang juga digunakan yaitu studi pustaka dan studi 

dokumentasi. observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. 

Kelima metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal. 
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1. Observasi 

Sugiyono (2014), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak 

menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan 

lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, 

tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan observasi secara langsung mengenai penerapan PSAK No. 45 

terhadap laporan keuangan milik LKSA Panti Asuhan Al-Isra. 

2. Wawancara  

Dokumentasi Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode 

wawancara yang digunakan adalah indepth interview sehingga peneliti 

menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat. Disini peneliti melakukan 

wawancara secara langsung dan terstruktur kepada ketua dan bendahara LKSA 

Panti Asuhan Al-Isra, tentang PSAK No. 45 terhadap laporan keuangannya.  

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa pada teknik ini, peneliti 

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen yang ada pada responen atau tempat. Proses mendokumentasikan data-
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data penelitian merupakan sebuah langkah untuk memback-up informasi yang 

telah didapatkan. Dokumentasi ini dapat berbentuk file foto, video, atau file 

rekaman wawancara yang dapat diakses dari server atau database yang dibuat 

sendiri atau terpublikasi di situs-situs yang kredibel. Selain itu, catatan-catatan 

kecil saat wawancara yang dibuat oleh peneliti juga dapat dikategorisasikan 

sebagai bentuk dokumentasi. LKSA Panti Asuhan Al-Isra setelah dilakukanya 

observasi dan wawancara maka dokumentasi adalah pelengkap dari keduanya itu. 

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik dokumentasi juga 

didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan PSAK No. 45 mengenai 

pelaporan keuangan organisasi nirlaba. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun 

informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi-

informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, buku-

buku, ataupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian. 

Sebagai penunjang dalam penelitian ini, peneliti kemudian mencari informasi 

melalui jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian melalui 

internet dan perpustakaan. 

5. Internet Searching  

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai  

tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 

penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang 

diteliti. 
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E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu 

alat untuk memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan 

pengumpulan informasi di lapangan. Untuk alat-alat penelitian, peneliti memakai 

handphone yang dijadikan sebagai alat untuk merekam dan dokumentasi berupa 

gambar dan video. Alat tulis, manuskrip, dan laptop sebagai alat untuk 

mengumpulkan data-data yang peneliti dapatkan. Seperti halnya dalam mengelola, 

menyimpan data berupa video, gambar, ataupun rekaman yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Lain daripada itu laptop tersebut digunakan dalam hal penulisan 

penelitian dan juga untuk mencari sumber-sumber data yang mendukung berupa 

jurnal-jurlan penelitian, artikel, buku, dan referensi lainnya. Informasi yang telah 

didapatkan kemudian diolah menjadi data penelitian. 

F. Informan Penelitian  

Informan penelitian ialah orang yang diperlukan untuk memberikan 

informasi mengenai suatu keadaan ataupun latar belakang penelitian. Informan 

yang dipilihpun ialah orang yang tahu seluk beluk permasalahan yang akan 

diteliti. Ditambah lagi orang yang dijadikan sebagai informan tersebut memiliki 

jabatan yang sesuai dengan informasi yang ingin digali. Untuk informasi yang 

diperoleh dari informan yakni berupa hasil wawancara. Para informan, mereka 

tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah 

menghayati atau memahami dengan sungguh-sungguh sebagai akibat dari 

keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan dan kegiatan yang 

bersangkutan. Adapun informan yang peneliti pilih pada penelitian ini ialah para 
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pengurus panti asuhan Al-Isra, yakni Ibu Hawida dan Ibu Isra. Untuk lebih 

jelasnya peneliti kemudian menguraikannya di bawah ini: 

Tabel 3.1  

Daftar Informan  

No. Nama Informan Instansi Jabatan 

1. Ibu Hawida  LKSA Panti Asuhan Al-Isra Ketua panti asuhan  

2. Ibu Isra LKSA Panti Asuhan Al-Isra Bendahara panti asuhan  

Sumber; Data Olahan Peneliti, 2021. 

G. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah 

menyediakan infromasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013). Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. 

Peneliti akan membangun kesimpulan penelitian dengan mengabstraksikan data-

data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang 

terdapat dalam data-data tersebut. Peneliti sebagai insrumen utama dalam 

penelitian akan menjadi pihak yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian 

ini. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Handphone/ Laptop 

2. Buku, Jurnal, Alat Tulis 

3. Instrumen Pendukung lainnya 
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H. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, 

termasuk didalamnya alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam 

penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian 

kualitatif terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, 

seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan 

melalui tape terlihat lebih banyak kata-kata daripada angka-angka. Oleh karena 

itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan. 

Proses analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tiga kegiatan 

analisis. Miles dan Huberman mengemukakan tiga kegiatan dalam analisis data. 

Pertama, tahap reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat 

dalam catatan tulisan lapangan yang berlangsung selama kegiatan penelitian 

dilaksanakan. Kedua, data display yaitu kegiatan dimana data yang berupa 

kumpulan informasi telah tersusun dalam bentuk teks naratif dan kejadian atau 

peristiwa itu terjadi di masa lampau. Ketiga, kesimpulan/verifikasi merupakan 

tahap akhir dalam analisis Miles dan Huberman. Kesimpulan menuntut verifikasi 

pleh orang lain dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan 

data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu 

dilakukan lagi reduksi data display data dan penarikan kesimpulan berikutnya.  
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1.    Reduksi Data 

Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang 

baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data dapat dilakukan dengan jalan 

memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur 

yang digunakan sesuai dengan pokok permasalah yang telah diajukan pada 

rumusan masalah dan data yang relevan atau sesuai dengan menganalisis secara 

cermat, sedangkan yang kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan. 

2.    Penyajian Data 

Penyajian data perlu dilakukan dalam sebuah penelitian sebab, biasanya  

informasi-informasi yang didapatkan peneliti bersifat naratif, sehingga dibutuhkan 

penyederhanaan penyederhanaan namun tanpa mengurangi isi dari data yang 

didapatkan. Penyajian data dilakukan guna memungkinkan terjadinya penarikan  

kesimpulan. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menerapkan 

metode interpretif. Yang pada mulanya menjelaskan rumusan masalah sebagai 

buah pikiran atau persepsi dari peneliti dan dijadikan sebagai pengantar peneliti 

kepada informan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan. Selanjutnya 

data yang didapatkan yang bersinggungan dengan rumusan masalah dijelaskan 

kembali dengan menghubungkan teori yang dipakai agar menjawab rumusan 

masalah yang ada. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode interpretif 

maka penyajiannya berupa pemaparan antara data yang didapatkan peneliti di 

lapangan dengan teori yang dipakai untuk menjawab permasalahan. 
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3.    Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari 

makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat 

keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, mencatat keterbatasan dan 

implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Sejak memulai 

mengumpulkan data-data peneliti, peneliti telah mencari dan mencatat yang 

kemudian disusun menjadi konfigurasi khusus. Tujuan dari menganalisa data 

adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, metode apa yang harus 

digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu 

diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga 

karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi. Oleh karena peneliti sebagai 

bagian dari instrumen penelitian, sehingga setiap data telah dicek keakuratan dan 

validitasnya. Dengan model analisis interaktif ini maka peneliti dapat mengambil 

sebuah kesimpulan. 

I. Uji Keabsahan Data 

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian 

sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan 

metodologis terhadap penelitian sosial. Keabsahan data penelitian kualitatif 

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

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

(Purwaningsih, 2016). Adapun penelitian ini hanya menggunakan dua uji yang 
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paling sesuai, yaitu credibility dan dependability. Alasan digunakannya empat uji 

ini adalah untuk menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan. 

1. Uji Kredibilitas 

 Uji kredibilitas disebut juga dengan uji validitas internal pada penelitian 

kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan kemampuan peneliti 

untuk berbaur dengan responden dalam waktu lama dengan terus melakuakn 

konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). Data yang valid dapat Triangulasi ini 

merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari 

data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah 

ada.  

1) Triangulasi Sumber data, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 

yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai 

dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan 

melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk 

dianalisis lebih lanjut.  

2) Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 

sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa menggunakan sumber 

data pendukung lainnya seperti berita-berita terkait aktivitas Pelaporan 

Keuangan di berbagai media (Susanto dan Ainy, 2019). Tentu masing-

masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 
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mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

 

2. Uji Dependabilitas 

Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji dependabilitas. Uji 

ini merupakan ujian atau pertimbangan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. 

Pertanyaan mendasar berdasarkan isu realibilitas adalah terkait konsistensi hasil 

temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dan dalam kurun waktu yang 

berbeda pula, tetapi dilakukan dengan metode dan interview script yang sama 

(Afiyanti, 2008). Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan 

tindakan terstruktur yang memungkinkan peneliti lain menemukan hasil yang 

sama terhadap penelitian serupa.  Adapun uji dependabilitas yang digunakan 

adalah uji konsistensi, yang dapat diukur dengan melihat apakah interview scripts 

yang digunakan peneliti dapat menghasilkan jawaban/hasil yang sesuai dengan 

topik atau pertanyaan yang diberikan (Syam, 2019). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umun Objek Penelitian 

1. Identitas Organisasi 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra merupakan salah satu panti asuhan yang ada 

di Makassar beralamat di Jl. Andi Paturungi RT 03 RW 09  Kelurahan Barom-

bong, Kecamatan Tamalate. Awal mula didirikannya panti asuhan Al-Isra 

dimulai pada tahun 2014 silam. Pendirinya yakni Bapak Haris dan istrinya Ibu 

Hawida. Bapak Haris tertarik untuk mendirikan panti asuhan ini didasari karena 

kisah beliau semasa kecil yang juga merupakan anak yatim piatu di usia 3 tahun, 

ibu Pak Haris meninggal pada saat melahirkan adik Pak Haris dikala itu, dan 

tidak lama ayah beliau juga ikut menyusul. Karena tidak ada yang bisa mengurus 

dan kerabat juga hidup dengan pas-pasan maka Pak Haris dan adiknya kemudian 

dititipkan di panti asuhan. Hidup sebagai anak yatim, Pak Haris tentunya kurang 

mendapatkan kasih sayang dari orang tua begitupula yang dirasakan adiknya. 

Sejak kecil  hingga SMA Bapak haris menetap di panti asuhan, dan tentunya 

merasakan bagaimana rasanya di didik di panti asuhan dari sinilah Pak Haris 

bercita-cita setelah bekerja nanti dan beristri bapak Haris berniat untuk 

mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yang kurang beruntung.  

Guna memulai pembangunan panti Pak Haris dan Istrinya kemudian 

mengumpulkan modal dari hasil bekerja dan tidak lupa pula mengajak tokoh-

tokoh masyarakat, pengusaha dan pejabat setempat untuk menghimpun dana 

agar panti asuhan bisa didirikan. Tepat ditahun 2014 apa yang di usahakan Pak 



54 
 

 
 

 

Haris pun terwujud yakni didirikannya sebuah panti dengan jumlah anak pada 

saat itu mencapai 46 anak asuh. Panti asuhan ini awalnya didirikan di Maccini 

sombala yang kemudian di alokasikan ke Jl. Andi Paturungi RT 03 RW 09  

Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Hal ini disebabkan karena banyak 

faktor, pertama pak Haris dan Istrinya menilai bahwa lingkungan di sekitar panti 

kurang kondusif sebab berada di perkotaan, mereka kawatir akan pergaulan yang 

ada di sekitar panti. Kendala lain di sebabkan lokasi akses kepanti sangat sulit 

karena berada dalam gang yang sempit. Dari lokasinya yang di nilai sempit maka 

pengajuan ke dinas pun menjadi dipersulit. Karena kendala itulah pak Haris dan 

Istrinya menjual rumahnya yang sekaligus panti tersebut kemudian pindah ke Jl. 

Andi Paturungi RT 03 RW 09  Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate 

hingga sekarang.  

LKSA Panti Asuhan Al-Isra yang dinaungi langsung oleh Yayasan 

Nurussawati, dimulai kembali pembangunannya di tahun 2019 hingga sekarang. 

Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap karena kendala keuangan. Di 

tahun ke pindahannya (2019) pun, anak-anak panti asuhan masih menumpang di 

salah satu rumah warga di jalan Andi Paturungi selama satu tahun, hal ini 

disebabkan tempat tinggal mereka masih dalam proses pembangunan. Pak Haris 

dan Istrinya membeli sepetak lahan sebagai tempat panti. Dengan berbekal hasil 

penjualan rumah panti sebelumnya ditambah lagi oleh sumbangan oleh para 

donatur. Selama hampir 3 tahun ini mereka masih mengupayakan untuk 

menyelesaikan pembangungan yang belum rampung. Di tahun 2019 pembelian 

tanah dilakukan oleh Pak Haris, sembari menghimpun dana dari para donatur-
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donatur, proses pembangunan di mulai dengan membuat pondasi yang tentunya 

juga banyak memakan biaya. Proses pembangunan sempat terhenti dikarenakan 

kas panti sudah menipis. Hingga di tahun 2020 pembangunan kembali dilakukan 

namun di atas lahan tersebut hanya dibuat bangunan sementara dengan 

dindingnya yang menggunakan seng dan lantai tanah yang di alasi karpet. Hal 

tersebut bukan tampa alasan karena rumah yang di tumpangi anak-anak panti 

sudah ingin di pakai oleh pemiliknya. Hingga di tahun ke 3 ini (2021), bangunan 

panti asuhan Al-Isra masih dalam bentuk semi permanen dengan dindingnya 

yang masih menggunakan seng bekas dan lantainya berupa tanah yang dialasi 

terpal serta kamar yang sekatnya sebatas kain, hal demikian tentunya membuat 

anak asuh yang ada di panti kurang nyaman. Meskipun begitu Pak Haris dan 

Istrinya tentunya terus mengusahakan dan mengupayakan agar pembangunan 

panti cepat rampung. Berikut ini merupakan wawancaranya: 

“Sebenarnya dek dulu ini panti asuhan ada di jalan maccini sombala’ tapi 

2019 saya pindah kesini. Itu gara-gara lingkungan di situ ku rasa kurang 

bagus untuk anak-anak. Terlalu bebas pergaulannya. Baru di persulit juga 

kalau mengajukan di dinas selalu dengan alasan sempit jalan masuk ke 

panti, kah di tahu mi kalau di kota sempit-sempit jalanan, baru itu juga 

kalau kendaraan di parkir diluar pagar suka ada coreti. Itu ku takutkan 

nanti ada donatur lagi nah kendaraannya orang na kasih begitu. Itumi saya 

jual panti kemudian saya beli mi tanah di sini dek. 2019 itu saya beli terus 

datang di sini masih numpang di rumahnya ica, kah baru pondasi bisa di 

bangun gara-gara ini dana kurangki, belumpi lagi kebutuhan anak-anak. 

Terus tahun 2020 baru di bangun lagi itu juga di liat mi dek kondisinya di 

bangun seadanya dulu karena siapa tahu nanti ada lagi rejeki bisa di 

lanjut.” Kata ibu Isra selaku ketua panitia. (Wawancara selasa tanggal 19 

oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

2. Visi dan Misi Panti Asuhan 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra merupakan salah satu panti yang ada di 

Barombong. Yang dijadikan sebagai tempat tinggal anak-anak yang terlantar dan 
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anak yatim piatu. Dan kemudian didik hingga mandiri dan bisa menjadi bagian 

dari masyarakat. Dengan demikian, visi dan misi panti asuhan Al-Isra:  

a. Visi  

Mewujudkan panti asuhan ini menjadi sarana pendidikan dan akhlak bagi 

anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. 

b. Misi  

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

sarana dan prasarana kesejahteraan sosial masyarakat.  

3. Sumber Dana 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra memperoleh sumber dana dari donatur-

donatur yang tentunya tidak mengharapkan imbalan pada organisasi nirlaba 

tersebut. Para donatur tersebut menyumbang tidak hanya sekedar uang saja tapi 

juga dalam bentuk barang yang bisa di pakai ataupun makanan dan obat-obatan 

yang dibutuhkan anak panti.  Untuk sekarang ini dana yang diperoleh panti 

asuhan di anggarkan untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan anak panti 

seperti keperluan untuk sekolah dan lain-lain. Sebagaimana yang di sampaikan 

dalam salah satu kutipan wawancara oleh dengan informan terkait sumber 

penerimaan kas panti Asuhan. Informan tersebut ialah ibu Isra yang merupakan 

Bendahara hal tersebut juga di benarkan oleh Ibu Hawida selaku ketua. Berikut 

ini merupakan kutipan wawancaranya: 

“sumber dana untuk panti asuhan ini dek berasal dari donatur-donatur. 

Mereka menyumbang itu ada yang berupa uang ada juga berupa makanan, 

pakaian ataupun obat-obatan pokoknya sembako-sembako begitu. Jadi 



57 
 

 
 

 

mereka itu menyumbang ada yang memang tetap setiap bulan rutin ke sini 

sekitar 5 orang dan ada juga rutin bawa nasi dos.” Kata ibu Isra. 

(Wawancara selasa tanggal 19 oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-

Isra) 

Pernyataan tersebut kemudian di tambahkan oleh ibu Hawida selaku ketua panti 

asuhan dalam kutipan wawancaraya berikut ini:  

“ ada juga biasa datang ke sini bawa obat-obat sama keperluannya anak-

anak dek. ” imbuh ibu Hawida. (Wawancara selasa tanggal 19 oktober 

2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra).  

4. Struktur  Organisasi Panti Asuhan 

Struktur organisasi panti asuhan ialah suatu kerangka yang mana dalam 

kerangka tersebut menampilkan segala fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

pada saat menjalankan tugasnya. adanya struktur organisasi ini juga 

dimaksdukan agar koordinasi disetiap satuan atau pun jenjang yang ada dalam 

panti asuhan mampu menjalankan tugasnya secara terstruktur.  
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi LKSA Panti Asuhan Al-Isra 
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B. Hasil Dan Pembahasan 

1. Hasil 

a) Laporan Keuangan LKSA Panti Asuhan AL-ISRA 

Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba maupun yang menghasilkan laba 

merupakan bagian yang dianggap sangat penting. Sebab dalam laporan keuangan 

terdiriatas perencanaan, penganggaran, pencatatan dan pertanggung jawaban 

yang merupakan fungsi manajemen. Dari penjelasan tersebut kemudian bisa 

disimpulkan bahwasanya dalam suatu pengelolaan keuangan didalamnya 

terdapat tindakan administratif yang ada kaitannya dengan pencatatan sumber 

penerimaan ataupun pengeluaran keuangan maupun pertanggungjawaban sumber 

dana. Untuk panti asuhan sendiri yang merupakan salah satu organisasi nirlaba, 

dalam pelaporan keuangannya terdiri atas penerimaan baik kas ataupun yang 

tidak bersifat kas dan pertanggungjawaban atas pemasukan serta pengeluaran 

panti asuhan kepada para donatur dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal 

tersebut panti asuhan harus memiliki laporan keuangan. Yang kemudian fakta 

yang peneliti temukan dilapangan ternyata tidak ditemukan laporan keuangan 

yang lengkap sebagaimana komponen yang terdapat pada laporan keuangan itu 

sendiri, LKSA Panti Asuhan Al-Isra dalam pelaporan keuangannya hanya 

sebatas pencatatan dan pengeluaran saja. Berkaitan dengan hal tersebut berikut 

merupakan kutipan wawancara informan:  

“Kalau model pelaporan keuangan di sini dek simpel sekali, karena yang 

saya catat itu sekedar pemasukan dan pengeluaranji, terus itu laporan 

keuangan bendahara panti yang bikin, jadi itu tugasnya bendahara. Sudah 

itu bendahara yang laporkan ke ketua yayasan misalnya ada sumbangan 

masuk sama pengeluaran pasti dilapor begitu” imbuh ibu Hawida. 
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(Wawancara selasa tanggal 19 oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-

Isra) 

Tabel 4.3.1 

Laporan Keuangan Panti Asuhan  

 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra  

Laporan Aktivitas  

Tahun 2020 

 

Pemasukan  

Sumbangan Donatur 

 

Total Pemasukan  

 

Pengeluaran 

Biaya Konsumsi  

Biaya Pendidikan  

Biaya Kesehatan 

Biaya Transportasi  

Biaya Listik dan Air 

Biaya Uang Saku Anak 

Biaya Perlengkapan  

Biaya Pembangunan 

Total Pengeluaran 

Total Kas 31 Desember 2020 

 

 

Rp 109.500.000 

 

              Rp  109.500.000  

 

 

Rp    9.255.400 

Rp    5.730.000 

Rp       754.500 

Rp    2.017.000 

Rp    5.400.000 

Rp    4.231.000 

Rp    1.730.000 

Rp  67.231.200 

 

              Rp   96.349.100 

              Rp.  13.150.000 

Sumber; data olahan peneliti 2021 

Pada laporan keuangan yang diperlihatkan oleh bendahara LKSA Panti 

Asuhan AL-Isra, diketahui bahwasanya laporan keuangan yang mereka buat 

masih sangat sederhana. Mereka hanya mengetahui laporan keuangan yang 

sederhana saja, dengan mencatat segala transaksi yang mereka lakukan dalam 

kurun waktu tertentu. Namun laporan keuangan yang digambarkan masih sangat 

jauh dari standar yang berlaku dalam PSAK No. 45. Peneliti kemudian mencoba 
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mengkonfirmasi mengapa pihak LKSA Panti Asuhan Al-Isra tidak menerapkan 

standar dalam pelaporan keuangannya. Berikut adalah kutipan wawancara 

informan: 

“saya baru tahu dek kalau ada standar untuk laporan keuangan yang 

disebut tadi selama ini saya cuma bikin laporan sederhana saja. Apalagi 

disini juga tidak ada orang yang berpotensi di bidang keuangan. Makanya 

dibuatkan laporan sederhana saja, supaya lebih gampang juga. Dari dinas 

juga tidak penyampaian hal semacam itu”. Jawaban Ibu Isra (Wawancara 

selasa tanggal 19 oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

Berdasarkan penjelasan dari bendahara panti asuhan, LKSA panti Asuhan 

Al-Isra secara gamblang menjelaskan duduk permasalahan mereka ialah belum 

mengetahui adanya standar akuntansi keuangan mengenai entitas nirlaba yakni 

PSAK No. 45, ditambah lagi belum ada peyampaian dari dinas sosial serta 

sumber daya manusia juga belum memadai, sehingga membuat laporan 

keuangan yang sederhana saja yang di anggap baik untuk panti asuhan itu sendiri 

maupun untuk para donatur yang ingin melihat laporan keuangan tersebut. Bagi 

mereka yang paling diutamakan ialah keakuntabilitasan dan ketransparansian 

terhadap amanah yang sedang dijalankannya. Amanah ini menjadi sebuah 

keharusan dalam setiap pengelolaan organisasi karena akan menentukan baik 

tidaknya pengelolaan yang dilakukan.  

Membahas mengenai amanah dalam pandangan Islam baik itu Al-Qur’an 

maupun Hadis, amanah bisa dilihat dari berbagai bagian. Dalam Al-Qur’an 

sendiri kata amanah terdapat enam kali yakni Al-Qur’an surah Al Ahzab:72 

berikut ini  
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لٔةََاٱ عَشَضٕۡلَ ئِٔا ل َِ لَۡۡ تاِٱ عٍََٝ   َٛ  َّ ٌاَ  لۡۡسَۡضاِٱاَٚ  جِْلَياِٱاَٚ  ٌۡ آَ  َٕٙلَ ََْ فأ١َََُۡ ٍۡ ِّ آَ ٠ذَۡ فمَۡ ُۡ ََ َٚ َٙل  ٕۡ ِِ ٍَٙلَ  َّ دَ َٚ آُۖٱ   ََ ٔ لِۡۡ  

ُا ۥئِٔاٗ  اَْ  ل وَل  ِ ا ظٍَُٛ  جَُٙٛل 

 

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” 

Yang dimaksud ialah amanah sebagai tugas atau kewajiban, yakni 

menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah swt. Dimana 

jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka 

akan mendapatkan siksa. Allah swt menawarkannya kepada makhluk-makhluk 

yang besar, seperti langit, bumi dan gunung-gunung, penawaran pilihan bukan 

paksaan. Mereka khawatir tidak sanggup memikulnya dan malah mendurhakai 

Tuhannya, bukan karena tidak suka pahalanya. Lalu Allah menawarkannya 

kepada manusia, kemudian manusia menerimanya dan siap memikulnya dengan 

keadaannya yang zalim lagi jahil (bodoh). Selanjutnya Surah Al Baqarah: 283 

ئِْ َٚ اُۡ ۞ ٝ ا وُٕحُ ش اسَفَا عٍََ اُۡ  ٌَ َٚ ل ججَِذُٚ اْ   ْ ٓٞا وَلجِ ا فشََِ٘ 
ۖ
مُْۡٛضَةٞ ْۡا اِ  ِ آَ فاَ ِِ ل ُعَۡضُىُُ ََ ١إَُدِّا ُعَۡض  ٍۡ ٌا زِٞٱ فَ آَٱ  ِّ ؤۡجُ  

ٕحََُٗا  َِ ۥََ ١حَا كاِ  ٌۡ َٚ َاٱ  للّا  ُا   ۥاسَُاٗ  لَا  َٚ ٛ اْ  ُّ ذَةَ اٱ جىَۡحُ  َٙ ٌشا   ٓ َِ َٚ َٙل  ّۡ ُا ٠ىَۡحُ َۥٰٓافأَِاٗ  اُٞ  ُُْٗالَا ءَ ثِ  ۥاٍۡ ُاٱاَٚ  للّا  ل  َّ اَْ ُِ ٍُٛ َّ اُٞ جعَۡ   ع١ٍَِ

Terjemahan:  

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tangguhan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

Amanah yang dimaksud dalam ayat ini ialah amanah sebagai hutang atau 

janji yang harus ditunaikan. Amanah yang dimaksud dalam ayat ini ialah amanah 

sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan. Jika orang yang berhutang 
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mengingkari hutangnya, dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan, 

maka orang yang ikut hadir itu wajib menunjukkan persaksiannya. Al Baqarah 

283 menunjukkan bahwa manusia jika mau memakai petunjuk Allah, tentu dunia 

dan agama mereka menjadi baik, karena petunjuk-Nya mengandung keadilan 

dan maslahat, menjaga hak dan menghilangkan pertengkaran serta menertibkan 

jalan kehidupan. Yang kemudian surah ke 3 yakni An Nisa’:58 

َاٱ ۞ئِاْ ا للّا  اُۡ  شُوُ ُِ ٚ اْ ََْ ٠أَۡ ثاِٱ جإَُدُّ  َٕ  َِ لَۡۡ َٰٓا   ٝ ٍِٙلَ ئٌَِ ۡ٘ ئرَِ  ََ َٚ حُُ  ّۡ آَ دَىَ ٌٕا لساِٱ ١َُۡ ٛ اْ ََْ  ُّ عَذۡيِ اٱُِا جذَۡىُ ٌۡ َاٱ ئِاْ ا  للّا  ل   ٔعِِاّ 

اِٗ ٠عَِظىُُُ َۦٰٓ اُِ َاٱ ئِاْ ا  للّا  اَْ  ل وَل ١عََۢ ِّ  ُص١َِش   سَ

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

Pada ayat tersebut kemudian ditafsirkan ke dalam tafsir Al Misbah dari 

Quraih Shihab yang di kutip dari Tafsir.com 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang 

beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang 

lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam 

menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka 

jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-

Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan 

dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang 

melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang 

menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan 

mendapatkan ganjarannya.” 

Dari tafsir tersebut Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, 

untuk menyampaikan semua amanah baik itu dari Allah swt ataupun amanat dari 

orang kepada orang yang berhak diatasnya dan adil. Tidak berperilaku curang 

pada saat menentukan suatu keputusan hukum. Hal tersebut merupakan pesan 
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yang Allah sampaikan dan mesti dijaga sebaik mungkin sebab pesan tersebut 

merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Selain itu Allah 

Maha Mendengar serta Maha Melihat semua yang dilakukan hambanya. Allah 

mengetahui yang melaksanakan amanat maupun yang membangkan  ataupun 

orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan 

mendapatkan ganjarannya. Amanah dalam surah ini ialah amanah sebagai tugas 

yang harus disampaikan pada yang berhak.  

Selanjutnya Ayat ke 4 yakni Al Anfal: 27 

 

َل ٠لَ آَ ٠ََُّٙ ُٕٛ   ٌا ز٠ِ َِ َا جخَُُٛٔٛ  لَا آ سُٛياَ اللّا  َٚ ٌشا  جخَُُٛٔٛ   َٚ اُْ  لٔلَجىُِ َِ اُْ ََ ْٔحُ ََ َٚ اَْ  ٛ ُّ  جعٍََْ

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

Bila di tafsirkan dalam Tafsir Quraih Shihab maka tafsir ayat tersebut 

sebagai berikut: 

“Wahai orang-orang yang beriman, percaya dan tunduklah kepada 

kebenaran. Allah tidak membenarkan ada orang dari kalangan kalian 

yang berkhianat kepada-Nya dan rasul-Nya dengan berpihak kepada 

penentang-penentang kebenaran itu. Atau mengkhianati orang lain dalam 

soal pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan 

berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat orang lain 

sedangkan kalian memahami perintah dan larangan-Nya.” 

Dalam ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kepada 

kaum mukmin agar mereka menjalankan amanah Allah yang telah diamanahkan 

kepada mereka berupa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana 

amanah tersebut sebelumnya telah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung 
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namun mereka semua enggan menerimanya dan khawatir tidak mampu 

menjalankannya, lalu manusia merasa mampu memikulnya, maka dipikullah 

amanah itu oleh manusia. Barang siapa yang menjalankan amanah itu, maka ia 

berhak mendapatkan pahala yang besar dari Allah, sebaliknya barang siapa yang 

tidak menjalankannya, maka ia berhak memperoleh azab yang keras dan menjadi 

orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta mengkhianati amanahnya. 

Yakni mengetahui bahwa amanah itu wajib ditunaikan menjaga amanah. 

Selanjutnya surah ke 5 yakni surah Al-Mukminun: 8 

آَٱاَٚ ٌا ز٠ِ اُۡ  اُۡ ُ٘ ِٙ حِ  َٕ  َِ اُۡ لَِۡ ِ٘ ذِ ۡٙ عَ َٚ اَْ  عُٛ  سَ 

Terjemahan: 

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 

dan janjinya.” 

Dalam Tafsir Quraih Shihab, ditafsirkan di bawah ini: 

“Orang-orang Mukmin selalu menjaga apa saja yang diamanatkan 

kepadanya, baik harta, perkataan (pesan) atau perbuatan dan sebagainya. 

Juga selalu menepati janji mereka kepada Allah dan janji antara sesama 

mereka. Mereka tidak mengkhianati amanat dan juga tidak melanggar 

janji. Mereka berusaha melaksanakan dan memenuhinya.” 

Baik amanah yang di dalamnya terdapat hak Allah maupun yang di 

dalamnya terdapat hak manusia. Apa yang Allah wajibkan kepada hambanya 

merupakan amanah, sehingga seorang hamba wajib melaksanakannya, seperti 

shalat lima waktu, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dsb. Sedangkan amanah 

yang di sana terdapat hak manusia adalah apa yang dipercayakan atau 

dibebankan mereka kepada kita, seperti menjaga harta yang mereka titipkan, 

melaksanakan tugas yang dibebankan mereka, dan sebagainya. Baik antara 

mereka dengan Allah, maupun antara mereka dengan sesamanya. Dan terakhir 

surah Al Mangarij: 32 

آَ َٚ ٌا ز٠ِ اُْ  اُْ ُ٘ ِٙ لَٔلجِ َِ اُْ لَِۡ ِ٘ ْٙذِ عَ َٚ اَْ   سَ عُٛ

Terjemahan: 

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 

dan janjinya.” 
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Mereka memeliharanya, melaksanakan kewajibannya dan berusaha 

memenuhinya. Amanah di sini mencakup amanah antara seorang hamba dengan 

Tuhannya seperti beban (kewajiban) agama dan beban-beban yang menjadi 

tanggung jawabnya yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah seperti 

titipan, maupun amanah antara seorang hamba dengan hamba yang lain baik 

dalam hal harta maupun sesuatu yang dirahasiakan. Baik janji antara dia dengan 

Allah Subhaanahu wa Ta'aala, maupun janji antara dia dengan hamba-hamba 

Allah. Janji ini akan ditanya; apakah dia memenuhinya atau tidak. Sementara 

dalam Hadis, amanah dapat ditemui di beberapa hadis tentang amanah, misalkan 

Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan 

dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya….(H.R. 

Muslim). 

 

Apa-bila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) 

menoleh ke kiri dan ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia, 

maka itulah amanah (yang harus dijaga). (HR. Abu Dawud).  

 

Berlandaskan uraian diatas kemudian ditarik sebuah simpulan bahwasanya 

amanah terdiri atas tiga bagian atau dimensi yakni: berkaitan hubungan dengan 

Allah swt, jika diliat lebih luas dan lebih dalam lagi, amanah dimaknai sebagai 

kewajiban seorang hamba ke pada Allah swt. Kedua, sesama manusia,  amanah 

yang dimaksudkan ialah sebagai pribadi yang terpuji dan tugas yang wajib 

dilakukan. Terakhir ialah diri sendiri, yang dimaksud dengan amanah pada diri 

sendiri amanah dianggap sebagai kebaikan untuk diri sendiri apabila dikerjakan. 

Ketiga bagian tersebut saling berhungan, yang mana apabila hanya satu bagian 

saja yang dijalankan maka amanahnya di anggap belum sempurna. Contohnya, 

seorang individu menjalankan amanahnya kepada Allah swt sholat akan tetapi, 
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namun hubungan interpersonalnya tidak amanah, dalam pandangan Islam orang 

tersebut belum bisa dikatakan amanah. Secara psikologi, amanah berhubungan 

dengan kepercayaan dan terpercaya. Dan jika dihubungkan dengan pelaporan 

keuangan pada LKSA Panti Asuhan Al-Isra, prinsip amanah sudah dijalankan 

dengan baik walaupun tidak sesuai dengan standar yang berlaku untuk entitas 

nirlaba yakni PSAK No. 45. Hal tersebut diakui oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

dalam kutipan wawancara berikut ini:  

“Kalau laporan keuangan adaji di bikin dek, karena pertanggungjawaban 

itu tidak cuma ke pimpinan yayasan dan donatur tapi paling utama itu ke 

Allah ta’ala sendiri dek. Bukan main amanah yang dikasiki karena jaga 

anak-anak panti. Anak sendiri saja sudah amanah dikasiki dan haruski 

dijalani apalagi kalau sama anak-anak panti dek.” Ibu Isra (Wawancara 

selasa tanggal 19 oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra). 

Pada penyampaian tersebut, sejalan dengan penjelasan shariah interprise 

teory. Pertanggungjawanan secara horizontal, maksudnya ialah hubungan antar 

manusia dan faktor-faktor sosial lainnya yang tidak sekedar perduli kepada 

individu melainkan banyak pihak. Pihak tersebut terbagi atas dua yakni pihak-

pihak yang bersinggungan langsung baik secara finansial maupun tidak, yang 

merupakan pihak internal panti asuhan (direct-stakeholders). Dan kedua adalah 

pihak yang tidak bersinggungan langsung dengan panti asuhan yakni pihak 

luar/eksternal.  
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Tabel 4.1 

Ringkasan Hasil Penelitian 

Laporan 

Keuangan 

Keterangan 

Bentuk laporan 

keuangan LKSA 

Panti asuhan Al-

Isra 

Laporan keuangan yang dibuat LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra tidak lengkap sebagaimana 

mestinya. Pengelola panti asuhan hanya 

mengetahui laporan keuangan yang sederhana, 

dengan mencatat segala transaksi yang mereka 

lakukan dalam kurun waktu tertentu. Dan untuk 

pelaporan keuangannya hanya sebatas pencatatan 

dan pengeluaran saja.  

 

b) Pelaporan Keuangan Menurut PSAK 45 di LKSA Panti Asuhan AL-ISRA 

Pada zaman sekarang peranan akuntansi sangatlah penting sebab akuntansi 

dijadikan sebagai alat dalam mengambil keputusan yang erat kaitannya dengan 

ekonomi maupun keuangan, hal itu tidak lepas dari kesadaran pihak dalam 

segala aspek. Kesadaran terebut banyak di sadari oleh  organisasi atau 

perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba atau pun organisasi nirlaba 

yang kemudian di dukung oleh UU yang mengaturnya. Alasan lain akuntansi 

diberlakukan oleh perusahaan maupun organisasi nirlaba tentunya disebabkan 

karena variabel-variabel yang semakin sulit untuk diatasi terutama dalam 

organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba diartikan sebagai organisasi yang didirikan 

tidak untuk menghasilkan keuntungan ataupun laba, melainkan untuk 

kebermanfaatan secara sosial. Adapun organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 

45 tahun 2009 yakni organisasi nirlaba berkewajiban dan berhak untuk membuat 

laporan keuangan yang kemudian dipertanggungjawabkan dengan cara 

melaporkan kepada orang yang memakai laporan keuangan. 

1) Laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 
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    Panti asuhan merupakan bagian dari entisas nirlaba yang 

bersinggungan langsung dengan masyarakat dan harus 

dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Bagi entitas nirlaba 

akuntabilitas sangat diperlukan oleh banyak pihak baik itu pihak internal 

atau pun eksternal. Dalam organisasi, banyak dana yang terhimpun 

bersumber dari donatur, dengan begitu diperlukan laporan keuangan yang 

efektif dan relevan, hal ini untuk menunjang kegiatan organisasi begitupun 

panti asuhan. Pelaporan tersebut dibuat oleh bendahara yang kemudian 

dilaporkan setiap minggu, bulan dan satu tahun yang mana laporan 

keuangan tersebut berupa rincian penerimaan dan pengeluaran yang 

kemudian akan dilakukan perbandingan rincian pengeluaran sekarang dan 

tahun lalu. Dalam penerapan PSAK No. 45, terdapat 4 macam laporan 

keuangan yakni:  

1) Laporan posisi keuangan 

2) Laporan arus kas pada akhir periode 

3) Laporan aktivitas 

4) Catatan atas laporan keuangan. 

Berikut ini merupakan gambaran Pelaporan Keuangan menurut PSAK No. 45: 
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Tabel 4.3.1 

Laporan Posisi Kuangan berdasarkan PSAK No.45 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

Laporan Posisi Keuangan  

Periode 31 Desember 2020 

Entitas Nirlaba  

Laporan Posisi Keuangan 

31 desember 202x 

Aset Lancar 

Kas dan Setara Kas                                        Rp xxx.xxx 

 Persediaan                             Rp xxx.xxx 

 Jumlah                              Rp xxx.xxx 

Aset Tetap 

 Tanah                                                                            Rp xxx.xxx 

 Bangunan                             Rp xxx.xxx 

Jumlah                      Rp xxx.xxx 

Total Aset                                                                              Rp xxx.xxx 

Kewajiban dan Aset neto    

Aset Neto  

Tidak terikat                                                                           Rp xxx.xxx 

Terikat Permanen                                                                   Rp xxx.xxx 

Total Liabilitas dan Aset                                                     Rp xxx.xxx 
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Tabel 4.3.2 

Laporan Aktivitas 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

Laporan Aktivitas 

Periode 31 Desember 2020 

 

PENDAPATAN  

Sumbangan Donatur                               Rp xxx.xxx 

Jasa layanan                     Rp xxx.xxx 

Penghasilan Investasi jangka panjang                  Rp xxx.xxx 

Penghasilan Investasi Lain                    Rp xxx.xxx 

Pnghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi                 Rp xxx.xxx 

Lain-lain                                                 Rp xxx.xxx 

   

ASET NETO YANG BERAKHIR  

PEMBATASANNYA 
Pemenuhan Pemerolehan Peralatan                             Rp xxx.xxx 

 

Jumlah pendapatan                    Rp xxx.xxx 

 

Biaya  

Biaya Pendidikan                      Rp xxx.xxx 

Biaya Sandang                         Rp xxx.xxx 

Biaya Perlengkapan                                 Rp xxx.xxx  

Biaya Administrasi                                                                  Rp xxx.xxx 

Biaya Listrik dan Telepon                                                       Rp xxx.xxx 

Biaya Kesehatan                                                                      Rp xxx.xxx 

Jumlah Biaya                                            Rp xxx.xxx 

Perubahan Aset Neto                                           Rp xxx.xxx 
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 Tabel 4.3.3 

Laporan Arus Kas 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

Laporan Arus Kas 

31 desember 2020 

  

AKTIVITAS OPERASI  

Pendapatan  

Sumbangan Donatur                             Rp xxx.xxx 

Jasa layanan                    Rp xxx.xxx 

Penghasilan Investasi jangka panjang                Rp xxx.xxx 

Penghasilan Investasi Lain                  Rp xxx.xxx 

Pnghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi               Rp xxx.xxx 

Lain-lain                                         Rp xxx.xxx 

Jumlah                                                                                    Rp xxx.xxx 

 

Biaya  

Biaya Pendidikan                                   Rp xxx.xxx 

Biaya Sandang                             Rp xxx.xxx 

Biaya Perlengkapan                                         Rp xxx.xxx  

Biaya Administrasi                                                                 Rp xxx.xxx 

Biaya Listrik dan Telepon                                                      Rp xxx.xxx 

Biaya Kesehatan                                                                     Rp xxx.xxx 

Jumlah                                                              

Rp xxx.xxx 

Kas Neto yang diterima (digunakan)               Rp xxx.xxx 

Untuk Aktivitas Operasi  

 

AKTIVITAS INVESTASI 

Pembelian Peralatan                  Rp xxx.xxx 

Kas Neto yang diterima (digunakan)                Rp xxx.xxx 

Untuk Aktivitas Investasi   

Kenaikan (Penurunan) Neto Dalam Kas                Rp xxx.xxx 

Dan Setara Kas  

Kas dan Setara Kas Awal tahun                                             Rp xxx.xxx 

Kas dan Setara kas Akhir Tahun                                            Rp xxx.xxx 
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2) Laporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

Tabel 4.3.1 

Laporan Keuangan Panti Asuhan  

 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

Laporan Aktivitas 

Tahun 2020 

 

Pemasukan  

Sumbangan Donatur 

 

Total Pemasukan  

 

Pengeluaran 

Biaya Konsumsi  

Biaya Pendidikan  

Biaya Kesehatan 

Biaya Transportasi  

Biaya Listik dan Air 

Biaya Uang Saku Anak 

Biaya Perlengkapan  

Biaya Pembangunan 

Total Pengeluaran 

Total Kas 31 Desember 2020 

 

 

Rp 109.500.000 

 

              Rp  109.500.000  

 

 

Rp    9.255.400 

Rp    5.730.000 

Rp       754.500 

Rp    2.017.000 

Rp    5.400.000 

Rp    4.231.000 

Rp    1.730.000 

Rp  67.231.200 

 

              Rp   96.349.100 

              Rp.  13.150.000 

Sumber ; Data Olahan Penelitian, 2021 

Laporan Keuangan entitas nirlaba merupakan suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi dalam rangka menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di 

Indonesia sendiri model pelaporan keuangan beserta format laporan keuangannya 

telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang 

disusun Ikatan Akuntan Indonesia Secara sistematis khusus untuk organisasi 

nirlaba termaksud panti asuhan dan lainnya, lebih lanjut telah dijelaskan juga 
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mengenai komponen-komponen laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan 

PSAK 45 sebagai berikut : 

1. Laporan Khusus keuangan, yang meliputi Total Aset , Utang, Aset bersih 

secara keseluruhan .  

2. Laporan Aktivitas, yang menyajikan perubahan (Kenaikann / Penurunan) 

Aset bersih selama periode tertentu.  

3. Laporan Arus Kas, yaitu Kategorisasi arus kas (periode waktu tertentu) 

menurut aktivitas operasi, Investasi, dan Pendanaan.  

4. Catatan Atas Laporan Keuangan, yang menyajikan detail perkiraan yang 

disajikan dalam saldo akun-akun laporan keuangan.  

Laporan keuangan yang dibuat LKSA Panti Asuhan Al-Isra sangatlah jauh 

dari standar yang telah ditetapkan pada PSAK 45. Berikut  analisis : 

1. Laporan Keuangan yang disajikan/dibuat oleh LKSA Panti Asuhan Al-

Isra disajikan dengan sangat sederhana tanpa kategorisasi tertentu sesuai 

dengan laporan arus kas yang telah ditentukan didalam PSAK 45  

2. LKSA Panti Asuhan Al-Isra tidak melakukan inventarisasi Aset sesuai 

dengan ketentuan yang ada didalam PSAK 45.  

3. Catatan Atas laporan keuangan menurut Informasi dari LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra hanya disajikan untuk kas masuk dan kas keluar dan 

tidak untuk akun lainnya . 

Merujuk dari analisis yang  dilakukan kita dapat mengetahui bahwasanya 

model pelaporan dan format laporan keuangan yang dibuat LKSA Panti Asuhan 

Al-Isra belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 45. Panti Asuhan 
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hanya mencantumkan kas dalam laporan keuangannya, mereka tidak mecatat 

terkait Aset tetap,  seperti bangunan, peralatan, dan kendaraan. Peneliti 

kemudian  mencoba untuk menanyakan mengapa laporan keuangan mereka tidak 

disesuaikan dengan format PSAK 45. Pengelola LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

menjelaskan: 

“Sejujurnya kami juga tidak tau, bahwa ada standar yang seperti itu selain 

itu terus terang kami tidak punya orang yang mampu di bidang itu, jadi yah 

kami buat saja laporan keuangan sederhana. Karena menurut kami tidak 

perlu untuk buat laporan keuangan yang terlalu bagaimana. Yang jelas bisa 

dipahami sama pemilik yayasan dengan donatur.”(Ibu Isra, LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra, 2021). 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulakan bahwasanya 

ketidaksesuaian format laporan keuangan yang di buat panti asuhan  dengan 

PSAK 45 dipengaruhi oleh beberapa  faktor seperti keterbatasan informasi dan 

kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, Kompleksitas laporan keuangan  

yang ditentukan dalam PSAK 45, yang sangat tinggi membuat para pengelolah 

usaha nirlaba seperti LKSA Panti Asuhan Al-Israini lebih memilih untuk 

membuat laporan keuangan yang sangat sederhana yang bisa mereka pahami 

dengan mudah. Hal ini dibenarkan oleh bendahara LKSA Panti Asuhan Al-Isra : 

“Pertama itu tadi tidak saya tauki dek kalau ada standar laporannya ke dua 

saya bukan orang keuangan juga jadi bikin apa adanya saja kalau ada uang 

masuk ada pengeluaran.”(Ibu Hawida, LKSA Panti Asuhan Al-Isra, 2020). 

 

Pada penjelasan tersebut, LKSA Panti Asuhan Al-Isra telah melakukan 

pengelolaan kas yang baik, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 

diatur oleh PSAK 45. Menurut mereka apa yang mereka telah lakukan sudah 
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cukup memenuhi berbagai aspek tanggung jawab dan kewajiban dan tidak perlu 

lagi di suguhi dengan berbagai prosedur yang kompleks. Mereka menyadari 

bahwa menyelesaikan format keuangan dengan menggunakan PSAK 45 adalah 

sesuatu yang baik,  namun sisi lain membuat kaporan keuangan sederhana yang 

dibutuhkan oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan LKSA Panti Asuhan 

Al-Isra adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an yang dijadikan sebagai 

landasan hidup manusia, termasuk dalam hal penyajian laporan keuangan yang 

baik atas dasar ketaqwaan kita kepada Allah swt. Mengenai pencatatan laporan 

keuangan tersebut termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 282 untuk mencatat 

setiap kegiatan kita dalam bermualamalah. 

ا ُۡ ١ىَۡحبُاُا ١ٕۡىَُ ٌۡ َٚ ا ٝافٱَوۡحُُُْٖٛ   ّّ ََ ُِّ ا  ً اَجََ َٰٓ  ٝ ائٌَِ ٍٓ ْ ائرَِ اجذََ ٠َٕحُُاُِذ٠َۡ َٰٛٓ ُٕ َِ اءَ  َٓ لَاٱٌا ز٠ِ أ٠َُّٙ
َٰٓ لَا٠أَۡبَا٠َ  َٚ ا عَذۡيِ  ٌۡ اُٱِ وَلجبَُِۢ

خَسۡاوَلجبٌِاََْا٠ىَاۡ ْۡ لَا٠َ َٚ ُۥا اَسَُاٗ  ١حَا كِاٱللّا  ٌۡ َٚ ا ذَكُّ ٌۡ ِٗاٱ اٱٌا زِٞاع١ٍََۡ ًِ ٍِ ّۡ ُ١ ٌۡ َٚ ١ىَۡحبُۡا ٍۡ افَ  ُ ٗاُٱللّا  َّ لاعٍَا  َّ ٗاُاحبَُاوَ ٕۡ ِِ

اٟۡ َُ اَٚ ا ًۡ ٍِ ّۡ ُ١ ٍۡ افَ َٛ اُ٘ ِّاً  حط١َِعُاََْا٠ُ َۡ الَا٠َ ۡٚ اضَع١ِفلًاََ ۡٚ اسَف١ِٙلًاََ ذَكُّ ٌۡ ِٗاٱ اٱٌا زِٞاع١ٍََۡ َْ افاَِْاوَل    َ اَ  عَذۡيِ  ٌۡ ١ٌُُِّٗۥاُٱِ

آَ ِِ ا َْ ۡٛ ٓاجشَۡضَ ِِاّ  ا ِْ شََجَلَ ِۡ ٱ َٚ ا ًٞ افشََجُ ِٓ ا٠ىَُٛٔلَاسَج١ٍَُۡ ُۡ افاَِْاٌا  ۖ ُۡ جَلٌىُِ ٓاسِّ ِِ ا ِٓ ١ِٙذ٠َۡ َُ ِٙذُْٚ ا ٱسۡحشَۡ ٙذََ َٰٓءِااَٚ ٱٌشُّ

ٙذََ َٰٓءُائِا لَا٠أَۡبَاٱٌشُّ َٚ ا
  ٜ لاٱلۡۡخُۡشَ َّ ُٙ شَائدِۡذَى  لافحَزَُوِّ َّ ُٙ ائدِۡذَى  لَاجسَۡاََْاجضَِاً  َٚ ا

 
لادُعُْٛ  َِ رَ ا ْ اََْاجىَۡحُُْٖٛاُ َٰٛٓ ُِ ََ  َ

اجشَۡجَا اَلَا  َٰٓ  ٝ َدََۡٔ َٚ ذَةِا  َٙ اٌٍِشا  َُ َٛ َلَۡ َٚ اِ ََطاُعِٕذَاٱللّا  اَلَۡ ُۡ ٌىُِ
ارَ  ِٗ ۦ اَجٍََِ َٰٓ  ٝ او١َِْشً ائٌَِ ۡٚ شَةًاصَغ١ِشً اََ اججَِ  َْ َٰٓاََْاجىَُٛ ْ ائلِا  َٰٛٓ لُُ

افٍََا ُۡ اجذ٠ُِشَُٚٔٙلَا١َُٕۡىَُ لَادَلضِشَة  َٚ اوَلجبِٞا لَا٠ضَُلَٰٓسا  َٚ ا  ُۡ ْ ائرَِ اجَْل٠َعَۡحُ َٰٚٓ ذُ ِٙ ُۡ ََ َٚ ا اجىَۡحُُْٛ٘لَ  اجُٕلَحٌاَلَا  ُۡ ١ۡسَاع١ٍََۡىُ

ءاٍ ٟۡ َُ ا ًِّ اُُىُِ ٱللّا  َٚ ا  ُ اٱللّا  ُُ ىُ ُّ ٠عٍَُِّ َٚ ا َۖ ٱجا مُْٛ اٱللّا  َٚ ا  ُۡ اُىُِ
َُٛقَُۢ ُۥافُ ئِْاجفَۡعٍَُْٛ افأَِاٗ  َٚ ا

١ِٙذٞ  اُٞاَُ ع١ٍَِ  

Terjemahan:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 
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saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. 

Dalam Surat al-Baqarah ayat 282, penyebutan kata adil didahulukan 

daripada penyebutan pengetahuan menggambarkan bahwa keadilan merupakan 

hal yang terpenting. Sebab, keadilan menuntut berlaku adil di setiap langkahnya, 

baik ia mempunyai pengetahuan atau tidak. Berbeda jika penekanannya adalah 

pengetahuan. Bisa jadi pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi 

ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan 

penyelewengan dan menghindari saksi. Secara keseluruhan, Surat al-Baqarah 

ayat 282 mengajarkan kepada umat Islam agar senantiasa mencatat segala 

transaksi yang bersifat non tunai, baik dalam skala besar ataupun kecil 

hendaknya dicatat dalam sebuah pembukuan (dutaislam.com/in). 

Tabel 4.2 

Ringkasan Hasil Penelitian 

PSAK No. 45 Keterangan 

1. Laporan posisi 

keuangan 

Laporan Keuangan yang disajikan/dibuat oleh 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra disajikan dengan 

sangat sederhana tanpa kategorisasi tertentu sesuai 

dengan laporan arus kas yang telah ditentukan 

didalam PSAK 45. 

2. Laporan 

aktivitas 

 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra tidak melakukan 

inventarisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang ada 

didalam PSAK 45.  
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3. Laporan Arus 

Kas  

menurut Informasi dari LKSA Panti Asuhan Al-

Isra hanya disajikan untuk kas masuk dan kas 

keluar dan tidak untuk akun lainnya. 

4. Disclosure Laporan keuangan yang dibuat LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra sangatlah jauh dari standar yang 

telah ditetapkan pada PSAK 45. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa  faktor seperti 

keterbatasan informasi dan kurangnya sumber daya 

manusia. Selain itu, Kompleksitas laporan 

keuangan  yang ditentukan dalam PSAK 45, yang 

sangat tinggi membuat para pengelolah usaha 

nirlaba seperti LKSA Panti Asuhan Al-Israini lebih 

memilih untuk membuat laporan keuangan yang 

sangat sederhana yang bisa mereka pahami dengan 

mudah. 

 

c) Pelaporan Keuangan  LKSA Panti Asuhan AL-ISRA dalam Bingkai 

Amanah  

LKSA Panti Asuham Al-Isra termasuk dalam organisasi nirlaba, yang secara 

umum kita ketahui bahwa organisasi nirlaba ini tidak untuk memperoleh 

keuntungan atau laba meskipun didalamnya masih terdapat aktivitas manajemen, 

seperti Sumber daya manusia atau SDM, keuangan maupun aktivitas operasional. 

Panti asuhan memperoleh sumber daya dari para donatur yang tidak 

mengharapkan imbalan pada panti tersebut. Dari segala aktivitas terutama 

mengenai keuangan, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran dilaporkan ke 

dalam bentuk laporan keuangan, sebab keuangan yang dikelola oleh pihak 

manajemen didalamnya juga terdapat kepentingan pihak lain, termasuk juga panti 

sebagai bagian dari salah satu organisasi nirlaba. Sebagian masyarakat mungkin 

belum mengetahui tentang adanya organisasi yayasan yang bersifat nirlaba.  

Berdasar pada UU No. 16 tahun 2001 mengenai yayasan dapat diartikan 

sebagai badan hukum yang hak kekayaannya terpisah dan difokuskan pada 
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pencapaian tujuan yang sudah ditentukan terutama dibidang sosial, keagamaan 

ataupun kemanusiaan. Dengan mikian apabila dilakukan pengalihan atau 

dibagikan secara langsung ataupun tidak, berbentuk gaji atau yang dipersamakan 

dengannya (dalam bentuk uang) yang kemudian diberikan pada para pembina, 

pengurus, ataupun pengawas maka diharamkan. 

Pelaporan keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut merupakan 

bagian dari tanggung jawab para pengurus panti asuhan. Dimana pertanggung 

jawaban tersebut tidaklah semata-mata hanya kepada anak-anak panti dan donatur 

melainkan juga kepada Allah swt. Sebab dalam agama Islam pula sudah 

dijelaskan bahwasanya pengurus sebagai wali anak asuhan wajib untuk 

mengurusnya baik anak-anak panti maupun hartanya dengan sebaik-baiknya. Hal 

ini juga sesuai dengan shariah interprise teory yang menjelaskan mengenai 

pertanggungjawaban secara vertikal (Allah) dan horizontal (manusia dan alam). 

Selanjutnya untuk melihat apakah LKSA Panti Asuhan Al-Isra sudah bisa 

dikategorikan amanah, maka perlu ditinjau dari 3 elemen atau bagaian yakni jujur, 

bisa dipercaya, maupun bertanggungjawab. Kemudian peneliti kembali 

menanyakan bagaimana pengelolaan keuangan kepada Ibu Isra sebagai bendahara 

panti asuhan. Dari awal pencatatan sampai pada laporan keuangan. Berikut 

merupakan kutipan wawancara Ibu Isra: 

“Kalau masalah pencatatan saya catat di pembukuan harian dek 

seperti yang kita lihat, kalau ada uang masuk yang di kasih sama 

donatur saya catat di situ, begitumi juga sama pengeluarannya yang 

anak-anak pakai. Terus setiap bulan dihitung kembali berapa 

sumbangan sama pengeluaran. Di sini dek kepercayaan donatur 

paling diutamakan, jadi kalau ada donatur datang kesini, buku kas 

harian di kasi liat  ke donatur atau warga disini yang datang 

menyumbang kalau misal bawa makanan.” 
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Pada penjelasan ibu Isra selaku bendahara panti asuhan, LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra sudah masuk dalam kategori jujur serta dapat dipercaya dalam 

menjalankan tugas yang diberikan oleh donatur-donatur panti. Akan tetapi jika 

ditinjau dari tanggung jawabnya yakni pada pelaporan keuangan LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra belum bisa dikatakan sepenuhnya telah amanah sebab mereka 

hanya membuat laporan keuangan yang sangat sederhana tidak berdasarkan 

dengan standar yang berlaku yakni PSAK No.45. Walaupun tidak sesuai dengan 

standar yang berlaku tapi mereka sadar akan tanggung jawab yang mereka 

emban tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia tetapi juga kepada Allah 

swt. sebagaimana hal tersebut juga dipaparkan oleh Ibu Hawida selaku ketua 

panti:  

“Kami disini dek terus terang untuk jalankan ini panti asuhan sangat 

susah terutama di awal-awal pendirian, tapi karena kami disini percaya 

tidak ada usaha yang sia-sia, kami coba jalankan panti menjaga amanah 

dengan baik karena amanah ini paling besar tanggungjawabnya dek, 

sebisa mungkin kami jaga anak-anak dari  pergaulan yang bisa rusak 

dirinya, karena saya tidak mau anak-anak yang saya didik hancur masa 

depannya hanya karena pergaulan. dari sejak awal saya dan suami dirikan 

ini panti kami sudah janji sama diri sendiri untuk menjaga mereka seperti 

anak sendiri. Bukan apanya dek tanggung jawabta tidak di dunia saja tapi 

sampai akhirat. Saya dan suami juga banyak berkorban demi adanya ini 

panti dek, demi anak-anak yang terlantar kasian.Kalau 

pertanggungjawaban ke donatur dek, di sini kami bikinkan laporan 

keuangan setiap tahun, ya biar sederhana tidak seperti yang sesuai standar 

yang seperti kita bilang dek. Yang jelas masih bisa dipahami.”(Ibu 

Hawida, LKSA Panti Asuhan Al-IsraMakassar, 2021).”  

 

Berlandaskan pemaparan diatas LKSA Panti Asuhan Al-Isra dalam 

pemenuhan 3 elemen amanah sendiri belum sepenuhnya terpenuhi sebab 

tanggung jawab LKSA Panti Asuhan Al-Isra dalam membuat pelaporan 

keuangan tidak sesuai dengan format PSAK No. 45 yang mana didalamnya 
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terdiri atas pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Ditambah lagi 

dengan adanya program yang dijalankan oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra. 

Tentunya memerlukan kepatuhan dan tanggung jawab yang lebih tinggi lagi 

terutama dalam pelaporan keuangan yang mereka buat. Dibawah ini merupakan 

program-program yang di buat oleh panti asuhan yang di jelaskan oleh ibu 

Hawidah selaku ketua panti asuhan: 

1. Wajib sekolah selama 12 tahun, sebagai mana yang ibu Hawida jelaskan 

berikut ini: 

“Kalau disini dek anak-anak asuh di wajibkan memang untuk sekolah 

selama 12 tahun. Selama 12 tahun panti yang mengurus sekolahnya. 

Intinya kami tanggung sampai tamat SMA. Tapi kalau kuliah dek jujur 

saja kami di sini tidak bisa karena biayanya mahal. Jadi kami wajibkan 

sampai 12 tahun. ”(Ibu Hawida, LKSA Panti Asuhan Al-Isra, 2020) 

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya di LKSA Panti Asuhan Al-

Isra merealisasikan sumbangan yang diterima dari donatur ke pendidikan karena 

menurut mereka pendidikan adalah nomor satu dan merupakan hak dan 

kewajiban untuk semua orang.  

2. Rumah untuk tinggal, ibu Hamida kembali mengungkapkan mengenai 

program ke 2 yang di jalankan berikut ini: 

“Kalau tempat tinggal sendiri kita di sini dek sudah sediakan, biar 

sederhana seperti yang kita liat. Anak-anak kita izinkan tinggal di sini 

dari yang masih sekolah sampai sudah tamat SMA sekalipun. Termasuk 

juga yang mau bantu-bantu di sini dek (panti asuhan.”(Ibu Hawida, 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra, 2021) 

 Dari apa yang diungkapkan oleh ibu Hawida bahwasanya LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra menyediakan tempat tinggal, walaupun saat ini masih dalam 

proses membangun untuk anak-anak yatim piatu baik yang masih sekolah 
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maupun yang sudah tamat atapun bekerja sekalipun jika ingin kembali mengabdi 

ke panti asuhan. 

3. Hidup mandiri, ibu Hawidah kemudian menjelaskan lebih rinci mengenai 

program ke 3 berikut ini: 

“Di sini dek dibiasakan anak-anak untuk hidup mandiri, tidak berlaku 

boros. Contohnya uang jajan yang di kasi itu dibatasi atau mereka tabung 

di celengan yang di sediakan. Kalaupun tidak di kasi kadang mereka 

dapat uang belanja itu dari orang-orang yang menyumbang langsung. 

Misalnya kalau di undang ke acara-acara kayak hajatan taksiah atau 

semacamnya. Mereka pakai sendiri dek pihak panti tidak ada yang ambil 

sepeserpun karena ada saya dapati beberapa panti kalau dapat uang anak-

anaknya diambil separuhnya begitu. Kalau disini tidak dek. Kalaupun 

uangnya misal terlalu banyak kalau masih kecil di kasih uang 100.000 itu 

lumayan sekali kadang mereka sisihkan di tabungan ada juga yang 

simpan di pengelola panti nanti kalau mau belanja baru minta lagi. Itu 

juga di hitung berapa belanja sama yang na simpan. Jadi yang kami 

tanggung adalah uang hidup saat mereka dipanti dan juga uang sekolah 

mereka hingga lulus SMA”. (Ibu Hawida, LKSA Panti Asuhan Al-Isra, 

2021) 

 

Panti asuhan sebagai yayasan sosial pada dasarnya memang harus 

menanamkan nilai-nilai luhur seperti kemandirian kepada anak-anak yang 

mereka naungi. Hal ini bertujuan agar kedepannya mereka-mereka yang sudah 

memasuki fase dewasa mampu untuk mengarungi kerasnya kehidupan tanpa 

harus mengeluh.  Apa yang mereka lakukan sejalan dengan uraian dalam Syariah 

Interprise Theory, yang menekankan pertanggung jawaban kepada Allah sebagai 

yang paling tinggi dengan melakukan pertanggung jawaban secara horisontal 

kepada sesama manusia. Akan tetapi dari segi kepatuhan akan standar yang 

berlaku yakni PSAK No. 45, panti asuhan belum menerapkan hal tersebut 

tentunya bertentangan dengan teori kepatuhan itu sendiri yang mana didalamnya 
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taat kepada segala kegiatan dengan berdasar pada berbagai kebijakan, aturan-

aturan, ketentuan-ketentuan maupun UU yang diberlakukan. 

Selanjutnya dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, 

maka tali penghubung agar akuntansi syari’ah tetap bertujuan pada 

membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya tetap terjamin. 

Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah 

digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari’ah. 

Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari’ah hanya dibangun 

berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah .  

Program-program yang dibuat oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra secara 

umum telah sejalan dengan konsep amanah, akan tetapi dari segi pelaporan 

keuangan masih bisa dikatakan belum amanah sebab tidak menerapkan standar 

yang berlaku yakni PSAK No. 45. Dimana pelaporan keuangan berikut dengan 

pengelolaan yang baik akan mengarahkan mereka kepada kebaikan pula, dalam 

hal ini mereka tidak memakan harta anak yatim karena mereka paham bahwa hal 

tersebut akan membuat mereka mengabaikan amanah yang mereka emban entah 

itu kepada Allah maupun sesama manusia .  

Allah Azza wa Jalla berfirmanQ.SAl-An’âm/6: 152 dan Al-Isra’/17: 34: 

لَا َٚ لياَ جمَْشَُُٛ   َِ اُِ  ١ٌْح١َِ ا   اَٟ ُلٌِا حِٟ ئلِا  ِ٘ آُ  ََ ٝ ا َدَْ اََ دَحا  ٍُْْ ُٖا ٠َ ذا  ُُ ََ 

Terjemahnya: 

”Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa” (Departemen Agama RI ,Al-

Qur’an dan Terjemahannya) 

Barangsiapa memakan harta anak yatim secara zhalim, ancamannya 

adalah neraka. Allâh Azza wa Jalla berfirman (Q.S An-Nisa/4:10) : 
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آَ ئِاْ ا اَْ  ٌا ز٠ِ َٛ ياَ ٠أَوٍُُْٛ ِْ ٝ ا ََ َِ ١ٌْحَلَ ل   ًّ ٍْ ل ظُ َّ اَْ ئِٔا  اُْ فِٟ ٠أَوٍُُْٛ ِٙ َۖا ٔلَسً  ُطُُِٛٔ اَْ  ْٛ س١َصٍََْ َٚ  سَع١ِشً  

Terjemahan : 

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka 

akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Departemen 

Agama RI ,Al-Qur’an dan Terjemahannya) 

As-Sudi rahimahullah berkata, “Orang yang memakan harta anak yatim 

secara zhalim pada hari kiamat akan digiring dengan nyala api keluar dari 

mulutnya, telingannya, hidungnya, dan matanya. Semua orang yang melihatnya 

akan mengenalnya bahwa dia adalah pemakan harta anak yatim”. [Al-Kabâir, 

hlm. 65, karya imam Adz-Dzahabi rahimahullah] . Oleh karena itu, tidak aneh 

jika memakan harta anak yatim dimasukkan kedalam tujuh dosa besar yang bisa 

membuat binasa, sebagaimana disebutkan di dalam hadits HR. Al-Bukhâri, no: 

3456; Muslim, no: 2669. Merujuk pada hal tersebut, maka penting untuk 

kemudian mengintegrasikan nilai amanah dalam pelaporan keuangan panti 

asuhan. Demi menjaga orientasi benefit yang menjadi tujuan pendirian panti 

asuhan itu. 

Tabel 4.3 

Ringkasan Hasil Penelitian 

Amanah  Keterangan  

1. Jujur LKSA Panti Asuhan Al-Isra sudah masuk 

dalam kategori jujur dalam menjalankan tugas 

yang diberikan oleh donatur-donatur panti. 

2. Dapat dipercaya LKSA Panti Asuhan Al-Isra dapat 

dipercaya dalam melaksanakan tugas yang 

donatur berikan seperti menjalankan program-

program yang ada pada panti tersebut. 

3. Bertanggungjawab Dari segi pertanggungjawaban khususnya 

pelaporan keuangan panti asuhan belum 

sepenuhnya dikatakan amanah akan tanggung 
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jawab sebab dalam pelaporan keuangannya 

belum menerapkan PSAK No. 45. Mereka hanya 

membuat laporan sederhana setiap tahunnya. 

Akan tetapi pengelola panti sadar akan tanggung 

jawab mereka berat, karena 

pertanggungjawabannya tidak hanya didunia saja 

tapi di akhirat juga.  

 

2. Pembahasan  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti yakni mengenai PSAK No. 45 

mengenai penerapannya pada entitas nirlaba seperti panti asuhan khususnya 

dalam pelaporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra. 

Penerapan PSAK No. 45 dalam laporan keuangan yang dibuat dengan 

tujuan utamanya sebagai penyedia informasi yang relevan untuk memenuhi 

kepentingan para donatur yang sudah memberikan dananya dan tidak 

mengharapkan pembayaran kembali. Dari pelaporan keuangan juga bisa dilihat 

apa saja yang sudah dicapai dalam periode tertentu. Untuk pelaporan keuangan 

LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum bisa dikatakan amanah berikut penjelasnnya: 

a. Model pelaporan keuangan yang dibuat oleh LKSA Panti Asuhan Al-Isra 

masih sangat sederhana mereka hanya melakukan pencatat transaksi yang 

terjadi dalam kurun waktu tertentu kemudian pelaporannya sebatas kas 

masuk dan kas keluar. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

informasi mengenai adanya standar pelaporan keuangan yakni PSAK No. 

45 ditambah lagi sumber daya manusia yang ada pada LKSA Panti 
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Asuhan Al-Isra masih belum memadai untuk membuat laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar yang berlaku. 

b. Untuk kesesuaian antara pelaporan keuangan yang dibuat oleh LKSA 

Panti Asuhan Al-Isra dengan PSAK No. 45 masih belum sesuai. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporannya hanya sebatas 

pemasukan dan pengeluaran saja tidak seperti yang termaktub dalam 

PSAK No. 45 yang terdiri atas empat bagian yakni laporan posisi 

keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan 

keuangan. Hal tersebut selain dipengaruhi karena kurangnya informasi 

dan sumber daya manusianya kurang memadai juga di akibatkan 

kompleksitas dari PSAK itu sendiri sehingga pengelola panti lebih 

memilih untuk membuat laporan keuangan yang lebih sederhana agar 

lebih mudah untuk dipahami. 

c. Mengenai urgensi penerapan PSAK No. 45 dalam bingkai amanah pada 

pelaporan keuangan, LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum bisa dikatakan 

amanah sebab dalam pelaporan keuangannya tidak menerapkan PSAK 

No. 45. Meskipun mereka telah menjalankan tugas mereka secara jujur 

dan bisa dipercaya melalui program-program yang dibuat oleh LKSA 

Panti Asuhan Al-Isra. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Model pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LKSA Panti Asuhan Al-

Isra masih sangat sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan kas 

masuk dan kas keluar atas donasi atau sumbangan dari masyarakat. 

2. Pelaporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra belum sesuai dengan 

format yang dipersyarat oleh PSAK 45 tentang pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut 

dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh oleh LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra, selain itu  sumber daya manusia di LKSA Panti Asuhan 

Al-Isra belum memadai. 

3. Dalam bingkai amanah, pelaporan keuangan menjadi sesuatu yang vital 

sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan. Meskipun belum 

sesuai dengan PSAK 45,  namun LKSA Panti Asuhan Al-Isra telah 

berupaya menjalankan amanahnya dengan melakukan pelaporan 

keuangan secara rutin. 

B. Keterbatasan penelitian 

Pada penelitian ini, keterbatasan dalam penelitian diuraikan dibawah ini: 

1. Meskipun peneliti dalam penelitian ini memakai triangulasi dalam 

pengumpulan data, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya 

bias karena sifat subjektivisme peneliti dan kurangnya data yang 
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diperoleh. Walau begitu, seharusnya bukan menjadi suatu masalah 

karena pendekatan apapun yang digunakan peneliti tidak ada yang 

bebas dari bias subjektivisme. 

2. Keterbatasan waktu wawancara yang diberikan oleh narasumber 

untuk meneliti  sehingga mengurangi kuantitas serta kualitas 

jawaban yang diharapkan peneliti. 

C. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sebagai implikasi terhadap apa yang diharapkan 

peneliti diantaranya: 

1. Sebagai referensi yang komprehensif untuk penelitian terkhusus pada 

laporan keuangan entitas nirlaba dimasa mendatang.  

2. Sebagai masukan kepada para pengurus atau pengelola panti terutama 

pada LKSA Panti Asuhan Al-Isra untuk menerapkan PSAK No. 45 demi 

untuk memaksimalkan keakuntabilitasan laporan keuangannya. 
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LAMPIRAN I 

MANUSKRIP WAWANCARA  

LKSA PANTI ASUHAN AL-ISRA 

1. Sebelum saya masuk ke inti pertanyaan tentang laporan keuangan, 

saya mau bertanya bagaimana awal mula LKSA Panti Asuhan Al-

Isra didirikan Bu? 

Jawaban:  

“Sebenarnya dek dulu ini panti asuhan ada di jalan maccini 

sombala’ tapi 2019 saya pindah kesini. Itu gara-gara lingkungan 

di situ ku rasa kurang bagus untuk anak-anak. Terlalu bebas 

pergaulannya. Baru di persulit juga kalau mengajukan di dinas 

selalu dengan alasan sempit jalan masuk ke panti, kah di tahu mi 

kalau di kota sempit-sempit jalanan, baru itu juga kalau kendaraan 

di parkir diluar pagar suka ada coreti. Itu ku takutkan nanti ada 

donatur lagi nah kendaraannya orang na kasih begitu. Itumi saya 

jual panti kemudian saya beli mi tanah di sini dek. 2019 itu saya 

beli terus datang di sini masih numpang di rumahnya ica, kah baru 

pondasi bisa di bangun gara-gara ini dana kurangki, belumpi lagi 

kebutuhan anak-anak. Terus tahun 2020 baru di bangun lagi itu 

juga di liat mi dek kondisinya di bangun seadanya dulu karena 

siapa tahu nanti ada lagi rejeki bisa di lanjut.” Kata ibu Hawida 

selaku ketua panti. (Wawancara selasa tanggal 19 oktober 2021, 

di LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

2. Kalau boleh tahu Bu, sumber dana pantinya darimana saja? 

Jawaban:  

“sumber dana untuk panti asuhan ini dek berasal dari donatur-

donatur. Mereka menyumbang itu ada yang berupa uang ada juga 

berupa makanan, pakaian ataupun obat-obatan pokoknya 

sembako-sembako begitu. Jadi mereka itu menyumbang ada yang 

memang tetap setiap bulan rutin ke sini sekitar 5 orang dan ada 

juga rutin bawa nasi dos.” Kata ibu Isra. (Wawancara selasa 

tanggal 19 oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

“ada juga biasa datang ke sini bawa obat-obat sama keperluannya 

anak-anak dek. ” imbuh ibu Hawida. (Wawancara selasa tanggal 

19 oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra).  

 

3. Bagaimana pelaporan keuangan LKSA Panti Asuhan Al-Isra? 

Jawaban:  

“Kalau model pelaporan keuangan di sini dek simpel sekali, 

karena yang saya catat itu sekedar pemasukan dan pengeluaranji, 

terus itu laporan keuangan bendahara panti yang bikin, jadi itu 
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tugasnya bendahara. Sudah itu bendahara yang laporkan ke ketua 

yayasan misalnya ada sumbangan masuk sama pengeluaran pasti 

dilapor begitu” imbuh ibu Hawida. (Wawancara selasa tanggal 19 

oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

4. Apakah sebelumnya ibu sudah tahu kalau ada standar yang 

mengatur laporan keuangan seperti PSAK No. 45?  

Jawaban: 

“saya baru tahu dek kalau ada standar untuk laporan keuangan 

yang disebut tadi selama ini saya cuma bikin laporan sederhana 

saja. Apalagi disini juga tidak ada orang yang berpotensi di 

bidang keuangan. Makanya dibuatkan laporan sederhana saja, 

supaya lebih gampang juga”. Jawaban Ibu Isra (Wawancara selasa 

tanggal 19 oktober 2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra) 

5. Bagaimana Panti Asuhan dalam memegang amanah yang diberikan 

oleh para donatur ? 

Jawaban:  

“Kalau laporan keuangan adaji di bikin dek, karena 

pertanggungjawaban itu tidak cuma ke pimpinan yayasan dan 

donatur tapi paling utama itu ke Allah ta’ala sendiri dek. Bukan main 

amanah yang dikasiki karena jaga anak-anak asuh. Anak sendiri saja 

sudah amanah dikasiki dan haruski dijalani apalagi kalau sama anak-

anak panti dek.” Ibu Isra (Wawancara selasa tanggal 19 oktober 

2021, di LKSA Panti Asuhan Al-Isra). 

6. Mengenai PSAK No. 45 yang dijadikan standar pelaporan keuangan 

entitas nirlaba apa panti ini sudah menerapkannya atau tidak? jika 

tidak, apa penyebabnya sehingga belum di terapkan ? 

Jawaban: 

“Sejujurnya kami juga tidak tau, bahwa ada standar yang seperti itu 

selain itu terus terang kami tidak punya orang yang mampu di bidang 

itu, jadi yah kami buat saja laporan keuangan sederhana. Karena 

menurut kami tidak perlu untuk buat laporan keuangan yang terlalu 

bagaimana. Yang jelas bisa dipahami sama pemilik yayasan dengan 

donatur.”( Ibu Isra, LKSA Panti Asuhan Al-Isra, 2021). 

 

 “Pertama itu tadi tidak saya tauki dek kalau ada standar laporannya 

ke dua saya bukan orang keuangan juga jadi bikin apa adanya saja 

kalau ada uang masuk ada pengeluaran.”(Ibu Hawida, LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra, 2020). 

 

7. Bagaimana panti asuhan mencatat transaksi harian ? 

Jawaban:  
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“Kalau masalah pencatatan saya catat di pembukuan harian dek 

seperti yang kita lihat, kalau ada uang masuk yang di kasih sama 

donatur saya catat di situ, begitumi juga sama pengeluarannya 

yang anak-anak pakai. Terus setiap bulan dihitung kembali berapa 

sumbangan sama pengeluaran. Di sini dek kepercayaan donatur 

paling diutamakan, jadi kalau ada donatur datang kesini, buku kas 

harian di kasi liat  ke donatur atau warga disini yang datang 

menyumbang kalau misal bawa makanan.” 

 

8. Bagaimana Panti Asuhan dalam memegang amanah yang diberikan 

oleh para donatur ? 

Jawaban: 

“Kami disini dek terus terang untuk jalankan ini panti asuhan 

sangat susah terutama di awal-awal pendirian, tapi karena kami 

disini percaya tidak ada usaha yang sia-sia, kami coba jalankan 

panti menjaga amanah dengan baik karena amanah ini paling 

besar tanggungjawabnya dek, sebisa mungkin kami jaga anak-

anak dari  pergaulan yang bisa rusak dirinya, karena saya tidak 

mau anak-anak yang saya didik hancur masa depannya hanya 

karena pergaulan. dari sejak awal saya dan suami dirikan ini panti 

kami sudah janji sama diri sendiri untuk menjaga mereka seperti 

anak sendiri. Bukan apanya dek tanggung jawabta tidak di dunia 

saja tapi sampai akhirat. Saya dan suami juga banyak berkorban 

demi adanya ini panti dek, demi anak-anak yang terlantar 

kasian.Kalau pertanggungjawaban ke donatur dek, di sini kami 

bikinkan laporan keuangan setiap tahun, ya biar sederhana tidak 

seperti yang sesuai standar yang seperti kita bilang dek. Yang 

jelas masih bisa dipahami.”(Ibu Hawida, LKSA Panti Asuhan Al-

IsraMakassar,2020).” 

9. Prograam apa saja yang dibuat Panti Asuhan untuk  menjaga 

amanah  dalam dalam mengalokasikan sumbangan dari donatur 

baik kas maupun non kas yang mereka kelola? 

Jawaban: 

“Kalau disini dek anak-anak asuh di wajibkan memang untuk 

sekolah selama 12 tahun. Selama 12 tahun panti yang mengurus 

sekolahnya. Intinya kami tanggung sampai tamat SMA. Tapi 

kalau kuliah dek jujur saja kami di sini tidak bisa karena biayanya 

mahal. Jadi kami wajibkan sampai 12 tahun. ”(Ibu Hawida, LKSA 

Panti Asuhan Al-Isra, 2020) 

 

“Kalau tempat tinggal sendiri kita di sini dek sudah sediakan, biar 

sederhana seperti yang kita liat. Anak-anak kita izinkan tinggal di 

sini dari yang masih sekolah sampai sudah tamat SMA sekalipun. 
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Termasuk juga yang mau bantu-bantu di sini dek (panti 

asuhan.”(Ibu Hawida, LKSA Panti Asuhan Al-Isra, 2021) 

“Di sini dek dibiasakan anak-anak untuk hidup mandiri, tidak 

berlaku boros. Contohnya uang jajan yang di kasi itu dibatasi atau 

mereka tabung di celengan yang di sediakan. Kalaupun tidak di kasi 

kadang mereka dapat uang belanja itu dari orang-orang yang 

menyumbang langsung. Misalnya kalau di undang ke acara-acara 

kayak hajatan taksiah atau semacamnya. Mereka pakai sendiri dek 

pihak panti tidak ada yang ambil sepeserpun karena ada saya dapati 

beberapa panti kalau dapat uang anak-anaknya diambil separuhnya 

begitu. Kalau disini tidak dek. Kalaupun uangnya misal terlalu 

banyak kalau masih kecil di kasih uang 100.000 itu lumayan sekali 

kadang mereka sisihkan di tabungan ada juga yang simpan di 

pengelola panti nanti kalau mau belanja baru minta lagi. Itu juga di 

hitung berapa belanja sama yang na simpan. Jadi yang kami 

tanggung adalah uang hidup saat mereka dipanti dan juga uang 

sekolah mereka hingga lulus SMA”. (Ibu Hawida, LKSA Panti 

Asuhan Al-Isra, 2021) 
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2015. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidi-

kannya sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam melalui jalur SBMPTN. Tepat tanggal 

30 Maret 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar 

Sarjana Akuntansi melalui ujian Munaqasyah Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


