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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling 
banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). 
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SINOPSIS 

 

Buku ini berisi konsep akuntabilitas organisasi public, 

pengertian akuntabilitas, macam-macam akuntabilitas organisasi 

public, tujuan akuntabilitas, eksistensi organisasi publik ditinjau 

dalam perspektif islam. Mahasiswa, lembaga pemerintah dan 

masyarakat diharapkan mempunyai pandangan yang luas betapa 

pentingnya akuntabilitas dan transparansi organisasi publik di 

Indonesia sebagai science baik dalam teori maupun praktek. Buku 

ini dirancang untuk digunakan dalam proses pembelajaran (belajar-

mengajar) yang efektif, dan juga dapat digunakan sebagai referensi 

dalam proses pembelajaran Akuntabilitas Organisasi sektor publik 

di kampus (Perguruan Tinggi). Pengetahuan dan komptensi 

pendidikan sangat diperlukan dalam proses belajar mahasiswa, 

untuk itu kehadiran buku ini mudah-mudahan dapat menjawab isu-

isu dari permasalahan di Indonesia khususnya konsep 

Pertanggungjawaban organisasi public dalam konsep islam di 

Indonesia. Penulis berharap agar buku ini menjadi pedoman yang 

bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan pengguna lainnya.  
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salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad 

Saw Beserta keluarga sahabat dan pengikutnya, dalam rangka 

pengembangan visi misi perguruan tinggi Jurusan Akuntansi 
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Alauddin Makassar maka diwujudkan program penulisan buku ini 
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BAB 1 

PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN 

PERSPEKTIF ISLAM 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam 

mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja 

pendidikan yang berkualitas dapat dicapai dengan menerapkan 

proses akuntabilitas yang memadai dan optimal. Melalui 

akuntabilitas lembaga pendidikan maka proses tercapainya kualitas 

yang prima pada lembaga pendidikan akan mudah diperoleh melalui 

indikator-indikator penerapan akuntabilitas lembaga pendidikan.  

Proses akuntabilitas sektor pendidikan dapat tercapai jika ada 

upaya penegakan supervisi pengetahuan dilaksanakan secara terus 

menerus dan konsisten, sehingga akuntabilitas pendidikan jadi syarat 

utama terwujudnya good government pada lembaga pendidikan. 

Sementara itu, supervisi manajemen dan supervisi pendidikan harus 

bersinergi dengan tiga pilar yaitu: pemerintah, swasta, pengusaha 

dan masyarakat secara bersama-sama membantu tercapainya tujuan 

negara. Selain itu, dalam mengelola suatu lembaga pendidikan, 

kegiatan supervisi pendidikan harus dikoordinasikan dengan 

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota maupun 

lembaga terkait untuk menghargai profesionalisme dalam 

akuntabilitas pendidikan. Konsep akuntabilitas dalam pendidikan 

mendorong bahwa amanah ketika mendapatkan tugas pembinaan 

dan pendidikan harus mampu mempertanggung jawabkan amanah 

tersebut. 

Implementasi konsep akuntabilitas pendidikan di Indonesia 

masih terdapat beberapa permasalahan, mulai dari kinerja pendidik 

atau kualifikasi guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya, 

muatan kurikulum yang terlalu padat, sarana dan prasarana yang 
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kurang memadai bahkan gaji guru yang sangat memprihatinkan. 

Sementara itu, institusi akademik kadang mengutamakan nilai-nilai 

bisnis dan profit yang kadang jauh dari standar pelayanan 

pendidikan yang diberikan. Sementara itu, dalam rangka 

melaksanakan akuntabilitas pendidikan dengan baik diperlukan 

kerjasama dari enam unsur yang terlibat yaitu guru (pendidik), 

penyelenggara pendidikan (staf atau pegawai), siswa, lembaga 

pendidikan, masyarakat termasuk orang tua dan juga pemerintah. 

Akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan sikap dan 

semangat akuntabilitas individu dan kelompok. Dalam pandangan 

akuntabilitas, filosofis timbul karena kemampuan dalam corak suatu 

amanat yang diberikan kepada orang atau pihak yang telah disepakati 

guna menjalankan tugasnya demi mencapai suatu tujuan tertentu 

dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Dalam konteks 

Islam, tanggung jawab yang diperuntukan pada setiap individu atas 

kinerja yang diberikan dipertanggungjawabkan baik secara vertikal 

maupun horizontal. 

Allah Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran.Surah. al-Isra’ 

[17]: 361: 

 

بِذنُوُْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاْۢ بَصِيْرًاوَكَمْ اهَْلكَْنَا مِنَ الْقرُُوْنِ مِنْْۢ بعَْدِ نوُْح ٍۗ وَكَفٰى بِرَب كَِ   

 

Terjemahannya: 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 

pertanggungan jawabannya”.  

 

Kandungan Ayat di atas menjelaskan bahwasanya sebagai 

umat mukmindi harus berprilaku baik dan terhormat, cermat, teliti 

dan lebih berhati-hati dalam mengurus bisnis dan melakukan setiap 

kegiatan usaha. 

Menurut Ahmad Tafsir, tantangan dalam pendidikan Islam di 

Indonesia adalah efek dari pandangan dunia yang hilang dari 
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penyelenggaraan pendidikan Islam yang telah dilakukan, khususnya 

hilangnya keaslian (debris shidq), kesungguhan (al-ikhlash), 

pemerataan (al'adl), dan amanah (al-shidq). ketergantungan), sabar 

(as-shabr), halus (ar-ra'fahwa ar-rifq)), setia (at-tha'ah) dan kebiasaan 

besar (al-khulq) telah dilalaikan dan bahkan samapai 

ditinggalkannya, hingga pengalaman yang berkembang saat ini hanya 

menginstruksikan seadanya saja. Mewujudkan organisasi pendidikan 

yang berkualitas yang benar-benar dibentuk oleh daerah bukan 

hanya menjadi kewajiban sekolah, tetapi juga kewajiban semua pihak 

termasuk wali dan dunia usaha sebagai stakeholders baik di luar 

maupun dalam lembaga pendidikan.  

Dalam proses menjalankan pendidikan instruktif, sebagian 

besar dapat diperhatikan dari jenis kegiatannya, pemimpin memiliki 

ciri khas, antara lain merintis upaya kreatif (inovasi) dalam kegiatan 

pendidikan dan mendidik. Kedua, mengarahkan, mendidik, 

menggerakkan, mengkoordinasikan pendidikan dan pengajaran 

seperti sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ketiga, menemukan 

pemikiran baru dan objektif dalam bidang pelatihan dan pendidikan. 

 

 

B. PENYELENGGARAAN SEKTOR PENDIDIKAN 

 

Konsep akuntabilitas mendorong aparatur penyelenggara 

lembaga publik harus bersih dan transparan. Peran lembaga 

pendidikan yang dipercaya dapat menjadi jembatan antara 

pemerintahan maupun masyarakat. Akuntabilitas pendidikan di 

tingkat perguruan tinggi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab 

dan peran serta perguruan tinggi kepada masyarakat sebagai 

pengguna jasa dan layanan pendidikan. 

Akuntabilitas manajemen pendidikan pada dasarnya 

mendorong masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau dan 

mengontrol kinerja perguruan tinggi, apabila terjadi kontroversi atau 

penyimpangan, masyarakat dapat ikut mengawasi sebagai bagian 

kontribusi untuk kemajuan kelembagaan. Salah satunya komponen 
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tanggung jawab instruktif pendidikan adalah keterbukaan, dengan 

keterbukaan diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.  

Gagasan tanggung jawab instruktif atau akuntabilitas 

pendidikan didorong dalam rangka sebagai bentuk kewajiban 

lembaga pendidikan (sekolah atau yayasan pendidikan) untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sebagai bagian dari tanggung jawab 

pembelajaran.  

Tanggung jawab atau akuntabilitas pendidikan juga dapat 

dianggap sebagai tanggung jawab atas kemajuan pendidikan. Secara 

sederhana, tanggung jawab atau akuntabilitas pendidikan dapat 

berupa adanya peran dan kontribusis berbagai stakeholder untuk 

ikut serta mendorong dan mengawasi kualitas penyelenggaraan 

pendidikan oleh semua pihak mulai dari pemerintah, perangkat 

pendukung penyelenggaran, pihak pendidikan dan masyarakat. 

Akuntabilitas akademik adalah komitmen perguruan tinggi 

yang merupakan lembaga pendidikan maka beberapa pihak-pihak 

yang ikut bertanggungjawab dan juga berwenang harus mendorong 

peran tersebut. Beberapa pihak yang tersebut antara lain kepala 

pemerintahan, BPP, wali orang tua, masyarakat sekitar, dan lembaga 

yang mempunyai kepentingan terhadap kualitias pendidikan. 

Tanggung jawab administrasi perguruan tinggi dalam konteks ini 

merupakan akumulasi dari pelaksanaan umum sebagian besar tugas 

dan fungsi perguruan tinggi yang perlu disampaikan kepada mitra 

sekolah pilihan. Tanggung jawab sekolah mencakup tanggung jawab 

atas terselenggaranya pendidikan lanjutan yang diakui secara lugas, 

dengan menyebarkan data sejauh: 

1. Merencanakan, membuat dan melaksanakan pendekatan. 

2. Pembayaran sekolah dan rencana pengeluaran konsumsi.  

3. Para eksekutif aset instruktif. 

4. Tercapainya pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 



5 

Dalam melaksanakan tanggung jawab pendidikan agar dapat 

berjalan, lembaga yang akan melaksanakannya perlu memperhatikan 

standar-standar yang menyertainya: 

1. Harus ada tanggung jawab dari inisiatif layanan fokus pengajaran 

dan budaya, tempat kerja pelatihan umum, tempat kerja instruksi 

lokal/kota dan direktur sekolah untuk menangani pelaksanaan 

misi sekolah umum sehingga mereka bertanggung jawab. 

2. Harus menjadi kerangka kerja yang dapat memastikan 

pemanfaatan aset secara andal dengan peraturan dan pedoman 

utama. 

3. Harus mempunyai pilihan untuk menunjukkan derajat dalam 

mencapai tujuannya beserta puncak yang telah ditetapkan. 

4. Harus terletak pada hasil capaian tujuan dan pandangan serta 

hasil keuntungan yang didapat. 

5. Harus bersikap jujur, berkepala dingin, lugas dan kreatif sebagai 

pendorong perubahan pengurus di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, yayasan 

lembaga pendidikan dengan penyegaran strategi dan tata cara 

pelaksanaan estimasi dan tata tertib meliputi tanggung jawab dan 

daerah pemenuhan administrasi pengajaran yang diberikan oleh 

sekolah, mengikutsertakan daerah dalam pengelolaan 

administrasi pengajaran, dan pencatatan pertanggungjawaban 

administrasi pengajaran kepada masyarakat. 

 
Satu lagi keuntungan yang dapat diperoleh dari akuntabilitas 

pendidikan adalah memiliki pilihan untuk membatasi perpanjangan 

untuk perubahan dalam pembaruan rencana. Sebagai instrumen 

pengendalian, tanggung jawab lembaga pendidikan memberikan 

kepastian pada bagian-bagian penting dari penataan, antara lain: 

1. Tujuan yang ingin dicapai. 

2. Pengamatan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan. 

3. Proses eksekusi dalam melakukan tugas. 
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4. Perangkat atau teknik yang jelas, aset yang digunakan dan 

lamanya pekerjaan semuanya telah dinyatakan sebagai 

pengaturan elektif yang tidak salah lagi. 

5. Lingkungan sekolah tempat program dijalankan, dan 

6. Motivasi bagi para pelaksana sudah dicanangkan. 

7. Sudah ada kepastian 

 

 

C. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Kepercayaan yang tinggi pada sekolah dapat mendorong 

partisipasi yang lebih besar dalam tata kelola sekolah, dimana 

Sekolah sebagai agen masyarakat dan bahkan sumber perubahan. 

Menurut Slamet (2005), tujuan Akuntabilitas yang paling banyak 

yaitu mendukung adanya beserta penerapan akuntabilitas kinerja 

perguruan tinggi secara bersama-sama dalam mewujudkan sekolah 

yang bermartabat dan berkualitas hingga dapat dipercaya. 

Administrator sekolah harus paham dan mengimplementasikan 

kinerjanya agar pandangan atas pekerjaan mereka kepada 

masyarakat umum dinilai baik dan terpercaya. 

Selain itu, tujuan akuntabilitas merupakan penilaian kinerja 

sekolah dan kepuasan rakyat terhadap pelayanan pendidikan yang 

diberikan sekolah, melibatkan masyarakat untuk mengawasi 

pelayanan pendidikan dan mempertanggungjawabkan pelayanan 

pendidikan untuk rakyat. Akuntabilitas temporer merupakan 

langkah awal keberlanjutan pengelolaan sekolah berkinerja tinggi. 

Selain tujuan tersebut upaya yang akan dilakukan sekolah untuk 

memperluas akuntabilitas pendidikan menurut Hamid Muhammad 

(2007) meliputi : 

1. Sekolah harus mengembangkan prinsip-prinsip permainan 

dalam kerangka tanggung jawab, termasuk komponen tanggung 

jawab. 
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2. Sekolah perlu mengembangkan aturan sosial dan kerangka 

pemeriksaan presentasi untuk kepala sekolah dan kerangka 

administrasi dengan dukungan yang jelas dan tegas. 

3. Sekolah menyiapkan rencana perbaikan sekolah dan 

menyampaikannya kepada masyarakat umum/mitra menjelang 

setiap awal tahun anggaran. 

4. Menumbuhkan tanda-tanda yang jelas dari perkiraan 

pelaksanaan sekolah dan diserahkan kepada mitra. 

5. Mengukur pencapaian pelaksanaan bantuan instruktif dan 

mempresentasikan hasilnya kepada masyarakat umum/mitra 

menjelang akhir tahun. 

6. Berikan reaksi terhadap pertanyaan dan omelan publik. 

7. Memberikan data latihan sekolah kepada masyarakat yang akan 

mendapatkan administrasi edukatif. 

8. Perbarui rencana presentasi baru sebagai pengaturan tanggung 

jawab lainnya 

 

 

D. KARAKTERISTIK PENDIDIKAN 

 

Karakteristik akuntabilitas pendidikan dalam persfektif Islam 

mendorong pada aspek-aspek penting dari perancangan pendidikan, 

antara lain: 

1. Tujuan/kinerja yang ingin berdasarkan tujuan dan metode. 

2. Kinerja pelaksanaan berdasarkan pada kerangka yang jelas 

berdasarkan pada alokasi dana yang digunakan. 

3. Waktu kerja yang optimal. 

 

Tipe atau karakteristik pendidikan menurut islam bagaimana 

pimpinan memiliki inovasi yang besar dalam serta teladan yang akan 

mempengaruhi keadaan kerja, jaminan kerja, gagasan tentang 

hubungan manusia antara satu dengan yang lain dan dapat 

mempengaruhi hasil dari tujuan unit organisasi edukatif (Fachrudi et 

al, 1983).  
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Sementara dalam lembaga pendidikan pemimpin diharapkan 

memiliki karakter integritas dalam aktivitas pendidikan sebagai 

beriku: 

1. Pemimpin yang memiliki karisma 

2. Pemimpim penjaga atau pengayom 

3. Pemimpin berkeahlian 

4. Pemimpin yang memiliki pengalaman organisasi dan manajer 

hierarkis 

5. Pemimpin penggerak. 

 
Dalam pendidikan peranan pimpinan sebagai pioneer pionir 

yang mempengaruhi cara berperilaku telada bagi masyarakat luas. 

Dalam Islam ciri-ciri kepemimpinan Internal dalam golongan islam 

memiliki karakter: 

1. Mampu menanamkan sikap tasamuh (toleransi) 

2. Mendorong kerjasama dan ketabahan di kalangan umat Islam 

(QS. Al-Maidah: 2) 

3. Menerapkan fastabiqul khairat (bersaing dalam kebaikan) 

 
Sedangkan karakter pemimpin itu dalam lingkup intern 

ummat Islam secara garis besar, harus memenuhi syarat berikut 

(Munawwir, hal. 133-145): 

1. Adil dan jujur (QS Al-Maidah: 8, Annisa: 135, An-Nahl 90 

2. Bijaksana dalam menghadapi masalah 

3. Berpandangan luas serta tidak fanatic golongan 

4. Berwibawa dan disegani 

5. Berjiwa integritas 

6. Mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan 

pribadi 

 

E. AKUNTABILITAS DALAM KONSEP ISLAM 

 

Akuntabilitas pada pandangan Islam merupakan gagasan para 

khalifah yang beranggapan manusia sebagai pemimpin di dunia 
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dengan senantiasa menggunakan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang 

merupakan sumber utama pedoman dalam Islam. 

Pertanggungjawaban juga terjadi karena adanya kesepakatan antara 

investor atau pemilik dan juga pengelola dari suatu organisasi. 

Akuntabilitas dalam Islam sendiri tertuang dalam konsep dasar yaitu 

Al-quran Surah An-Nisa’ ayat 58, dalam ayat ini seseorang yang 

diberi amanah berkewajiban untuk menyampaikan amanah tersebut 

kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan akuntabilitas secara 

umum adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan 

kepadanya. Jadi seorang individu yang mengemban amanah harus 

dengan jujur mempertanggungjawabkan setiap amanahnya baik 

kepada Tuhan maupun kepada sesama pribadi. 

Kemudian pada tingkat pemerintah atau lembaga publik, 

akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi laporan keuangan. 

Dalam upaya mengapresiasi entitas syariah yang memiliki laporan 

keuangan dengan akuntabilitas tinggi maka harus objektif, 

sebanding, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Sejalan 

dengan Idat (2002) faktor-faktor yang harus mempengaruhi dalam 

mengoptimalkan akuntabilitas syariah adalah sebagai berikut: 

 
1. Aspek Pemenuhan Keinginan 

a. Penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis 

entitas syariah. 

b. Kesesuaian menggunakan aspek syariah.  

 

2. Aspek Sumber Daya Manusia 

Manajer dan karyawan yang jujur (siddiq), amanah (amanah), 

selalu menyiarkan kebaikan dalam kurung (tabligh), dan pandai 

(fathanah). 

3. Aspek pengawasan dan pemeriksaan audit  

 Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang 

terlihat dalam konsep kepemilikan. Seperti dalam Surah 

Thaha ayat 6: 
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تَ ٱلثَّرَىٰ  نهَُمَا وَمَا تحَأ ضِ وَمَا بَيأ رَأ تِ وَمَا فِي ٱلۡأ وَٰ  ٦  لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰ
 

Terjemahan: 

“Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang 

ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan 

semua yang ada di bawah tanah”. 

 

Menurut ayat di atas jika disimpulkan bahwa akuntabilitas 

begitu difokuskan atas perintah Allah melalui perhitungan atau 

biasa disebut hisab (accountability) di masa yang akan datang. 

Tanggung jawab atau akuntabilitas akan membuat asosiasi atau 

organisasi lebih fokus pada kepentingan yang bersahabat, 

misalnya tanggung jawab di dalam organisasi untuk lebih fokus 

pada pemangku kepentingan dan juga lingkungan daripada 

pemegang saham saja. Seperti yang disebutkan jika dilihat dari 

sikap etika bisnis Islami, akuntabilitas dapat menjadi tanggung 

jawab perusahaan baik kepada masyarakat maupun kepada 

Tuhan (Agustianto (2008). Sedangkan pernyataan Triyuwono 

(2010), “akuntabilitas dilihat dari sudut syariah adalah 

perwujudan dari proses aktualisasi penerapan nilai-nilai syariah 

dalam suatu entitas yang memberikan rahmat kepada manusia 

dan alam sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha 

Esa". Akuntabilitas mencerminkan segala macam akuntabilitas 

yang dilakukan oleh perusahaan didukung oleh kenyataan 

penting yang terjadi terjadi di dalam organisasi, tidak ada yang 

disembunyikan atau dikendalikan sehingga semuanya 

diantisipasi sesuai dengan jiwa amanah dan nilai-nilai syariah. 

 
 

F. KARAKTER PENDIDIK DALAM KONSEP ISLAM 

Akuntabilitas pendidikan merupakan serangkaian tanggung 

jawab bersama oleh semua pihak terkait yang mendorong tanggung 

jawab, kontrol dan pengawasan sehingga lembaga pendidikan dapat 

berjalan optimal. Tanggung jawab atau akuntabilitas pendidikan 
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dapat berupa laporan penyelenggaraan dari semua aktivitas 

pendidikan dan penggunaan sekolah dan hasil belajar yang telah 

diterapkan. Kemudian yang terlibat didalammya harus mendukung 

hasil dari tanggung jawab anggaran pendidikan adalah para 

pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan disini adalah 

direksi, kepala dinas, wali kota, BPKP, BPK dan juga masyarakat 

daerah setempat. Akuntabilitas penyelenggara pendidikan dalam 

pengaturan ini merupakan kumpulan dari keseluruhan pelaksanaan 

sebagian besar kewajiban dan unsur pendidikan lanjutan yang harus 

diteruskan kepada pemangku kepentingan sekolah.  

Tanggung jawab atau akuntabilitas sekolah mencakup 

tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan lanjutan yang 

diakui melalui keterbukaan dan transparasi serta partisipatif dalam 

penyusunan anggaran, rencana kerja dewan dapat mewakili 

pelaksanaan tujuan pemerintah, jika dikaitkan dalam pandangan 

Islam, akan lebih baik dengan asumsi dalam menerapkan dan 

mengkoordinasikan sifat-sifat wajib Nabi (an-nubuwwah), 

khususnya shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Keempat ide ini 

bahkan memiliki beberapa sub-pointer estimasi atau indikator yang 

akan digunakan sebagai berikut: 

 
1. Shiddiq (Nilai Kejujuran) 

Gagasan Shiddiq atau amanah merupakan sifat yang 

patut diteladani dari Rasulullah SAW. Dari Ibnu Radliyallahu 

'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Ketika 

dua individu membuat kesepakatan dan membeli, maka setiap 

individu memiliki hak khiyar (memilih antara melakukan atau 

melanjutkan kesepakatan) selama mereka belum terpisah dan 

masih terikat; atau aman bahwa salah satu dari mereka tidak 

menemukan khiyar di yang lain, maka pada saat itu, mereka 

bertukar di premis maka kesepakatan selesai. Apabila sudah 

kesepakatan maka pisahkan jual-beli dan setiap individu apabila 

menghentikan jual beli maka kesepakatan selesai." Muttafaq 

Alhaidi berdasarkan sejarah Muslim. 
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Dalam hal karakter shiddiq dalam akuntabilitas dalam 

pendidikan, maka kepercayaan penyelenggaran pendidikan 

harus menerapkan aktivitas seperti pengelolaan administrasi 

pengajaran dan kewajiban administrasi serta peningkatan 

akademik siswa dalam pendidikan. 

 

2. Al-Amanah (Amanah) 

Amanah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

ialah dapat dipercaya. Amanah terdapat dalam Surah An-Nisa 

ayat 58 yang Artinya: 

 

نَ ٱلنَّاسِ أنَ   تمُ بَيأ لِهَا وَإِذاَ حَكَمأ تِ إلَِىٰٰٓ أهَأ نَٰ مََٰ مُرُكُمأ أنَ تؤَُدُّواْ ٱلۡأ َ يَأأ ۞إِنَّ ٱللََّّ

لِِۚ  عَدأ كُمُواْ بِٱلأ ا بصَِيرٗاتحَأ َ كَانَ سَمِيعَْۢ ا يعَِظُكُم بِهِٰۦٍٓۗ إِنَّ ٱللََّّ َ نعِِمَّ  ٥٨ إِنَّ ٱللََّّ

 

“Sesunguhnya 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 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat”  

 

Berdasarakan ayat tersebut, Allah menyerukan pada 

kaum Islam agar tidak mengabaikan perintah yang diberikan 

kepada mereka. Pengelolaan lembaga pendidikan harus dikelola 

secara professional tidak terdapat manipulasi dalam proses 

pengelolaan sehingga memberikan kualitas pendidikan yang 

optimal dan yang terbaik. 

 

3. Fathonah  

Fatonah artinya cerdas, cerdas di sini, yaitu kreatif, 

adaptif dan solutif. Seorang direktur dan kepala perencanaan 

keuangan dalam sebuah organisasi pendidikan harus cerdas dan 

siap untuk menempatkan pos rencana keuangan dengan baik. 



13 

siap untuk pergi dengan pilihan ideal dan mengatasi masalah 

dengan baik. 

 

4. Tablig 

Tablig artinya menyampaikan, pengawas rencana 

pengeluaran instruksi harus siap untuk menyerahkan laporan 

aktivitas dan penggunaan keuangan sekolah secara langsung 

tanpa menyembunyikan apa pun yang dapat menimbulkan 

keraguan dari orang-orang yang benar-benar melihat ringkasan 

anggaran sekolah. 

Lebih lanjut, menurut Ahmad Tafsir, tantangan lembaga 

pendidikan Islam seperti pesantren di Indonesia pada kurangnya 

pemahaman umum masyarakat terhadap penyelenggaraan 

ajaran Islam yang selama ini dilaksanakan, terkhusus pada nilai-

nilai yang bersifat jujur, bersifat tulus,bersikap adil, sifat amanah, 

lemah lembut (ar-ra’fahwa ar-rifq), patuh serta sopan santun itu 

semua diabaikan dan yang mengejutkan, akibat pengabaian itu 

sehingga pengalaman yang berkembang di sana hanyalah 

pengajaran yang dilakukan dengan pikiran jernih, pelatihan yang 

salah dan tidak lengkap.  

 
 

G. TUJUAN DAN MANFAAT AKUNTABILITAS 

PENDIDIKAN 

 

Akuntabilitas pendidikan tidak hanya menyangkut masalah 

fisik dan moneter, tetapi juga kesamaan antara tujuan lembaga 

pendidikan dan etika, moral, budaya, dan metode penalaran yang 

berbeda. Alasan adanya tanggung jawab instruktif di sekolah Agus 

Wibowo (2013) adalah untuk mendukung pelaksanaan tanggung 

jawab penyelenggaraan pendidikan lanjutan seiring dengan 

kerinduan untuk menjadikan sekolah unggulan dan andal. Kepala 

sekolah harus memahami bahwa mereka harus mengontrol 

pekerjaan mereka ditempat, Alasan tanggung jawab adalah untuk 
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membuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di 

sekolah.  

Mardiasmo (2004) menyatakan motivasi utama di balik 

tanggung jawab adalah untuk mendukung pelaksanaan tanggung 

jawab sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk menghasilkan 

sekolah yang baik dan solid. Pengawas sekolah harus memahami 

bahwa mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka 

kepada orang-orang pada umumnya. Selanjutnya, alasan tanggung 

jawab adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan sekolah dan 

pemenuhan publik dengan administrasi instruktif yang diberikan 

oleh sekolah. Untuk memasukkan masyarakat umum dalam 

pengawasan administrasi instruktif dan untuk mewakili tanggung 

jawab administrasi sekolah kepada masyarakat umum maka ada 

komite sekolah. Majid J, (2019) menggarisbawahi bahwa tanggung 

jawab bukanlah akhir dari kinerja sekolah, namun merupakan 

elemen pendorong untuk pengembangan kepercayaan dan 

kerjasama yang lebih tinggi. Faktanya, dapat dikatakan bahwa 

tanggung jawab baru adalah tahap awal untuk pengelolaan sekolah 

berkinerja tinggi oleh para kepala sekolah, guru dan pegawai. 

Selanjutnya, tujuan tanggung jawab pendidikan adalah untuk 

mengevaluasi pelaksanaan sekolah dan pemenuhan suatu wilayah 

dengan administrasi pengajaran yang diberikan oleh sekolah, 

termasuk daerah dalam mengawasi administrasi pengajaran dan 

catatan tanggung jawab administrasi pengajaran ke daerah. Sasaran 

yang lebih signifikan dari akuntabilitas pendidikan adalah untuk 

mensurvei pelaksanaan sekolah dan pemenuhan wilayah dengan 

administrasi pembelajaran yang diberikan oleh sekolah, untuk 

mengambil bagian dalam pengelolaan administrasi pembelajaran 

dan untuk mewakili kewajiban sekolah dalam menawarkan jenis 

bantuan instruktif ke daerah setempat. Sekolah dikatakan memiliki 

tanggung jawab yang tinggi jika siklus dan hasil pelaksanaannya 

dianggap benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Keuntungan dari tanggung jawab atau akuntabilitas 

pendidikan adalah dapat membatasi tingkat kemajuan dan 
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pengulangan, dan pembaruan rencana. Sebagai instrumen kontrol 

tanggung jawab yang memberikan konfirmasi pada bagian-bagian 

penting dari konfigurasi, termasuk secara khusus: 

1. Tujuan dan pelaksanaan yang ingin dicapai 

2. Proyek atau tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai 

tujuan. 

3. Cara atau pelaksanaan eksekusi dalam melakukan tugas 

4. Peralatan dan modelnya jelas, aset yang digunakan, dan lamanya 

pekerjaan semuanya dinyatakan sebagai pengaturan elektif yang 

tegas. 

5. Lingkungan sekolah tempat program dilaksanakan, dan 

6. Bonus bagi pelaksana diatur dengan baik. 

 

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk melakukan ibadah, 

baik itu ibadah secara langsung ataupun ibadah secara tidak 

langsung. Kerja adalah bagian dari ibadah secara tidak langsung 

sekaligus kewajiban setiap muslim. Sebab dalam bekerja kita dalam 

memberikan kepuasan terhadap diri kita sendiri dan dapat juga 

membuat diri kita berguna untuk orang lain. Islam juga mengajarkan 

umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas 

sepenuh hati menjalankannya untuk mendapatkan Ridho Allah 

SWT agar dapat menghasilkan kerja yang membanggakan. 

Kinerja yang baik menurut pandangan islam merupakan suatu 

hasil kerja yang dicapai oleh seorang pekerja dalam suatu lembaga 

atau instansi yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

tidak melanggar ajaran-ajaran islam serta sesuai dengan etika dan 

moral. Seorang pekerja dalam ajaran islam dalam bekerja harus 

melibatkan tugas dan kewajibannya saat bekerja harus selalu 

melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kualitas 

kinerja berdasarkan pandangan islam berbeda dengan kualias kinerja 

biasa. Fungsi guru adalah memberikan pemahaman kepada peserta 

didik betapa pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam kehidupan 

kita supaya terhindar dari kebodohan. 
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H. SIKLUS AKUNTABILITAS PENDIDIKAN 

 
1. Membuat planning strategis, yang lalu diterjemahkan kepada 

planning kinerja tahunan yang dibentuk setiap tahun. Rencana 

kinerja membicarakan seluruh sasaran kinerja yang ingin dicapai 

(output/outcomes) menurut seluruh sasaran strategis pada tahun 

yang bersangkutan, pula menjadi taktik dibuat untuk 

mewujudkannya. Rencana kerja tersebut dapat menjadi tolak 

ukur yang akan dipakai pada evaluasi penilaian kerja perguruan 

tinggi untuk periode tertentu. 

2. Setelah planning kerja selesai, selanjutnya melakukan 

pengukuran kinerja. Dalam merampungkan kegiatan, 

pengumpulan dan pencatatan data kinerja dialokasikan. Data 

kinerja merupakan pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam 

satuan indikator kinerja. Untuk pengukuran kerja, sekolah wajib 

berbagi sistem pendataan kinerja, yaitu pengaturan, instrumen, 

dan metode pengumpulan data kinerja. 

3. Di atas suatu periode pencapaian kinerja dilaporkan pada pihak 

yang berkepentingan yang/atau memintanya, dalam bentuk 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perguruan Tinggi (LAKS). 

4. Data terakhir yang masih berada pada LAKS dipakai buat 

pemugaran kinerja fakultas secara berkesinambungan. (Agus 

Wibowo, 2013) 

 

 

I. FUNGSI TENAGA PENGAJAR 

 

Seorang tenaga pengajar harus memberikan informasi ilmu 

dan pengetahuan yang baik kepada anak didiknya. Azis (2012) 

menyatakan ada bebarapa fungsi dari tenaga pengajar antara lain: 

1. Mengajar 

 Mengajar berarti memberikan informasi pengetahuan kepada 

orang lain/murid secara berurutan secara bertahap dengan 

mengembangkan model pembelajaran di generasi milenial. 
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2. Membimbing/mengarahkan 

Membimbing ialah memberikan petunjuk kepada orang lain 

dari yang tidak tau menjadi tahu, dari yang tidak mengerti 

menjadi mengerti agar mampu memberikan manfaat yang lebih 

kepada siswa atau mahasiswa 

3. Membina 

 Membina merupakan mengupayakan dengan sungguh-sungguh 

seseorang untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik dan terus 

membaik dari yang sebelumnya dengan memberikan motivasi 

dan penguatan keagamaan. 
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BAB 2 

PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH 

DALAM MAQASHID SHARIAH 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Anggaran sebagai suatu alat perencanaan yang tersusun dan 

efisien dalam berbagai bentuk yang memiliki setiap latihan yang 

dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi untuk kurun waktu tertentu 

di kemudian hari. menurut Basri (2013) rencana pengeluaran dapat 

berupa laporan fiskal untuk masa depan yang memiliki perkiraan 

pendapatan, biaya dan moneter lainnya dalam satu tahun. Dalam 

perencanaan keuangan sektor publik, perlu dilakukan perencanaan 

pengeluaran yang matang mencakup pengaturan jumlah anggaran 

yang akan dibelanjakan untuk mendukung pertanggungjawaban. 

Rencana keuangan tentunya bukan merupakan interaksi yang berdiri 

sendiri, tetapi untuk berbagai jalur kegiatan yang resmi.  

Lina dan Anisa (2017), mengungkapkan bahwa pengelolaan 

rancangan anggaran pemerintah memerlukan persetujuan legislatif 

dalam memberikan arahan dan pengawasan dari otoritas sektor 

pemerintah. Menurut Hamidi (2014) untuk membantu standar 

penyusunan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

(LAKIP) otoritas publik yang ditetapkan oleh pimpinan Tata Usaha 

Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) harus 

dilaksanakan. Anggaran pemerintah kabupaten melalui SKPD harus 

tersampaikan secara merata kepada masyarakat di Indonesia sebagai 

bentuk pertanggungjawaban. Tanggung jawab yang diselesaikan 

dengan tepat harus sesuai peraturan dan syariah atau standar Islam 

yang diatur dalam Al-Qur'an. Dalam Islam orang mempelajari, 

memahami, menyelidiki, menghargai dan melatih ajaran Islam 

dengan menekankan pentingnya kualitas etika dan perilaku 
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keseharian dalam penggunaan anggaran (Baidhowi dan Zaki 2014). 

Dalam penelitian Suhadi dan Mursal (2015) mengungkapkan bahwa 

Islam dapat menjadi ajaran Tuhan yang perlu (dibawa bersama) dan 

lengkap (memuat semua bagian kehidupan). Dengan cara ini, Islam 

harus dipandang dan diubah menjadi cara hidup yang jauh 

jangkauannya. Semua sektor pekerjaan atau pelatihan dalam ajaran 

Islam, termasuk sektor moneter, mestinya tetap berada dalam 

struktur aqidah dan syari'atnya (regulasi yang ketat). Begitu juga 

dalam Jusmaliani (2005) menyatakan bahwa dalam sudut pandang 

Islam, pengaturan pemerintah lebih berpusat pada pendekatan fiscal 

dan moneter dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

B. PENGERTIAN MAQASHID SYARIAH 

 
Maqashid syariah mempunyai tujuan yang baik kepada 

sumber kehidupan. Ada sebagian ulama yang mengartikan syariat 

sebagai iman yang memiliki ibadah, aqidah, akhlak, adab hukum 

dengan mu’amalat sama halnya dengan sisi hukum amalnya di dalam 

agama. Seperti yang disebutkan didalam Al-Qur’an Allah SWT 

mengatakan beberapa kata syariat yang mana terdapat pada surah 

Al-Jasiyyah yang berbunyi “Kemudian kami jadikan kamu berada di 

atas suatu syariat (aturan) dari urusan (agama), maka ikutilah syariat 

itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 

mengetahui”.  

Maqashid syariah memiliki intisari hipotesis mewujudkan 

kebaikan dan menghindari kejahatan, mengambil keuntungan dan 

menolak suatu yang berbahaya. mendukung tujuan syariat bahwa 

tujuan awal penciptaan hukum untuk orang-orang bersama-sama di 

dunia ini dan di akhirat (Sudrajat, 2016). Maqashid syariah 

menganjurkan pemblokiran sarana mengakibatkan tujuan ilegal dan 

membuka implikasi yang menyebabkan pencapaian tujuan hukum. 

Maqahid syariah itu tujuannya (al-ma‟ani) dan hikmah-hikmah (al-
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hikam) yang diinginkan oleh Allah (syari‟) dan diantara semua 

hukum (tasyri‟) ataupun hanya umumnya, yang pertimbangannya 

tidak didedikasikan untuk peraturan syariah eksplisit. Tujuan (al-

ma‟ani) dan hikmah-hikmah (al-hikam) yang diinginkan oleh Allah 

(syari‟) dari semua hukum (tasyri‟) atau umumnya, yang 

pertimbangannya tidak didedikasikan untuk peraturan syariah 

eksplisit atau khusus (Ghulam, 2016). 

Menurut Yumni (2016), untuk mengetahui maqashid syariah 

diperlukan suatu cara dalam ijtihad (Ijtihad istimbathi dan Ijtihad 

Munthabiqi) oleh sebab itu maqashid syariah mencakup hubungan 

antara Ijtihad, kaitan antara maqashid syariah dan ijtihad adalah 

keterkaitan antara gagasan hukum perumusan dan metodologi 

perumusan hukum Islam. Sejalan dengan Hartono, (2018) bahwa 

konsep maqashid syariah oleh abu zahrah dalam bukunya Ushul 

Fiqh merumuskan konsep maqashid syariah dengan 

mengelompokkannya ke dalam lima tujuan utama, yaitu hifdz ad-din 

(menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifdz al-aql 

(menjaga jiwa) (menjaga akal), hifdz al-mal (menjaga harta), dan 

hifdz al-nasb (menjaga keturunan). 

 

1. Hifdz Ad-Din (Menjaga Agama)  

Dalam kehidupan kita wajib memelihara atau menjaga 

agama, serta mendukung kepentingan-kepentingan masyarakat, 

dibagi menjadi tiga tingkatan: 

a. Memelihara agama dalam tataran dharuriyyat, yaitu 

memelihara dan memoles kewajiban agama yang termasuk 

dalam tingkatan dasar, seperti menunaikan shalat lima 

waktu. Jika shalat diabaikan, maka eksistensi keimanan akan 

terancam. 

b. Memelihara agama dalam derajat hajiyyat, yaitu menutup 

ketentuan iman dengan tujuan menghindari kesulitan, 

seperti shalat berjamaah dan shalat qashar bagi orang yang 

sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak 
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dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi keimanan, tetapi 

hanya mempersulit orang yang berdusta. 

c. Memelihara agama dalam tataran tahsiniyyat, yaitu 

mengikuti petunjuk agama untuk menegakkan harkat dan 

martabat manusia sekaligus menyelesaikan pelaksanaan 

kewajiban terhadap Allah SWT seperti menutupi aurat, baik 

shalat di dalam maupun di luar rumah, mensucikan badan 

dari pakaian dan tempat. 

Ketiganya sering dikaitkan dengan akhlak yang terpuji. 

Jika hal ini sulit untuk dilakukan, maka dapat mengancam 

keberadaan iman dan juga dapat mempersulit orang yang 

hendak berbuat baik. Dalam menegakkan agama, manusia 

diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, 

kepada kitab suci (Al-Qur'an), kepada para malaikat, dan percaya 

hari akhir. Untuk menjaga agama menurut Syarifuddin (2008), 

Allah memerintahkan jihad di jalan Allah, bahwa Allah 

mengharamkan sesuatu yang mengakibatkan hilangnya iman 

dalam kasus kemurtadan. 

Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 217 berikut: 

 

وَصَدٌّ عَن  يسَأ  كَبيِرِٞۚ  فيِهِ  قتِاَلٞ  قلُأ  فيِهِِۖ  قتِاَلٖ  حَرَامِ  ٱلأ رِ  ٱلشَّهأ عَنِ  لوُنكََ  َٔ  ٔ  ِ ٱللََّّ سَبيِلِ 

بَرُ مِنَ ٱلأ  أكَأ نَةُ  فِتأ ِِۚ وَٱلأ ٱللََّّ بَرُ عِندَ  أكَأ هُ  لِهۦِ مِنأ رَاجُ أهَأ حَرَامِ وَإِخأ جِدِ ٱلأ مَسأ رُْۢ بِهۦِ وَٱلأ لٍِۗ وَكُفأ قتَأ

تدَِدأ مِ  عوُاِْۚ وَمَن يَرأ تطََٰ تِلوُنكَُمأ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمأ عَن دِينكُِمأ إِنِ ٱسأ نكُمأ عَن دِينِهۦِ وَلََ يَزَالوُنَ يقَُٰ

بُ ٱلنَّارِِۖ  حَٰ ئكَِ أصَأ
ٰٓ ٰٓخِرَةِِۖ وَأوُْلَٰ يَا وَٱلۡأ لهُُمأ فِي ٱلدُّنأ مَٰ ئكَِ حَبطَِتأ أعَأ

ٰٓ  فيَمَُتأ وَهوَُ كَافِرٞ فَأوُْلَٰ

لِدوُنَ   ٢١٧ هُمأ فيِهَا خَٰ

Terjemahnya:  

Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu 

mati dalam kekufuran, maka mereka itulah orang-orang yang 

sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan bahwa mereka 
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adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. 

 

2. Hifdz An-Nafs (Menjaga Jiwa)  

Memelihara jiwa mendukung derajat kebermaknaan, akan 

dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: 

a. Menjaga semangat di tingkat daruriyyat, seperti 

mengumpulkan kebutuhan pokok sebagai makanan untuk 

menopang kehidupan. Jika persyaratan mendasar ini 

diabaikan, kehadiran roh manusia akan terancam. 

b. Menjaga jiwa, dalam derajat hajiyyat, seperti diperbolehkan 

berburu binatang dan mencari ikan di laut Belawan untuk 

menikmati makanan yang enak dan halal, jika kegiatan ini 

diabaikan tidak akan mengancam keberadaan manusia, 

tetapi hanya membuat hidup menjadi sulit. 

c. Menjaga pada tataran tahsiniyyat, seperti ketentuan tata cara 

makan dan minum, kegiatan ini nyaris tidak dikaitkan 

dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan 

mengancam akan keberadaan umat manusia, ataupun 

mempersulit kehidupannya. 

Selain itu pemeliharaan jiwa (hifẓun-nafs) menurut Afra 

dalam Maftukhatussolihah (2015) ada sembilan fokus yang 

harus dipenuhi, yaitu: makanan, perlengkapan menjaga mulut, 

gigi, dan sebagainya, sandang, penginapan, perawatan kesehatan, 

transportasi dan surat menyurat, (administrasi publik), 

keamanan individu dan properti, penjaga masyarakat umum, 

bisnis dan asuransi sosial. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Syarifuddin (2008) untuk 

menjaga semangat yang telah diberikan Tuhan selama-lamanya, 

orang melakukan hal-hal misalnya makan, minum, menutupi 

tubuh, dan mencegah penyakit. Orang juga harus berusaha 

untuk memperbaiki sifat hidup mereka dengan menjaga 

kesejahteraan mereka. Lagi pula, apa pun yang menyebabkan 
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kerusakan atau kehilangan roh adalah perbuatan keji yang 

diharamkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya: 

 

رِكُواْ بِهۦِ شَيأ  ِۖ ألَََّ تشُأ كُمأ مَ رَبُّكُمأ عَليَأ لُ مَا حَرَّ اْ أتَأ نٗاِۖ وَلََ ۞قلُأ تعََالوَأ سَٰ نِ إِحأ لِديَأ وَٰ اِۖ وَبِٱلأ ٗٔ  ٔ

نُ   قٖ نَّحأ لَٰ نأ إمِأ دكَُم م ِ لَٰ اْ أوَأ تلُوُٰٓ هَا وَمَا  تقَأ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنأ فوََٰ رَبوُاْ ٱلأ ِۖ وَلََ تقَأ زُقكُُمأ وَإيَِّاهُمأ نَرأ

قِلُ  ىٰكُم بِهۦِ لعََلَّكُمأ تعَأ لِكُمأ وَصَّ ِِۚ ذَٰ حَق  ُ إلََِّ بِٱلأ مَ ٱللََّّ سَ ٱلَّتِي حَرَّ تلُوُاْ ٱلنَّفأ  ١٥١ ونَ بطََنَِۖ وَلََ تقَأ

 

Terjemahnya : 

“Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) tetapi dengan sesuatu (penyebab) yang benar. 

ini bisa menjadi apa yang diperintahkan kepadamu agar kamu 

mengerti (itu).” (Al-an'am:151) 

 

3. Hifdz Al-Aql (menjaga Akal)  

Pemeliharaan akal menurut maknanya, dapat dibagi 

menjadi tiga tingkatan: Pertama, Memelihara akal dalam 

tingkatan daruriyyat, misalnya, dilarang meminum minuman 

keras. Jika pengaturan ini tidak diperhatikan, maka akan 

menimbulkan bahaya adanya akal. Kedua, menjaga otak di 

tingkat hajiyyat, seperti yang ditentukan oleh ilmu pengetahuan. 

Jika ini selesai, tidak akan membahayakan otak, namun akan 

menyulitkan seseorang, sebanding dengan peningkatan 

informasi. Ketiga, menjaga jiwa dalam tataran tahsiniyyat. 

Misalnya, tidak membayangkan atau memperhatikan sesuatu 

yang tidak berharga. Ini terkait erat dengan moral, tidak akan 

mengkompromikan keberadaan akal secara langsung. 

 

4. Hifdz Al-Mal (menjaga Harta)  

Sejauh signifikansinya, menjaga harta dapat dipisahkan 

menjadi tiga tingkatan beriku: 

a. Menjaga harta dalam tingkatan dhururiyyat, misalnya, syariat 

tentang strategi kepemilikan properti dan larangan 
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mengambil milik orang lain. dengan cara yang melanggar 

hukum, jika norma tersebut disalahgunakan, maka akan 

membahayakan harta kekayaan yang ada. 

b. Menjaga harta dalam tingkatan hajiyyat, misalnya syariat 

dalam jual beli salam. Jika teknik ini tidak digunakan, 

keberadaan properti tidak akan terganggu, namun akan 

menyulitkan bagi individu yang membutuhkan modal. 

c. Menjaga harta benda dalam tingkatan tahsiniyyat, misalnya 

pengaturan untuk menjauhi transaksi ganda atau 

misrepresentasi.  

Hal ini berkaitan erat dengan akhlak muamalah atau biasa 

disebut akhlak bisnis. Hal ini tentunya mempengaruhi legitimasi 

dari deal dan buy, karena posisi ketiga ini juga merupakan syarat 

untuk adanya posisi kedua dan pertama. Hal ini disebutkan 

seruan Allah kepada manusia dalam menndapatkan harta 

terdapat beberapa firman-Nya, salahh satunya yaitu surat Al-

jumu’ah ayat 10: 

 

ضِ   رَأ لوَٰةُ فَٱنتشَِرُواْ فِي ٱلۡأ َ كَثيِرٗا  فَإذِاَ قضُِيتَِ ٱلصَّ كُرُواْ ٱللََّّ ِ وَٱذأ لِ ٱللََّّ تغَوُاْ مِن فَضأ وَٱبأ

لِحُونَ   ١٠ لَّعَلَّكُمأ تفُأ

Terjemahnya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allahbanyak-

banyak supaya kamu beruntung”. (Al-jumu’ah:10).  

 

5. Hifdz An-Nasb (menjaga Keturunan)  

Pemeliharaan keturunan, mengenai tingkat kebutuhan, 

dapat dibagi menjadi tiga tingkatan berikut: 

a. mengikuti kerabat dalam derajat dhururiyyat, sebagaimana 

dianjurkan untuk menikah dan melarang melakukan 

perselingkuhan. Dengan asumsi tindakan ini diabaikan, 

kehadiran anak cucu akan dikompromikan. 
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b. menjaga keturunan dalam derajat hajiyyat, sebagaimana 

ditentukan dalam pengaturan yang mengungkapkan wakaf 

bagi pasangan pada saat perjanjian pernikahan dan 

memberinya pilihan untuk berpisah. Jika wakaf tidak 

diungkapkan pada saat perjanjian, maka pada saat itu 

pasangan akan menghadapi tantangan, karena ia harus 

membayar bagian misalnya, sedangkan karena perpisahan, 

suami akan menghadapi kesulitan, dalam hal ia tidak 

mempraktekkan haknya untuk berpisah, meskipun keadaan 

keluarganya tidak bersahabat. 

c. mengikuti anak cucu dalam tataran tahsiniyyat, misalnya 

khitbah atau walimah dalam pernikahan. Ini selesai untuk 

menyelesaikan latihan pernikahan.Dengan asumsi ini 

diabaikan, itu tidak akan merusak kehadiran anak cucu, juga 

tidak akan menyulitkan individu untuk menikah. 

Perlindungan keturunan manusia dimaksudkan untuk 

melindungi kelangsungan hidup manusia. Allah melengkapi 

kelangsungan hidup makhluk hidup dengan pernikahan. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32: 

 

 ُ نِهِمُ ٱللََّّ لِحِينَ مِنأ عِبَادِكُمأ وَإمَِآٰئِكُمأِۚ إِن يكَُونوُاْ فقَُرَآٰءَ يغُأ مَىٰ مِنكُمأ وَٱلصَّٰ يََٰ   وَأنَكِحُواْ ٱلۡأ

سِعٌ عَلِيمٞ  ُ وَٰ لِهٍِۦۗ وَٱللََّّ  ٣٢ مِن فَضأ

Terjemahnya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang 

perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas 

(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (An-nur:32) 

(departemen agama, 2009:354) 

 

Konsep maqashid syariah Kemudian pada saat itu, sangat 

mungkin diakui dengan mengkoordinasikan sifat-sifat Nabi 
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yang wajib diteladani (an-nubuwwah), khususnya gagasan 

shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Keempat ide tersebut 

bahkan memiliki petunjuk perkiraan yang dapat digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

 

a. Shiddiq  

1) Tidak melanggar jaminan dalam mengakui proyek dan 

eksekutif 

2) Tidak melakukan persembunyian segala sesuatu yang 

berhubungan dengan program dan eksekutif 

b. Amanah  

1) Menyelesaikan administrasi yang adil dan dapat 

diandalkan. 

2) Menjamin eksekusi program yang paling ekstrim. 

c. Fathanah  

1) Pahami gagasan tanggung jawab rencana keuangan 

2) Pahami dan pertahankan moral yang cakap 

3) Imajinatif, inventif, dan serbaguna 

d. Tablig  

1) Ikuti terus keterusterangan atau tranparansi rencana 

keuangan 

2) Memperkenalkan ringkasan fiscal atau laporan keuangan 

secara wajar 

Sesuai pernyataan Syafiie (1995), kewajiban otoritas 

publik meliputi penyelenggaraan negara, keluarga negara, 

pemerintahan, pemajuan dan perlindungan ekologi. Sedangkan 

unsur pemerintah adalah pedoman, kemajuan daerah, kepolisian 

dan eksekutif hukum. Pemimpin negara di dalam Al Quran salah 

satunya disebutkan dalam Surah Al Anbiya’ berikut: 

 ٰٓ وَإيِتاَ لوَٰةِ  ٱلصَّ وَإِقَامَ  تِ  رَٰ خَيأ ٱلأ لَ  فعِأ هِمأ  إِليَأ نَآٰ  حَيأ وَأوَأ رِنَا  بِأمَأ دوُنَ  يَهأ ةٗ  أئَمَِّ هُمأ  نَٰ ءَ  وَجَعَلأ

بِدِينَ  كَوٰةِِۖ وَكَانوُاْ لنََا عَٰ  ٧٣ ٱلزَّ

 

Terjemahnya: 
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Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami telah 

menurunkan kepada mereka, mereka mengerjakan kebaikan, 

mendirikan shalat, membayar zakat, dan hanya kepada kami 

mereka selalu beribadah. (Al-Anbiya':73). 

 

 

C. PRINSIP MAQASHID SHARIAH 

 

Menurut Chapra (2000) komitmen terhadap nilai-nilai Islam, 

khususnya maqashid, akan membantu menyelesaikan masalah 

anggaran pemerintah. Dampak maqashid seringkali diperkuat 

dengan menggunakan enam prinsip kaidah fiqh yang dikembangkan 

para fuqaha untuk menghasilkan landasan hukum Islam yang 

rasional dan konsisten. Asas yang disebut oleh Chapra adalah asas 

yang oleh As-Syathibi dengan rincian sebagai berikut: 

1. Sebuah kriteria mendasar untuk semua alokasi pengeluaran 

harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 

2. Menghilangkan kesulitan dan bahaya harus didahulukan 

daripada memberikan kenyamanan. 

3. Kepentingan yang lebih besar harus didahulukan dari 

kepentingan sempit dan minoritas. 

4. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dibenarkan untuk 

menghindari pemborosan pengorbanan atau kerugian 

masyarakat. Pengorbanan atau kerugian yang lebih besar juga 

dapat dihindari dengan melakukan pengorbanan atau kerugian 

yang lebih kecil. 

5. Siapa pun yang menerima keuntungan harus membayar nilainya. 

6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi, 

maka sesuatu itu wajib hukumnya. Suatu hal yang harus 

ditegakkan, dan tanpa didukung oleh faktor-faktor pendukung 

lainnya tidak dapat dirangkai, maka otorisasi dari unsur-unsur 

pendukung tersebut adalah wajib. 
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D. PENGERTIAN AKUNTABILITAS 

 

Menurut Sulfiati, (2010) akuntabilitas merupakan kondisi 

penilaian yang diberikan pada individu oleh orang lain karena 

norma-norma pamerannya dalam menyelesaikan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan yang dapat diandalkan. Sejalan dengan 

Pangumbalerang (2014) bahwa perubahan ruang publik antara 

tuntutan demokratisasi telah menjadi keanehan dunia, mengingat 

bagi Indonesia, dengan demikian menjadikan bagian dari 

keterusterangan dan tanggung jawab menjadi penting dalam 

penyelenggaraan para eksekutif, mengingat untuk bidang 

administrasi dan pelaksanaan keuangan, tanggung jawab atau 

akuntabilitas dari lembaga kepresidenan. Prinsip akuntabilitas ini 

telah banyak diterapkan di sektor publik untuk mencapai 

pemerintahan yang bermutu. 

Ruang lingkup pertanggungjawaban tidak hanya dalam bidang 

keuangan, tetapi mencakup pertanggungjawaban keuangan, 

pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban program, 

pertanggungjawaban proses dan pertanggungjawaban hasil. 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja lembaga negara (LAKIP) harus 

didukung oleh prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban 

pengelolaan anggaran secara permanen, anggaran yang disalurkan ke 

salah satu atau seluruh daerah melalui SKPD harus merata untuk 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Menurut Dubnick, akuntabilitas publik dalam kelompok 

tradisional dipahami sebagai media yang biasa dipergunakan untuk 

memantau serta membimbing perilaku administrasi dengan 

memberikan hak dan kesiapan memberikan jawaban (answerability) 

terhadap berbagai pengaruh dari luar. Sejalan dengan Romzek dan 

Ingraham, mengungkapkan akuntabilitas publik dalam pengertian 

yang paling mendasar mengacu pada kekuatan untuk menjawab 

suatu kelompok atau individu yang terkait dengan kinerja yang telah 

direncanakan adau yang sedang berjalan. Akuntabilitas merupakan 



32 

harapan bagi penyelenggara seperti karyawan melakukan pekerjaan, 

mengambil tindakan korektif bila perlu, dan laporkan ke atas tentang 

status dan kualitas dari kinerja mereka. (Bateman dan Snell, 2009).  

Akuntabilitas juga merupakan salah satu persyaratan dalam 

prosedur perusahaan sebab akuntabilitas dapat memberikan rasa 

percaya diri terhadap seseorang untuk melaksanakan tanggung 

jawab dan wewenang yang diberikan. Lembaga pendidikan harusnya 

menjadi pilar dalam pertanggungjawaban kepada pemangku 

kepentingan. Istilah akuntabilitas pada dasarnya sudah dikenal dari 

dulu tapi, dimensi penggunaannya pada saat itu masih belum mapan. 

Akuntabilitas dalam bidang pendidikan, yaitu: 

1. Program yang diarahkan pada tujuan dan manajemen personalia. 

2. Penekanan pada manajemen yang efektif dan efisien. 

3. Pengembangan program, pengembangan personel, peningkatan 

hubungan masyarakat, dan kegiatan manajemen. 

 

Headington (2000) berpandangan bahwa "Accountability has 

moral, legal and financial dimensions and operates at all levels of the 

education system." Tiga aspek yang terkandung dalam tanggung 

jawab, khususnya etika, peraturan, dan keuangan, meminta 

pertanggungjawaban dari sekolah dengan menjalankannya untuk 

masyarakat umum serta lingkungan sekolah itu sendiri. Tanggung 

jawab yang tinggi harus dicapai dengan mengawasi aset sekolah 

secara benar dan efektif. Tanggung jawab tidak datang secara alami, 

tetapi ada instruksi untuk menyelesaikan tugas mereka. Ada tiga 

sudut pandang yang dapat memastikan sifat organisasi instruktif, 

yaitu kemampuan khusus, sertifikasi dan tanggung jawab (Jalal dan 

Dedi, 2001). Menurut Darma (2007) tiga tonggak utama yang 

menjadi syarat adanya akuntabilitas yaitu sebagai berikut : 

1. Pengelola universitas/lembaga pendidikan bersikap transparan 

dengan menerima masukan dan melibatkan berbagai komponen 

dalam pengelolaan sekolah. 

2. Setiap lembaga memiliki standar kinerja yang diukur dalam 

mengembangkan kewajiban, fungsi dan wewenangnya. 
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3. Adanya partisipasi untuk menciptakan suasana saling membantu 

dalam menciptakan pelayanan publik dengan prosedur yang 

sederhana, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. 

 

 

1. Anggaran Pemerintah 

Rancangan keuangan daerah adalah instrumen yang 

dapat "menafsirkan" pendekatan proyek dan sumber daya atas 

otoritas daerah yang mendorong adanya perbaikan keuangan 

dan administrasi publik yang unggul (Fitra, 2012). Pemberlakuan 

aturan atau konstitusi telah mengarahkan adanya hak-hak 

individu dari berbagai pendapatan negara yang diawasi oleh 

negara dan secara tegas memutuskan komitmen negara dalam 

memenuhi tujuan negara. Dalam pembahasan APBD, mengkaji 

bagaimana rencana belanja otoritas publik berpihak pada rakyat 

yang kurang mampu, mengingat pada awalnya anggaran belanja 

beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk, dimana angka 

kemiskinan yang berada pada level yang tinggi harus diarahkan 

oleh pihak otoritas akan kebutuhan yang masih tinggi dan dapat 

ditanggulangi oleh pemerintah di setiap daerah dengan 

memberikan bantuan. 

Rencana keuangan pemerintah dalam sektor moneter 

Islam pada umumnya memiliki dua hal dalam rencana 

pengeluaran, khususnya pembayaran dan konsumsi. Mata uang 

yang digunakan negara membayar dalam konsep Islam menurut 

Chapra et al. (1997) ada empat macam, yaitu (1) zakat, (2) 

pembayaran harta tetap, (3) pengeluaran dan (4) uang muka, dan 

keuntungan keseluruhan yang masih diharus diterima. Biasanya 

gaji didapat dari harta, misalnya keuntungan yang diperoleh dari 

pengolahan minyak, hutan dan sebagainya. Biaya untuk situasi 

ini adalah biaya tanah (kharj), biaya keamanan (jizyah) serta biaya 

pertukaran kesepakatan dengan prinsip-prinsip Islam. 

Penganggaran dapat berupa rencana keuangan yang 

mempertimbangkan kebutuhan proyek dan sumber daya. Dalam 
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pelaksanaannya diperlukan tanggung jawab dan kejujuran agar 

pedoman rencana pengeluaran sesuai dengan poin dan tujuan 

sesuai konsep islam (Adiwirya, 2015). Perencanaan tanggung 

jawab juga menyangkut masalah tanggung jawab pemerintah 

yang berkompeten untuk mendesak administrasi keuangan 

untuk mendorong bagamana cara yang lebih normal untuk 

menangani rencana pengeluaran secara terukur. Tanggung jawab 

memiliki menyangkut target keuangan dan social pelayanan 

publik, namun tanggung jawab Islam memiliki tujuan yang lebih 

luas, menjadi tujuan moneter, politik, dan sosial lainnya 

(Ahyaruddin, 2018). Ini menyiratkan bahwa akuntabilitas yang 

sesuai dengan hukum Islam dapat menjadi jalan bagi sumber 

kehidupan yang dalam arti sangat teknis mengacu terhadap 

sistem yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan hadits. Epstein 

dan McFarlan (2011) mencirikan regulasi atau peraturan sebagai 

disiplin hermeneutik yang mengkaji dan menguraikan 

pengungkapan melalui hadis. Al-Qur'an dan As-Sunnah secara 

gamblang mencirikan apa yang benar, sah dan adil, apa 

kecenderungan kebutuhan masyarakat, apa tugas dan kewajiban 

masyarakat dan lebih jauh lagi dalam sudut-sudut tertentu, 

membingkai secara eksplisit prinsip-prinsip pembukuan secara 

transparan. 

Terlepas dari Al-Qur'an dan hadits, tanggung jawab atau 

akuntabilitas juga telah dibuat masuk akal dalam Syariah 

Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory adalah hipotesis 

untuk perbaikan pembukuan syariah yang menyinggung 

tanggung jawab yang lebih luas dengan menghubungkan 

tanggung jawab yang paling penting kepada sang pencipta, 

makhluk dan alam. Dalam konsep Syariah Enterprise Theory 

adalah Allah SWT sebagai sumber kepercayaan yang paling 

mendasar, dikarenakan ia merupakan satu-satunya pemegang 

saham dan mutlak sedangkan aset yang diklaim oleh mitra pada 

tingkat dasar perintah dari Allah SWT yang mencakup kewajiban 
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untuk melibatkan mereka dalam cara dan alasan ditetapkan oleh 

Wali Amanat (Kalbarini, 2018). 

 

2. Perencanaan Anggaran  

Menurut Basri (2013), rencana pengeluaran adalah 

pengaturan moneter yang menggabungkan asumsi eksekutif 

untuk pendapatan, biaya dan sektor moneter lainnya dalam satu 

tahun atau kurang. Berkenaan dengan rencana keuangan sektor 

publik, rencana pengeluaran mencakup: berapa rencana biaya 

pengaturan dan berapa banyak dan bagaimana mendapatkan 

uang tunai untuk mendukung pengaturan. Rencana keuangan 

jelas bukan merupakan interaksi yang berdiri sendiri tapi 

diarahkan dari berbagai saluran kegiatan pemerintah. 

Perencanaan yang hebat didukung oleh sumber daya dengan 

demikian menjunjung tinggi administrasi publik saat ini seperti: 

kejujuran, transparansi, dukungan, tanggung jawab dan cara 

penting untuk mengatur dan mencapai tujuan publik. 

Rencana pengeluaran dicirikan sebagai garis besar yang 

terperinci dari penggunaan anggaran dapat dinilai untuk periode 

yang ditentukan bersama dengan rekomendasi dewan untuk 

pendanaannya (Rotich, 2015). Rencana keuangan pemerintah 

daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perangkat 

tanggung jawab moneter provinsi, dewan dan strategi. Sebagai 

upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

bermutu dan bersinergi, transparansi APBD merupakan salah 

satu aspek penting dalam menyelesaikan prakarsa-prakarsa yang 

didukung wajib pajak setempat dengan tujuan untuk 

mendapatkan bantuan pemerintah daerah setempat. 

Perencanaan dilakukan dalam persiapan kegiatan, mengingat 

target utama rencana pengeluaran anggaran adalah untuk 

menangani masalah pengiriman kas oleh administrasi keuangan. 

Tujuan dan sasaran keseluruhan dalam melakukan penyusunan 

rencana dan tehnik keuangan adalah: Membangun kemampuan 

sumber daya sektor moneter; persiapan fungsional pelatihan 
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keuangan aparatur serta melindungi penggunaan aset, 

mengurangi biaya perencanaan dengan menetapkan sesuai 

standar biaya keuangan, pemeriksaan dan investigasi jika ada 

perbedaan (Klychova, Faskhutdinova, 2014). 

Dalam struktur dasar, rencana pengeluaran adalah 

catatan yang menggambarkan keadaan moneter suatu instansi 

terkait data keuangan, dan belanja daerah (Viali, 2013). Rencana 

pengeluaran adalah istilah yang digunakan dalam pedoman 

pemerintah Indonesia untuk membayar gaji pegawai dan 

pembuatan sarana prasarana yang mengacu pada pemegang 

otoritas dewan (Thoyib, dkk 1997). Rencana pencairan adalah 

janji yang secara efisien dan efektif yang disiapkan dan disusun 

secara kuantitatif untuk periode waktu tertentu dan umumnya 

dikomunikasikan bagian unit kas. 

Bagian perencanaan keuangan sebagai penyusun dan 

pelaksana pengeluaran harus dipertimbangkan dengan alasan 

bahwa rencana pengeluaran akan dipengaruhi oleh perilaku 

manusia, terutama bagi orang-orang yang langsung terlibat 

dengan kesiapan dan pelaksanaan rencana pengeluaran, jika ada 

kesempatan bahwa penyusunan rencana keuangan tidak hanya 

fokus pada satu pihak, atau korespondensi antara bawahan dan 

atasan dapat berjalan dengan baik., kemudian, pada saat itu, 

peluang membuat kerangka rencana pengeluaran gagal karena 

perencanaan yang tidak matang dengan pengeluaran yang telah 

dilakukan (Reheul, A Caneghem, 2014). 

Secara keseluruhan, para petinggi 

(Kementerian/Lembaga) menganggap anggaran negara atau 

daerah sebagai keuntungan pada umumnya dibelanjakan hanya 

untuk kepentingan organisasi publik dan fokus pada berbagai 

instansi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam 

perencanaan keuangan. Adapun rencana keuangan rutin para 

eksekutif, sebagai berikut: 

a. Pengaturan keuangan yang telah didukung standar biaya 
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b. Penataan tersebut penting untuk penataan umum sebagai 

rencana pengeluaran. 

c. Perkiraan dukungan diklat oleh pemerintah. 

 

 

E. PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM ISLAM 

 

Akuntabilitas menurut pandangan Islam adalah tentang 

aturan atau standar tertentu yang membawa sifat-sifat surgawi (self-

otherworldly) dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehendak Allah 

SWT dan mengikuti perintah-Nya sebagai Sunnah Nabi Muhammad 

SAW. Alasan pembukuan syariah dan pengurusnya tidak hanya 

secara umum dan kas yang ada, tetapi juga mencari manfaat secara 

ekonomi dalam jangka panjang bagi masyarakat yang merupakan 

nikmat Allah SWT (Ahmed, 2012). Para peneliti berpendapat bahwa 

atribut keduniawian lain di lingkungan kerja pada dasarnya adalah 

Islami. 

Tanggung jawab islami bukan hanya sekedar uang yang diatur, 

tetapi juga mencari keridhaan Allah SWT. Kerangka pembukuan 

umumnya penting untuk menjaga kepercayaan seorang muslim ialah 

dengan bertanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada 

pemerintah atas aset moneter serta mengawasi apakah aset tersebut 

memiliki nilai dengan pemerintah atau sektor non-publik lainnya. 

Hal ini sesuai QS Al-Baqarah 2: 30.  

 

سِدُ فيِهَا عَلُ فيِهَا مَن يفُأ اْ أتَجَأ  قَالوُٰٓ
ِۖ
ضِ خَلِيفَةٗ رَأ ئكَِةِ إنِ ِي جَاعِلٞ فيِ ٱلۡأ

ٰٓ مَلَٰ فِكُ    وَإِذأ قَالَ رَبُّكَ لِلأ وَيَسأ

لَ  لَمُ مَا لََ تعَأ سُ لكََِۖ قَالَ إنِ ِيٰٓ أعَأ دِكَ وَنقَُد ِ نُ نسَُب ِحُ بِحَمأ مَآٰءَ وَنَحأ  ٣٠ مُونَ ٱلد ِ

 
Terjemahannya:  

“Dan 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 padanya dan menumpahkan darah, 
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padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 

dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" 

 
Ayat tersebut masuk akal bahwa setiap orang diminta untuk 

tidak menyembunyikan kenyataan, karena Allah SWT akan 

mengetahui setiap langkah yang dilakukan, dalam situasi ini untuk 

bekerja pada administrasi keuangan terkait rencana pengeluaran 

otoritas publik sangat penting dalam menjamin penggunaan sumber 

daya suatu wilayah untuk sebesar-besar kepentingan publik di 

Indonesia. 

Untuk mengetahui kualitas anggaran maka perlu 

menggabungkan kemajuan wilayah akan hak-hak sipil dalam 

lembaga yang setara (Kriger,. Seng, 2015). Perbaikan administrasi, 

kejujuran, tujuan mulia, kerendahan hati, pengampunan, simpati, 

penghargaan, cinta, ketabahan, keyakinan, kedermawanan, 

ketekunan, dan kepercayaan, di lingkungan kerja dapat dilihat dalam 

Al-Qur'an. Pendidikan Islam mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menggaris 

bawahi pentingnya akhlak dalam pengelolaan anggaran dalam 

kehidupan sehari-hari (Baidhowi, 2014). 

Islam sebagai ajaran surgawi yang mendasar (dipersatukan) 

dan lengkap (meliputi semua bagian kehidupan). Akibatnya, Islam 

wajib menjadi pandangan yang sangat luas. Semua pekerjaan dalam 

pandangan Islam, termasuk sektor moneter, wajib tetap berada pada 

sistem aqidah dan syari'at (regulasi yang ketat). Islam mengizinkan 

seorang berbuat tetapi harus sinkron dalam mencapai tujuan 

organisasi public secara islam, bukan dengan menggunakan 

legitimasi segala cara, contohnya melakukan pemerasan, 

kecurangan, riba, membayar dan tindakan batil lainnya. 

Bagaimanapun, dalam Islam terdapat cut off atau batas antara apa 

yang wajar dan apa yang tidak, apa yang sahih dan apa yang terjadi, 

antara yang halal mana yang haram (Nabilah, N., Maslichah, 2019). 
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Ketentuan peraturan yang telah ada cukup lama seharusnya 

menjadi tujuan negara dalam sistem organisasi pemerintahan yang 

berfokus pada standar perencanaan, kerja sama, keterbukaan, dan 

tanggung jawab, serta membuka ruang bagi kontribusi daerah dalam 

mendukung penataan agama islam yang diarahkan untuk konstitusi. 

Allah SWT dalam Al-qur'an menyatakan agar tetap kokoh dan 

bertanggungjawab atas apa yang kita perbuat di dunia. Standar islam 

akan mendasari jalannya pemerintahan yang adil agar negara bisa 

maju dan berkembang, baik di masyarakat perkotaan ataupun di 

daerah-daerah pelosok. Pembangunan sumber daya mendukung 

pertanggungjawaban, khususnya kerjasama daerah dalam kesiapan, 

pelaksanaan, dan tanggung jawab rencana pengeluaran anggaran 

secara keseluruhan. 

Masih banyak komponen di negeri ini yang benar-benar bisa 

melengkapi pembangunan jangka panjang, seperti komponen RPJP. 

Hal ini karena dijunjung tinggi oleh paguyuban Islam, bagian 

selanjutnya menggambarkan visi dan misi Islam. Ajaran Al-Qur'an 

dan hadist merupakan pedoman dalam menyusun untuk 

perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sangat 

penting merencanakan, mengawasi dana negara dan provinsi, hingga 

alur dan proses perencanaannya dimulai dari tingkat sangat 

sederhana hingga menengah. Pelaksanaan rencana pengeluaran dan 

tanggung jawab mengetahui rencana pengeluaran yang disetujui 

dewan, karena rencana keuangan yang telah dialokasikan selesai 

secara akurat dan sesuai pengaturan. Selanjutnya, tanggung jawab 

dan rencana pengeluaran juga harus dievaluasi dan di audit. 

 

 

F. PENGERTIAN SHIDDIQ, TABLIQ, AMANAH, DAN 

FATANAH  

 

1. Definisi Shiddiq Menurut Purwanto S.K. Srijanti Dan 

Toto Tasmara 
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Shiddiq artinya benar (kejujuran). Tidak hanya perkataan 

yang benar, melainkan perilaku wajib benar. Shiddiq juga 

dapat diartikan keselarasan-kesesuaian antara apa yang 

disampaikan dengan apa yang diperbuat atau kenyataan yang 

ada. Kejujuran juga memiliki arti kecocokan terhadap 

kenyataan yang ada (Srijanti, 2007). Salah satu dimensi 

kecerdasan ruhani terdapat pada nilai kejujuran yang berasal 

dari mahkota kepribadian orang-orang yang mulia yang telah 

dijanji oleh Allah akan memperoleh nikmat dari-Nya. 

(Tasmara, 2001). 

 

2. Definisi Tabliq Menurut Iffah Amalia 

Tabliq adalah menyampaikan atau mengajak orang lain 

untuk melakukan hal-hal baik dan benar dalam kehidupan 

(Amalia, 2015). Tabliq artinya pengawas rancangan 

pengeluaran instruksi yang harus siap untuk menyerahkan 

dan menyampaikan laporan keuangan di kalangan orang-

orang yang benar-benar membutuhkan laporan keuangan 

itu. 

 

3. Definisi amanah menurut Hamsah Ya’qub dan 

Abdullah Abdul Husain Tariqi 

Amanah adalah menyelaraskan nilai yang terkait dengan 

kejujuran dan melengkapinya (Ya’qub, 1985). Setiap 

lembaga pendidikan atau mitra dapat dipercaya atau 

diandalkan dalam menutup usaha seperti persiapan, 

membuat jatuh tempo dan menyebarkan rencana 

pengeluaran pada lembaga pendidikan maupun mitra. 

Amanah merupakan dapat dipercaya, bertanggung jawab, 

dan juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu 

dengan ketentuan (Tariqi, 2004). 

4. Definisi Fatanah menurut Iffah Amalia dan 

Muhammad Imaduddin Abdulrahim 
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 Fatanah dapat diartikan cerdas. Dalam penyampaian 6 ribu 

ayat Al-Qur’an lalu kemudia dijelaskan dalam puluhan ribu 

hadist membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus 

mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya 

sehingga meraka mau masuk kedalam aagama islam. Fatanah 

dapat diartikan yakni sebagai orang yang bijaksana dan 

cerdik dalam berkata-kata dalam artian seseorang dapat 

mengerti, memahami, menghayati secara mendalam segala 

hal yang menjadi tugas dan kewajibannya (Amalia, 2015). 

Salah satu orang yang paling bertaqwa ialah orang yang 

paling mampu mengoptimalkan pikirannya. Dalam Al-

Qur’an, orang yang paling berhasil mengoptimalkan potensi 

pikiranya biasa disebut dengan ulul al-bab, yang berarti 

orang yang iman dan ilmunya berinteraksi secara seimbang 

(Abdulrahim. 1995). 
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BAB 3 

KONSEP PERDAGANGAN DALAM ISLAM 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Banyak masalah besar muncul dalam bidang perdagangan, 

utamanya dalam pasar permintaan dan penawaran barang dan jasa 

atas segala upaya oleh organisasi untuk campur tangan di pasar. 

Kemudian ada pula gagasan tentang keselarasan antara kepentingan 

birokrasi dan kepentingan umum yang benar-benar perlu digapai 

untuk sektor perdagangan yang murni dan adil, namun karena 

pemikiran kepentingan pribadi muncul pembenaran di balik 

pembangunan semuanya dianggap setara. Pemikiran di atas yang 

telah ditunjukkan dapat memberi energi negatif dan persoalan pada 

perkembangan perekonomian, baik pada sektor usaha kecil maupun 

sektor usaha besar (Martinez 2010). Ada berbagai implikasi 

kewajiban sosial yang menggarisbawahi bahwa itu adalah pemikiran 

politik. Hal ini dapat digambarkan sebagai "tingkat masyarakat 

bawah menganggap negara bertanggung jawab atas keputusan yang 

dibuat dengan segala bentuk persyaratannya" (Grandvoinnet, dkk 

2015).  

Peradaban manusia tampaknya sangat mendasar, seiring 

dengan perkembangan informasi dan teknologi, dimana 

perekonomian suatu negara khususnya perdagangan segala sektor 

bergerak semakin maju. Hal ini membuat perdagangan tidak hanya 

dilakukan antar negara di dunia, tetapi sampai dipelosok daerah yang 

terbentang melakukan transaksi antar negara (perdagangan baru) 

yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Dalam sejarah, 

Nabi Muhammad SAW sendiri disebut sebagai pedagang yang 

mempunyai pengalaman bersama Khadijah, seorang wanita kaya di 

Mekah, yang secara signifikan terpikat oleh validitas, kejujurannya. 
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Kemudian dalam perjalannnya pergi ke tempat yang lebih baik 

(berdagang) bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Utsman Bin 

Affan berdagang pakaian, sedangkan Umar Wadah Khattab 

berdagang jagung. Nabi SAW meminta agar kerabatnya berlaku adil 

dan sah dalam transaksi bisnis. Inilah alasan mengapa perdagangan 

diperbolehkan dalam Islam, sejarah menunjukkan kepada kita 

bagaimana Nabi Muhammad Saw berdagang saat itu dengan cara 

menjual barang-barang Khadijah dan membawa barang-barang 

untuk diperdagangkan oleh Nabi Muhammad Saw ke berbagai 

wilayah dengan jujur dan penuh tanggung jawab. 

 

 

B. KONSEP MUAMALAH PERSPEKTIF ISLAM 

 

Konsep pertanggungjawaban dalam Islam erat kaitannya 

dengan perhitungan hisab pada hari kiamat. Hisab dalam arti yang 

sangat umum mengacu pada kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan kepada Allah dan mengacu pada usaha 

masing-masing manusia (Kholmi, 2012). Akuntabilitas adalah 

tanggung jawab atas apa yang diberikan kepada Allah. Manusia 

sebagai khalifah memiliki misi mulia untuk menciptakan dan 

mendistribusikan kesejahteraan (materi). Untuk semua orang dan 

alam semesta (Triyuwono, 2006), orang dapat membuat organisasi 

untuk memfasilitasi tugas ini. Tujuan dari organisasi Islam adalah 

untuk menyebarkan rahmat kepada beberapa atau semua makhluk. 

Menurut Wild Ann, tujuan ini merupakan alasan penting untuk 

akuntabilitas. 

Konsep akuntabilitas dalam Islam memandang manusia 

sebagai pemegang amanah, bukan pemegang kekuasaan penuh 

untuk mengatur dunia. Manusia diangkat sebagai "khalifah" dalam 

hal kepercayaan dan representasi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

firman Allah SurahAl-Baqarah: 30 
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ئكَِةِ إنِ ِي جَاعِلٞ فيِ  
ٰٓ مَلَٰ فِكُ  وَإِذأ قَالَ رَبُّكَ لِلأ سِدُ فيِهَا وَيَسأ عَلُ فيِهَا مَن يفُأ اْ أتَجَأ  قَالوُٰٓ

ِۖ
ضِ خَلِيفَةٗ رَأ ٱلۡأ

لمَُونَ  لَمُ مَا لََ تعَأ سُ لكََِۖ قَالَ إنِ ِيٰٓ أعَأ دِكَ وَنقَُد ِ نُ نسَُب ِحُ بِحَمأ مَآٰءَ وَنَحأ  ٣٠ ٱلد ِ

 

Terjemahan: 

”Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”Mereka 

berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 

merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.” 

 

Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak terlepas dari keadilan 

dan kebenaran. Konsep keadilan menggambarkan keselarasan 

keseluruhan alam semesta atau dimensi horizontal ajaran Islam 

terkait dengan natura yang lebih dikenal. Pentingnya keadilan dalam 

kegiatan ekonomi adalah kebutuhan akan informasi yang berguna 

dalam proses pengambilan keputusan. Artinya menjelaskan apa yang 

terjadi dan menerima informasi yang berada dalam aturan sosial dan 

perilaku ekonomi Islam, sementara kebenaran menggambarkan 

tanggung jawab dan kejujuran. 

Dengan menempatkan diri mereka sendiri dalam realitas saat 

ini beberapa permasalahan terkait kualitas hukum ekonomi Islam 

dalam muamalah, khususnya di bidang perdagangan barang, secara 

spesifik sebagai berikut: 

1. Idenya seimbang antara kepentingan pelanggan, 

pembuat/dealer dan lebih jauh lagi otoritas publik. 

2. Otoritas publik sebagai pengontrol pertukaran harus 

membangun kerangka kerja yang menjamin minimalisasi data 

yang tidak merata kapan pun dan di mana pun, yang pada 

dasarnya mencakup distribusi biaya dan rincian produk secara 

progresif, tepat, sederhana, dan edukatif sehingga semua 
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pertemuan dijauhkan dari kebohongan atau penipuan. data yang 

salah. 

3. Pedoman tidak boleh menambah beban pengeluaran untuk 

daerah atau bisnis penghibur, selain itu pengeluaran tambahan 

lebih menonjol daripada manfaat yang didapat. 

4. Untuk menjamin kekuatan dan fleksibilitas moneter. 

Perdagangan merupakan suatu tindakan yang telah berlangsung 

cukup lama, dan dapat menjadi suatu gerakan yang fundamental 

di sepanjang keberadaan manusia.  

Pada masa seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang tidak 

bisa lepas dari perdagangan atau transaksi sehari-hari. Pertukaran 

adalah pergerakan jual beli barang (barang dagangan, administrasi 

atau pikiran) yang dikoordinasikan oleh orang, organisasi, negara 

atau substansi bisnis lainnya melalui kantor pertukaran yang berbeda 

(Khoiruddin, 2011). 

Dalam perdagangan besar maupun kecil perlu pemanfaatan 

standar pembukuan akuntansi harus menjadi bahan bagi setiap 

yayasan atau organisasi, termasuk UMKM. Meskipun demikian, hal 

ini seringkali menyusahkan, seperti yang diungkapkan oleh 

Cieslewicz (2014) bahwa penyesuaian prinsip-prinsip pembukuan 

tampaknya tidak menjadi sesuatu yang akan langsung diterapkan 

pada setiap lembaga, namun negara harus fokus pada hal-hal yang 

tidak terlihat dan ini menjadi kendala dalam penggunaan pedoman 

pembukuan yang bersifat lugas. baru. Namun, agar teknik 

perencanaan laporan keuangan UMKM dapat selalu diketahui oleh 

kalangan luar, ada keinginan untuk menetapkan prinsip. UMKM 

harus sejalan dengan SAK ETAP yang pelaksanaannya memberikan 

eksekusi positif bagi UMKM. SAK ETAP direncanakan untuk 

Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti Koperasi dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). ETAP adalah Entitas yang tidak memiliki 

tanggung jawab publik yang besar dan mendistribusikan laporan 

keuangan yang berguna secara luas untuk klien luar. ETAP 

menggunakan referensi PSAK untuk Usaha Kecil dan Menengah. 

ETAP diberikan pada tahun 2009, berhasil 1 Januari 2011 dan 
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mungkin diterapkan sebelumnya, khususnya 1 Januari 2010 sampai 

sekarang. Diterapkan secara reflektif, akan Pentingnya perencanaan 

yang akan datang adalah: 

1. Menganggap semua sumber daya dan kewajiban sebagaimana 

ditunjukkan oleh SAK ETAP; 

2. Tidak mempersepsikan sumber daya dan kewajiban dalam hal 

tidak diperbolehkan oleh SAK ETAP; 

3. Mengganti nama hal-hal yang baru saja menggunakan PSAK 

lama menjadi hal-hal sesuai SAK ETAP; dan 

4. Menerapkan estimasi sumber daya dan kewajiban yang dirasakan 

sesuai SAK ETAP. 

Data keuangan yang tepat dan dapat diterapkan akan 

membantu suatu elemen menjadi lebih mandiri dalam pelaksanaan 

bisnisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bovens (2010) bahwa data 

dalam pembukuan memegang peranan penting untuk mengetahui 

pencapaian bisnis, termasuk bagi perusahaan independen. Data 

pembukuan akan menjadi alasan yang dapat diandalkan untuk 

menentukan pilihan keuangan dalam administrasi usaha swasta, 

termasuk pilihan peningkatan pasar. Penataan data pembukuan 

untuk usaha mandiri juga diperlukan, terutama untuk penerimaan 

sponsor pemerintah dan penerimaan modal tambahan untuk 

perusahaan swasta dan pinjaman (bank). 

Dalam fiqh muamalah, ditemukan aturan-aturan penting yang 

harus dipatuhi dalam setiap tindakan muamalah, seperti dalam 

perdagangan. Sebenarnya standar-standar ini diperoleh dari Al-

Qur'an yang merupakan pedoman langsung dari Allah Yang Maha 

kuasa dan Hadits yang merupakan implementasi dari Rasulullah 

sallallahu 'Alaihi wa sallam, Ada beberapa standar fiqh muamalah 

dalam bertransaksi yaitu 

 

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah 

(diperbolehkan). 

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukum asal dapat 

diterima sehubungan dengan kegiatan Muamara, kecuali ada 
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nash yang melarangnya. Ibnu al-Qayyim melansir pendapat 

jumhur ulama bahwa "Hukum asal dari akad dan persyaratan 

adalah sah selama tidak dibatalkan dan dilarang oleh agama". 

Allah berfirman di dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat :275 . 

 

نُ  طَٰ بوَٰاْ لََ يقَوُمُونَ إلََِّ كَمَا يَقوُمُ ٱلَّذِي يتَخََبَّطُهُ ٱلشَّيأ كُلوُنَ ٱلر ِ لِكَ    ٱلَّذِينَ يَأأ ِۚ ذَٰ مَس ِ مِنَ ٱلأ

بوَٰاِْۚ فمََن جَآٰءَهُ  مَ ٱلر ِ عَ وَحَرَّ بيَأ ُ ٱلأ بوَٰاٍْۗ وَأحََلَّ ٱللََّّ لُ ٱلر ِ عُ مِثأ بيَأ اْ إنَِّمَا ٱلأ عِظَةٞ بِأنََّهُمأ قَالوُٰٓ ۥ مَوأ

 
ٰٓ ِِۖ وَمَنأ عَادَ فَأوُْلَٰ رُهُٰۥٓ إِلَى ٱللََّّ ب ِهۦِ فَٱنتهََىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأمَأ ن رَّ بُ ٱلنَّارِِۖ هُمأ فيِهَا  م ِ حَٰ ئكَِ أصَأ

لِدوُنَ   ٢٧٥ خَٰ

 

Terjemahnya: 

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa 

jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”  

2. Melaksanakan Kemaslahatan 

Prinsip Fiqh Muamalah adalah membawa kebaikan dan 

tidak merugikan kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah 

menyatakan: "Syari'ah datang dengan membawa kemaslahatan 

dan menyempurnakannya, menghilangkan kerusakan dan 

meminimalisirnya, mengutamakan kebaikan yang lebih dan 

kemudharatan yang sedikit, memilih kemaslahatan yang lebih 

besar dengan membiarkan yang lebih kecil, dan menolak 

kemudharatan yang lebih besar dengan memilih yang lebih 

kecil." Jadi dalam pertukaran diharapkan dapat menghasilkan 

keuntungan, namun bagaimana pertukaran dapat membawa 
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manfaat atau keuntungan bagi orang lain, daripada bertukar 

justru menyusahkan orang lain. 

Jual beli (perdagangan) secara bahasa berarti al-bai', al-

tijarah dan al-mubidah. Sedangkan menurut istilah (terminologi) 

yang dimaksud dengan jual beli adalah memperdagangkan 

barang dagangan untuk produk atau barang dagangan untuk 

uang tunai dengan menyerahkan kebebasan properti dimulai 

dengan satu kemudian ke berikutnya berdasarkan pengaturan 

bersama. Perdagangan (tijarah) memainkan peran penting dalam 

perolehan kekayaan, perdagangan jelas lebih baik daripada 

pertanian, jasa dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan 

kebenaran tentang bagaimana individu dan masyarakat makmur 

melalui perdagangan dan cara negara memperoleh wilayah dan 

membentuk pemerintah kolonial melalui perdagangan lebih 

jauh. Islam memandang pentingnya pertukaran dan peraturan 

yang sempurna bagi individu untuk bersaing dengan cara yang 

sangat sehat sehingga keberadaan keuangan orang miskin dapat 

ditingkatkan ke tingkat lebih sejahtera. 

Kaidah pokok dalam jual beli menurut Islam adalah 

adanya peluang dalam jual beli (transaksi) tidak saling merugikan 

serta mendapatkan ridha Allah SWT. Islam mengajarkan 

pelajaran tentang barter, apa saja komponen barter, Islam juga 

mengatur bagaimana pedagang mengatur pertukaran praktik 

dengan kewajiban menjaga kehormatan. Sebagai aturan, 

keuntungan bisnis dan keuangan yang diperoleh, dilakukan 

untuk memenuhi keinginan hidup didefinisikan sebagai 

kebutuhan aturan Islam.  

Aspek keuangan Islam didasarkan pada empat pendirian 

filosofis, khususnya tauhid, ekuitas dan keseimbangan, peluang 

dan kewajiban. Tauhid menempati posisi pertama dalam bisnis 

Islam, karena orang sebagai penghibur keuangan harus 

mengikuti pengaturan Allah dalam keseluruhan latihan mereka, 

mengingat untuk bidang moneter. Selanjutnya, semua 

pendekatan keuangan juga harus mempertimbangkan kewajaran 
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dan keseimbangan, yaitu antara dealer dan pembeli, misalnya, 

memiliki situasi yang sama dalam pertukaran. Opportunity 

menyimpulkan bahwa orang pasti tidak akan menyelesaikan 

semua persoalan keuangan selama tidak ada pengaturan dari 

Tuhan yang melarangnya. 

Dalam menyelesaikan pekerjaan (keuangan), sudut 

pandang moral merupakan hal sentral yang harus dipikirkan 

seperti sikap terpuji yang bergantung pada penilaian dan 

pengabdian, berkata jujur dan dapat dipercaya, tidak curang, 

tidak berbuat salah, menguasai dan ahli, serta tidak mengurusi 

urusan yang bertentangan dengan syariah dalam Islam. Sifat 

moral yang menyertainya harus dimiliki sorang pedagang sebagai 

berikut:  

 

a. Shidiq (Jujur) 

Siddiq adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW 

yang artinya benar dan jujur. Seorang pedagang harus 

berkata jujur dalam menjalankan bisnis perdagangan, sah 

dalam arti luas tidak berbohong, tidak curang, tidak 

mengada-ada, tidak menjual, dan tidak pernah melanggar 

jaminan dan lain-lain. Sejujurnya, untuk alasan apa pun, 

berbagai kegiatan bersifat eksploitatif, yang tidak hanya 

merupakan tindakan dosa yang jelas, biasanya dilakukan 

dalam perdagangan, tetapi juga mencemari kehidupan 

individu dan keluarga dan berdampak buruk pada para 

pedagang itu sendiri. Apalagi sikap dan perilaku tersebut 

mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Kejujuran umumnya dianggap sebagai kebajikan pertama 

dan terpenting yang harus dimiliki seorang pengusaha. 

Orang jujur tidak berbohong atau menipu dalam 

perdagangan, meskipun itu mudah. 
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b. Amanah 

Kepercayaan berarti tidak mengurangi apa yang 

tidak boleh dikurangi, dan sebaliknya. Dalam hal ini, orang 

yang menerima perintah harus benar-benar mematuhi 

perintah tersebut. Watak amanah yang harus digerakkan 

oleh seorang ahli keuangan muslim dapat digerakkan oleh 

keyakinannya bahwa apapun latihan yang dilakukan, 

termasuk ketika ia bekerja, selalu diketahui oleh Allah SWT, 

mentalitas amanah dapat dijalankan dengan mendorong 

setiap orang. lainnya dalam etika dan mencegah terjadinya 

berbagai penyimpangan. Setiap trader harus bertanggung 

jawab atas bisnis dan pekerjaan atau posisi potensial sebagai 

broker pilihan, kewajiban di sini berarti bersedia dan siap 

untuk menjaga kepercayaan (kepercayaan) dari daerah yang 

akibatnya bermasalah di pundaknya.  

Hipotesis dan praktik keuangan Islam adalah studi 

tentang orang-orang sosial yang menaruh saham dalam 

kehidupan masyarakat Islam. Dalam pandangan Islam setiap 

pekerjaan manusia adalah terhormat, tukar-menukar, 

transaksi atau berpotensi berdagang juga merupakan 

pekerjaan yang mulia, karena kewajibannya meliputi 

pengumpulan persyaratan, semuanya setara. Anggota 

masyarakat atas barang dan/atau jasa untuk kepentingan 

hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, umat Islam yang 

menjadi pedagang harus menepati janji dan melunasi 

kewajibannya dan dilarang berkhianat. 

 

c. Tidak Menjual Barang Haram. 

Prinsip yang harus di pegang oleh seorang pebisnis 

atau pedagang muslim adalah menjual barang/produk yang 

halal, kehadiran barang halaladalah wajib dalam kehidupan 

setiap muslim. Nabi Muhammad SAW melarang beberapa 

jenis perdagangan, baik karena hakekat perdagangan itu 

memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang 
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di haramkan di dalamnya seperti riba, dan barang yang di 

larang tersebut di antaranya berupa alkohol dan babi. 

 

d. Tidak Menimbun Barang Dagangan. 

Jangan menyimpan (menimbun) barang pada saat 

orang membutuhkannya, dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Penimbunan komoditas 

merupakan kendala terbesar untuk mengatur persaingan di 

pasar syariah, karena pedagang memegang komoditas dan 

mempengaruhi jumlah komoditas yang tidak ingin mereka 

jual setelah menunggu kenaikan harga. 

 

e. Murah Hati. 

Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW 

menganjurkan agar para pedagang harus dermawan setiap 

kali mereka membeli atau menjual. Murah hati dalam arti 

ramah, sopan, murah senyum dan baik hati, namun tetap 

bertanggung jawab dengan zakat dan bersadoqah. 

 

f. Tidak Melupakan Akhirat. 

Salah satu nilai inti yang harus diingat pedagang adalah 

untuk selalu mengingat akhirat, karena kehidupan di dunia 

ini pada dasarnya adalah jembatan menuju akhirat. Jika ini 

menjadi salah satu pedoman berdagang, maka para 

pedagang akan tetap berpegang pada hukum agama, 

terutama hubungan abadi antara manusia dengan Tuhannya. 

Perdagangan adalah pertukaran dunia, sementara 

menyelesaikan komitmen peraturan Islam adalah pertukaran 

kehidupan setelah kematian. Manfaat alam semesta yang 

besar tentu lebih penting daripada manfaat dunia, para 

pedagang Muslim tidak boleh terlalu sibuk dengan 

pertukaran mereka sehingga mereka mengabaikan 

komitmen ketat mereka dan mengingat Allah.Pertukaran 
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tidak boleh menempati orang dari memuliakan Allah (zikir, 

sholat, haji dan zakat). 

g. Tidak Bersumpah Palsu. 

Seorang makelar Muslim tidak boleh bersumpah 

palsu dan bahkan tidak bersumpah sebanyak yang 

diharapkan, terlepas dari apakah itu sah. Penjual harus 

menghindari sumpah serapah yang tidak perlu dalam 

menjual sesuatu. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan 

intisari etika, para eksekutif dan sikap kerja keras berpikir ke 

depan dalam memimpin bisnis atau pertukaran. Esensi 

moral dan bisnis para eksekutif. 

 

 

C. TUJUAN PERDAGANGAN PRESPEKTIF ISLAM 

 

Dalam praktik perdagangan internasional terdapat tujuan-

tujuan yang melatar belakangi suatu negara melakukan perdagangan 

internasional. Sementara tujuan utama kegiatan ekonomi 

internasional adalah untuk mencapai alokasi yang efisien sumber 

daya dunia dan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. 

tujuan perdagangan luar negeri penduduk negara itu adalah: 

1. Pengadaan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.  

2. Manfaatkan keahlian dan perdagangan antara  

3. Anda dapat secara efektif memanfaatkan faktor produksi 

masing-masing negara.  

4. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak produk yang dapat 

diproduksi di dalam negeri.  

5. Memperluas pasar produk dalam negeri ke luar negeri. Dalam 

perdagangan luar negeri, produk dalam negeri berpeluang untuk 

dijual ke luar negeri.  

6. Meningkatkan pendapatan nasional di semua negara pengimpor 

dan pengekspor.  

7. Sangat mungkin untuk memperoleh teknologi terbaru yang 

dikembangkan di luar negeri. 
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Dalam perdagangan internasional, ketika suatu negara 

melakukan ekspor dan impor, maka dengan berjalannya transaksi 

tersebut mengandung unsur yang harus difahami bagi pelakunya 

sekalipun itu antar negara. Teori perdagangan internasional yang 

dipraktikkan oleh beberapa ekonom dapat dibagi menjadi dua 

kelompok: teori klasik dan teori modern. Teori-teori yang termasuk 

dalam teori klasik adalah teori keunggulan absolut Adam Smith dan 

teori keunggulan komparatif David Ricardo. Sedangkan teori 

modern dikemukakan oleh Hecker dan Ohlin. Salah satu teori 

modern adalah teori faktor proporsi (Proportion factor). 

Di bawah keunggulan absolut, Iskandar Puton menjelaskan 

keunggulan yang diperoleh suatu negara baik karena keunggulan 

suatu negara atau sumber daya alam (natural resources), atau 

kelebihan sumber daya manusia, dan membandingkannya dengan 

negara lain, dan produksi akan lebih efisien. 

Teori absolut advantage ini didasarkan pada "teori nilai tenaga 

kerja", yang menyatakan bahwa nilai suatu barang diukur dengan 

jumlah tenaga kerja yang dihabiskan untuk memproduksi barang 

tersebut. Dalam perdagangan internasional terdapat proteksi dan 

pembatasan perdagangan, yang mana hal tersebut memiliki tujuan 

yang ingin dicapai oleh masing-masing negara yang melakukan 

perdagangan internasional. Dalam buku ekonomi mikro 

menyatakan perlindungan adalah upaya pemerintah untuk 

membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara 

lain guna mencapai tujuan tertentu yang penting bagi pembangunan 

negara dan kemakmuran perekonomian negara. 

Sedangkan dalam perspektif Islam Secara umum, praktik 

perdagangan internasional pada masa lalu tetap konsisten dengan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena tujuan perdagangan 

internasional adalah: 

1. Dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan, kami membina 

dan mendukung kepentingan ekonomi masyarakat itu sendiri.  
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2. Menjamin keadilan dan keadilan dalam transaksi ekonomi yang 

rasional  

3. Melayani tujuan komunitas Islam bekerja sama untuk 

memperkuat umat dan mencapai kemakmuran global. 

 

Ketiga tujuan tersebut tidak berarti kontradiktif karena 

menunjukkan bahwa perdagangan internasional berkaitan langsung 

dengan pencapaian kebutuhan akan barang dan jasa untuk 

masyarakat. Secara khusus, melalui kerjasama perdagangan 

internasional, negara-negara Islam dapat saling membantu dan 

bekerjasama untuk mengembangkan ekonomi yang sejalan dengan 

pemikiran Islam. Dengan cara ini, negara-negara dapat berperan 

dalam meningkatkan perekonomian dunia dari kemiskinan dan 

secara individu atau kolektif mendukung negara-negara berkembang 

yang miskin melalui lembaga-lembaga ekonomi islam seperti OKI 

dan IDB. 

Tujuan perdagangan internasional tersebut di kuatkan dengan 

batasan yang terdapat dalam nilai-nilai islam, diantaranya yaitu: 

1. Belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah 

maslahah. 

2. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harus 

dilakukan dari pada melakukan pembenahan. 

3. Yang mendapatkan manfaat harus siap menaggung beban (yang 

ingin untung harus siap menanggung kerugian). 

4. Sesuatu yang seharusnya dilaksanakan dan tanpa didukung oleh 

unsur pendukung lainnya tidak dapat dibuat-buat, maka 

diperlukan variabel pendukung. 

 

Apabila kaidah-kaidah diatas digunakan oleh pemerintah 

indonesia maka akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi 

pembelanjaan pemerintah dalam islam. Sehingga tujuan-tujuan 

pembelanjaan pemerintah terpenuhi. Menurut pandangan islam, 

ketika pemerintah melakukan perdagangan internasional maka 

batasan-batasan yang dilakukan harus batasan-batasan yang sesuai 
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islam, berikut ada empat tujuan pembelanjaan pemerintah dalam 

islam: 

1. Pengeluaran yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

2. Pengeluaran sebagai redistribusi kekayaan. 

3. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. 

4. Pengeluaran yang menekan tingkat inflasi dengan kebijakan 

intervensi pasar 

 

Dalam belanja yang dilakukan oleh negara (perdagangan 

internasional) yang mengacu pada kaidah dan tujuan-tujuan diatas 

mengandung arti bahwa kebijakan belanja yang dilakukan harus 

sesuai dengan azas kemaslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan 

kemaslahatan dan kepentingan individu atau kelompok tertentu. 

Tentunya perdagangan internasional dalam islam ini harus 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan dengan mengutamakan 

skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah.  

Seiring dengan itu, prinsip efisiensi dalam perdagangan 

internasional harus direalisasikan. Dengan demikian, secara garis 

besar tujuan perdagangan internasional dari perspektif tradisional 

dalam Islam memiliki kesamaan yaitu memenuhi kebutuhan 

ekonomi negara dan mencapai pemerataan kesejahteraan domestik. 

Selain itu, penerimaan negara meningkat sebagai akibat dari efisiensi 

dan spesialisasi produksi yang berlebihan, serta perluasan pasar luar 

negeri (ekspor-import). 

 

 

D. SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

PRESPEKTIF ISLAM 

 

Dalam perdagangan internasional terjadi pertukaran antar 

negara, banyak proses yang harus ditempuh untuk melakukan 

perdagangan internasional, namun hambatan-hambatan pun 

biasanya muncul, seperti hambatan politik, tarif bea cukai, 
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administrasi, kuota dan hambatan kebijakan lain yang semua negara 

memilikinya secara berbeda-beda Seperti yang ditulis oleh Asfia 

Murnih dalam bukunya bahwa proteksionisme adalah kebijakan 

yang disengaja yang berusaha untuk memaksakan hambatan 

perdagangan seperti tarif dan kuota untuk melindungi industri dalam 

negeri dari persaingan asing. 

Di sisi lain, dari sudut pandang Islam, perdagangan 

internasional dianggap sebagai aktivitas perdagangan, dan ada sanksi 

bagi yang melanggarnya. Negara-negara di dunia terbagi menjadi dua 

bagian, Daruru Islam dan Daruru Harvey dan posisi negara dalam 

perdagangan luar negeri adalah sebagai fungsi pengawasan umum. 

Perdagangan luar negeri tidak hanya didasarkan pada komoditas 

yang diperdagangkan, tetapi juga pada para pedagang yang memiliki 

komoditas tersebut. Oleh karena itu, prinsip perdagangan bukanlah 

komoditas, karena kegiatan perdagangan dilakukan oleh dua pihak, 

penjual dan pembeli, bahkan jika itu bukan hanya komoditas dari 

sudut pandang Islam sebagai prinsip perdagangan. Hak asal usul 

barang sesuai dengan pedagang dan berkenaan dengan kepemilikan 

barang yang diperdagangkan bukan milik umum, tetapi barang yang 

termasuk dalam kategori milik pribadi, bukan milik negara. Selain 

itu, ada juga produk yang transaksinya dilarang oleh Hukum Syariah. 

Tarif yang biasa dikenal dengan bea masuk (cukai), tidak dapat 

dipungut atas barang impor atau ekspor oleh warga negara Islam. 

Dikatakan bahwa Ukba bin Amir mendengar Nabi, yang memiliki 

kedamaian dan berkah Allah di atasnya. "Tidak akan masuk surga, 

orang yang memungut bea cukai." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan 

Hakim dari Ukhbah bin Amir). 

Sedangkan terhadap selain warga negara Islam yaitu 

pedagang-pedagang asing maka dikenakan aturan atas mereka 

sebagaimana mereka mengenakan atas pedagang-pedagang warga 

negara Islam, baik mereka muslim maupun non muslim. 

Diriwayatkan dari Abi Majaz Lahiqbin Hamid, dia berkata: “mereka 

bertanya kepada Umar : Apa yang kita kenakan atas penduduk darul 

harbi, apabila mereka datang (memasukan barang) kepada kita? 
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Umar bail bertanya: Apa yang mereka kenakan atas kalian, apabila 

kalian memasukan (barang) kepada mereka?’ mereka menjawab: 

Usyur.’ (10%). Umar berkata: seperti itulah yang kita kenakanatas 

mereka.” Memungut bea cukai dari orang asing itu hukumnya 

mubah. 

Dalam aktifitas perdagangan internasional prespektif islam 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendasari 

apakah transaksi kita sudah sesuai kaidah-kaidahdalam Islam. 

Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan: 

1. Pilih barang yang benar-benar perlu Anda impor atau ekspor. 

Harap hindari mengimpor produk yang dapat diproduksi secara 

lokal. Hal ini untuk memastikan bahwa industri lokal terus 

tumbuh dan independen dari impor.  

2. Pilih produk dari Muslim selama mungkin. Saya akan menjadi 

ta`awun`alal birri wattaqwa agar saya bisa mendapatkan lebih 

banyak pahala.  

3. Jika terpaksa mengimpor produk dari luar, jangan mengimpor 

dari negara yang jelas-jelas memusuhi Islam atau Muslim. Pilih 

negara yang “netral” dan tidak dikenal dengan sentimen anti 

Islamnya.  

4. Jadi jika terpaksa mengimpor makanan dari luar, pastikan tidak 

mengandung barang halal (babi, carmer, darah, atau hewan yang 

disembelih tanpa menyebut nama Allah). Jika ada yang 

berpendapat: Bukankah makanan (genosida) Ahli Kitab (Yahudi 

dan Nasrani) halal bagi kami? Jadi satu-satunya jawaban yang 

tetap memperhatikan aturan penyembelihan yang benar agar 

penyembelihan tetap legal adalah Yahudi. Ada juga orang 

Kristen hari ini. Kebanyakan dari mereka adalah kaum liberal 

yang tidak lagi mengikuti aturan agamanya. Oleh karena itu, 

jangan mengimpor daging yang disembelih dari negara-negara 

kafir kecuali dipastikan bahwa daging yang disembelih 

memenuhi standar Syariah.  

5. Perhatikan juga fungsi barang impor tersebut. Apakah barang 

tersebut berdampak negatif atau sering disalahgunakan? Jika ya, 
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jangan lakukan kecuali Anda menjualnya hanya kepada pihak 

yang tidak menyalahgunakannya, seperti importir senjata.  

6. Jangan mengimpor barang-barang yang mendorong umat Islam 

untuk meniru orang-orang kafir.  

7. Hindari metode pembayaran riba. 

Jadi terdapat perbedaan dalam sistem perdagangan 

internasional dan prespektif islam, yaitu dari segi proteksi dan sistem 

kurs atau transaksi uang yang digunakan dalam perdagangan 

internasional. Perlindungan berupa tarif ini diberikan oleh ekonomi 

tradisional dan negara-negara yang mengatur besaran tarif yang 

diterapkan, tetapi dalam ekonomi Islam negara-negara Islam 

dilarang mengenakan tarif pada negara-negara Islam lainnya. Jika 

transaksi perdagangan internasional itu dilakukan oleh negara Islam 

dan negara non islam maka diberlakukan tarif sebesar Usyr atau 10% 

berdasarkan sistem kurs sedangkan dalam islam mengacu pada nilai 

emas dan perak atau dinar dan dirham. 

 

 

E. KONSEP PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

 

Perdagangan atau commerce adalah pertukaran sukarela 

produk atau jasa tanpa unsur paksaan. Namun, biasanya digunakan 

dalam bahasa Inggris untuk mewakili pertukaran produk atau 

layanan yang dibagikan antar negara daripada individu. Perdagangan 

internasional adalah pergerakan pertukaran berbagai komoditas dan 

modal melalui pertukaran tenaga kerja antar negara di seluruh dunia. 

Konsisten dengan teori perdagangan internasional klasik bahwa 

kekayaan daerah diukur dengan nilai uang, cara paling umum untuk 

mencapai kekayaan itu adalah dengan perdagangan baik dalam 

maupun luar negeri. Hal ini hanya dapat dicapai jika terjadi surplus 

ekspor untuk impor. Menurut teori modern, perdagangan 

internasional memiliki peran paling penting dalam perdagangan 

internasional, melihat peran uang, pertukaran barang atau jasa, dan 
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dengan demikian keseimbangan biaya negara. Aleksancer Goldstajn 

memaparkan tiga prinsip dasar hukum internasional. 

1. Asas hakiki kebebasan berkontrak, prinsip esensial dari 

kebebasan berkontrak, adalah prinsip yang benar-benar 

universal dalam hukum perdagangan internasional. Semua 

sistem di bidang hukum komersial memungkinkan kebebasan 

para pihak dalam hukum komersial. Kebebasan ini mencakup 

wilayah hukum yang cukup luas. Ini termasuk kebebasan 

memilih dalam forum untuk menyelesaikan sengketa 

perdagangan. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan 

hukum, kepentingan umum, kesusilaan, kesusilaan, dan lain-lain.  

2. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu asas dasar berupa asas yang 

mensyaratkan suatu perjanjian atau kontrak yang telah 

ditandatangani harus diberikan dengan cara yang sebaik-baiknya 

(dengan itikad baik). Prinsip ini juga bersifat universal. Setiap 

sistem di dunia menghormati prinsip ini.  

3. Asas arbitrase, yaitu asas dasar penyelesaian sengketa arbitrase, 

asas arbitrase agaknya agak aneh. Goldstajn menguraikan 

manfaat dan alasan menggunakan arbitrase ini sebagai dasar 

hukum komersial internasional. 

 

Penyelesaian sengketa berarti arbitrase dan sistem hukum 

yang homogen didirikan. Pengadilan arbitrase sering menerapkan 

standar yang berbeda dari yang digunakan di pengadilan. Arbiter 

tampaknya lebih bebas menafsirkan prinsip, dengan 

mempertimbangkan praktik dan bisnis. Fakta bahwa menegakkan 

putusan arbitrase asing umumnya lebih mudah daripada 

menegakkan putusan di pengadilan asing juga memfasilitasi 

preferensi arbitrase. Goldstajn menyatakan bahwa hukum 

perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum 

yang diterima di seluruh dunia, seolah-olah diterima oleh semua 

sistem di dunia. ((Adolf, 2004) Menurut Adam Smith dalam buku 

The Wealth of States, perdagangan internasional memiliki dua 

fungsi utama: 
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1. Menciptakan atau menciptakan ruang untuk mengalihkan 

kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan menukarkan surplus 

produksi dengan yang lebih bermanfaat.  

2. Mengatasi kendala pasar domestik yang cukup sempit. Mencapai 

hasil produksi dan pembagian kerja yang maksimal, 

meningkatkan produktivitas nasional dengan memperluas 

dimensi pasar, dll. (Smith, 1976).  

Perdagangan internasional meliputi lembaga perdagangan, 

atau planetary trading institusi, atau yang biasa disebut dengan WTO. 

Ini adalah perusahaan yang mengatur sistem perdagangan 

internasional melalui aturan perdagangan dan perjanjian antar 

negara. Dan berdasarkan hal tersebut, setiap negara mengadopsi 

kebijakan perdagangan luar negeri dalam kerangka dan aturan yang 

disepakati, dengan tujuan membantu produsen, eksportir dan 

importir barang atau jasa menyelesaikan kegiatannya. Mungkin 

kesepakatan paling mendasar dalam organisasi ini adalah 

kesepakatan yang dinegosiasikan. WTO didirikan pada Putaran 

Negosiasi ke-8 (GATT), yang disebut Putaran Uruguay, yang mulai 

berlaku pada 1 Januari 1995. Ini tampaknya tidak membuat 

perbedaan besar. GATT, yaitu: 

1. Prinsip Most-Favored Nation (MFN), prinsip ini berarti suatu 

kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non 

deskriminatif. Semua Negara anggota terikat memberikan 

perlakuan yang sama kepada negara-negara lainnya dalam 

pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut 

biaya-biaya lainnya.  

2. Prinsip National Treatment, dalam prinsip ini produk dari suatu 

Negara yang impor ke dalam suatu Negara harus diperlakukan 

sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini berlaku 

terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. 

Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, 

pengaturan, dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang 

mempengaruhi penjualan, pengangkutan, distribusi, atau 

penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini 
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juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme 

sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau 

legislative. 

3. Prinsip larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif, larangan 

restriksi kuantitatif merupakan rintangan terbesar bgi GATT. 

Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk 

apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, retriksi 

penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran 

produk-produk impr atau ekspor) pada umumnya dilarang. 

Karena hal tersebut dapat mengganggu praktik perdagangan 

normal. 

4. Prinsip Perlindungan melalui Tarif, pada prinsipnya GATT 

hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industry 

domestic melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan 

tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. 

5. prinsip Resiprositas, prinsip ini merupakan prinsip fundamental 

dalam GATT. Prinsip ini tampak pada preambule GATT dan 

berlaku dalam perundingan-perundingan tariff yang didasarkan 

atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah 

pihak. 

6. Perlakuan khusus bagi Negara Berkembang, sekitar dua pertiga 

negara Perlakuan khusus bagi negara berkembang, sekitar dua 

pertiga negara anggota GATT merupakan negara berkembang 

yang masih dalam tahap awal pembangunan ekonomi. Pada 

tahun 1965, Bagian IV, memuat tiga pasal untuk mendukung 

perkembangannya. Ketiga pasal tersebut bertujuan untuk 

mendorong negara-negara maju untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.  

 

Dari sudut pandang Islam, menurut Quraish Shihab (2011) 

menyatakan secara keseluruhan, bahwa Alquran menjelaskan 

ajarannya dengan sangat hati-hati kepada seluruh manusia untuk 

individu dan masyarakat. Individu yang dianggap bersatu secara 

fisik, mental, mental, dan sosial menghadapi tantangan untuk 
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mengekang keberadaan kelompok lemah dan kuat, tetapi dalam 

kelas yang saling bertentangan seperti komunisme. Bukannya 

berubah, semua orang bekerja sama untuk mendapatkan 

keuntungan secara individu tidak mengorbankan masyarakat, atau 

sebaliknya. 

Ketentuan perdagangan dalam Islam terikat pada perilaku 

pedagang, bukan hanya keuntungan yang mereka butuhkan tetapi 

bagamana membantu kebutuhan masyarakat. Islam memiliki 

beberapa hukum yang berkaitan dengan individu, hak-hak mereka, 

dan properti. Hukum properti Islam tergantung pada pemilik 

property, Selain pilihan pemilik, itu juga berlaku untuk properti yang 

dimilikinya. Perdagangan Islam tidak diragukan lagi, berbeda dengan 

praktik lainnya dalam Praktek perdagangan non-Islam (keuntungan 

dunia), karena itu perdagangan islam memiliki tujuan, dan akhlaknya 

harus diturunkan dari nilai-nilai surgawi. Karakternya harus 

mengikuti ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran khususnya 

masyarakat muslim antara lain : 

1. Dilarang mengekspor barang atau jasa yang membantu 

merugikan musuh dan membunuh umat Islam.  

2. Jenis-jenis ekspor yang diperbolehkan oleh hukum Islam. 

Muslim tidak diperbolehkan mengekspor barang-barang seperti 

minuman keras. Hal ini dapat membahayakan kesehatan dan 

keselamatan manusia.  

3. Penutupan kontrak untuk ekspor barang atau jasa harus sesuai 

dengan ketentuan aturan Islam. a) Tidak diperbolehkan 

mengadakan perjanjian yang dilarang oleh Islam. b) Membuat 

akad yang didalamnya terdapat riba (bunga) dan riba (penipuan).  

4. Barang atau jasa yang diekspor bukan merupakan barang yang 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. 
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F. SIDDIQ, AMANAH, TIDAK MENIMBUN BARANG 

DAGANGAN MENURUT PARA AHLI 

 

1. Definisi Siddiq Menurut Eva Trisnawati 

Siddiq artinya benar (kejujuran), bukan hanya 

perkataannya yang benar, akan tetapi pula perbuatannya pula 

benar (Sejalan dengan ucapannya). Seorang pedagang harus 

berlaku amanah dalam melakukan bisnis jual beli. Jujur dalam 

arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada 

fakta, tidak bekhianat, dan tidak pernah ingkar janji dan lain 

sebagainya. Shidiq (amanah) bisa diartikan adanya kesesuaian 

dan keselarasan antara apa yang disampaikan/diucapkan 

menggunakan apa yang dilakukan/fenomena yang ada. 

Kejujuran pula mempunyai arti kecocokan menggunakan 

fenomena atau fakta yang ada (Trisnawati, 2021). Dalam Al-

qur’an, keharusan bersikap amanah dalam berdagang atau 

berniaga, harus jelas dan tegas yang diantaranya kejujuran 

takaran menggunakan timbangan, sesuai firman Allah SWT 

dalam Al- An’am (6): 152. 

 

2. Definisi Amanah. 

Sipat amanah nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai 

pada berbisnisnya ialah adanya agama, bertanggungjawab, 

transparan, dan sempurna waktu. Amanah bisa diartikan 

menjadi bentuk prilaku seorang yang bonafide dan 

bertanggungjawab atas segala sesuatu yang sebagai 

tugas/urusannya, orang yang semacam ini mempunyai dapat 

dipercaya eksklusif sinkron menggunakan strata kemampuannya 

memenuhi agama dan tanggungjawab yang dipikulnya. Sifat 

yang jujur selalu bergandengan menggunakan nilai-nilai 

kejujuran menjadi sebuah implementasi berdasarkan impian 

seorang, mungkin orang akan jujur bila beliau juga jujur, 

demikian pula sebaliknya (Mustofa, 2013). 
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3. Definisi Tidak Menimbun Barang Dagangan  

 Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mendefinisikan, 

“Penimbunan barang dagangan dari peredarannya.” Imam 

Ghazali mendefinisikan, “Penyimpanan barang dagangan oleh 

penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan 

penjualannya ketika harga melonjak.” Sementara para ulama 

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, “penyimpanan barang 

oleh produsen: baik makanan dan minuman, pakaian dan segala 

barang yang dapat merusak pasar.” Ulama Mazhab Maliki, 

sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu 

Abidin menyatakan larangan menimbun barang tidak terbatas 

pada makanan, pakaian, dan hewan. Tetapi meliputi seluruh 

barang yang dibutuhkan masyarakat. Protes, yang menjadi ilat 

(motivasi hukum) dalam larangan melakukan penimbunan 

adalah “kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Sebab, 

kemudharatan yang menimpa orang tidak terbatas pada 

makanan, pakaian, dan hewan, tetapi juga mencakup semua 

barang yang dibutuhkan orang. 

Ibnu Abdil Barr dkk, Berkata: bahwa sesungguhnya 

Sa’id dan Ma’mar hanya menimbun minyak, sedang mereka 

menafsirkan hadits dalam arti penyimpanan bahan pokok pada 

waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi’, Abu Hanifah dan 

lain-lain. Dan hadits itu juga menunjukkan, bahwa penimbunan 

yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-barang yang 

ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan 

harga (Ariska, 2016). 
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BAB 4 

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE 

PERSPEKTIF ISLAM 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan 

kehidupan yang sejahtera dan berdaulat bagi warga negara dengan 

mengatur kebebasan dan persamaan hak warga negaranya (UUD 

1945). Harapan seluruh warga negara yang harus dipenuhi melalui 

proses pemerintahan. Dalam memenuhi harapan warga negara, 

pemerintah diharapkan mampu mencapai konsensus warga negara 

tentang kerangka yang benar dalam proses kehidupan kolektif warga 

negara. Oleh karena itu, kebutuhan akan kehidupan yang normal 

menuntut kewajiban pemerintah untuk membuat hukum yang adil 

dan menegakkannya untuk kepentingan rasa keadilan bagi seluruh 

warga negara. Untuk mencapai tujuan dan aspirasi tersebut 

diperlukan sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip good governance. 

Konsep “Governance” sangat luas, karena mencakup peran 

tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga berbagai pihak non-

pemerintah dan masyarakat secara hukum. Paul Efendi menyatakan 

“Konsep Governance dalam masyarakat sering dirancukan dengan 

konsep government. Konsep Governance lebih inklusif daripada 

government. Konsep Governance menunjuk pada suatu organisasi 

pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan 

pemerintah). Konsep Governance melibatkan tidak sekedar 

pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga 

sangat luas”. Kasman Abdullah, awal 1990-an, berpendapat bahwa 

tata pemerintahan yang baik adalah formula yang baru ditemukan 

untuk menangani mekanisme pemerintahan demokratis suatu 



72 

negara. Tata pemerintahan yang baik cukup diartikan dan menggeser 

istilah lama: pemerintahan yang baik, yang dianggap sudah tidak 

efektif lagi. 

Pemerintahan yang ideal dalam segala hal selalu menarik 

pertimbangan para ahli logika, ahli politik dan juga ahli hukum 

terkait masalah keuangan, pemerintahan para eksekutif, organisasi 

negara dan peraturan Islam atau ushul fiqh (Anwar, 2007). Secara 

sinopsis, Good governance pada umumnya dicirikan sebagai 

administrasi yang baik dan bersih, yang mengkhawatirkan karena 

tugas pemerintahan (lembaga) membanjiri berbagai bidang untuk 

perbaikan negara (Anwar, 2007). Perubahan seharusnya menjadi 

langkah awal untuk membangun pemerintahan yang baik yang 

sempurna, lugas, dan bertanggung jawab masih ada banyak 

penghalang besar seperti banyaknya Korupsi, Kolusi, dan nepotisme 

lemahnya hokum masih merupakan hal yang sering terjadi dan 

perlunya peran agama diharapkan mengambil bagian penting dalam 

pengakuan masyarakat umum untuk membuat Good governance 

(Suraji, 1998). 

 

 

B. GOOD GOVERNANCE DALAM ISLAM 

 

Istilah pemerintahan yang baik terdiri dari dua kata, "Good" 

dan "Governance ". Dalam kamus, "Good" berarti baik atau kebajikan. 

Governance berarti pemerintahan, pemerintahan, dan ilmu 

pemerintahan. Pada zaman dahulu, para ahli hukum Islam telah 

membuat lapisan-lapisan standar legitimasi Islam yang terdiri dari 

dua tingkatan, yaitu standar luas (al-ushûl al-kulliyyah) dan pedoman 

legitimasi konkret. Sementara pada saat itu istilah administrasi besar 

belum dikonseptualisasikan, pada dasarnya gagasan nilai penting 

dalam penalaran syariah adalah bidang kekuatan utama yang luar 

biasa. 

Dalam hal ini, pemahaman konseptual pemerintah yang 

komprehensif dalam memelihara demokrasi, termasuk nilai-nilai 
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yang mendukung keinginan dan kehendak rakyat, kemandirian, 

keadilan, dan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien, adalah 

pendekatan ushulfiqh tentang keselarasan norma dalam hukum 

Islam. Good governance adalah pelaksanaan tata kelola yang baik sesuai 

dengan standar sistem aturan yang berlaku serta mencegah 

pencemaran, baik secara strategis maupun resmi serta melakukan 

disiplin moneter dan membuat halal dan struktur politik untuk 

pengembangan inovasi bisnis. 

Dari pihak pemerintah (government), Good governance harus 

terlihat melalui sudut pandang berikut: 

1. Kebijakan yang legal, jaminan peluang sosial, politik, moneter 

2. Kemampuan manajerial dan keterusterangan. 

3. Desentralisasi 

4.  Penciptaan pasar yang serius 

 

Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar 

dipelopori dan dilakukan sejak episode masa Reformasi dimana 

pada saat itu terjadi redesain kerangka otoritas publik yang menuntut 

adanya clean fair cycle sehingga Good governance menjadi salah satu 

perangkat perubahan yang total harus diterapkan di pemerintahan 

baru. Namun demikian, jika dilihat dari kemajuan Reformasi yang 

telah berjalan selama lebih dari 24 tahun, dalam kaitannya dengan 

tujuan reformasi terakhir, kita tidak dapat berbicara tentang 

keberhasilan luar biasa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan 

yang baik di Indonesia. Masih banyak kecurangan dan peluang 

dalam perencanaan keuangan dan akuntansi yang merupakan dua 

konsekuensi utama. Kaufman dan Metsruzzi (2005) 

mengungkapkan bahwa pelaksanaan administrasi yang baik dapat 

mempengaruhi pendapatan per kapita individu. Pernyataan ini pada 

penelitian di negara-negara Afrika dengan informasi yang tersebar 

selama 24 tahun menggunakan tanda-tanda administrasi yang baik 

yang didukung UNDP (1997).  

Pada zaman dahulu, para ahli hukum Islam telah membuat 

lapisan-lapisan standar legitimasi Islam yang terdiri dari dua 
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tingkatan, yaitu standar luas (al-ushûl al-kulliyyah) dan pedoman 

hukum yang konkrit sesuai nilai pemikiran dalam peraturan Islam. 

Untuk situasi ini, pemahaman yang masuk akal tentang 

pemerintahan yang hebat mengatakan bahwa nilai-nilai yang 

menjaga kebutuhan atau kehendak individu, otonomi, kesetaraan, 

sistem pemilu, termasuk kapasitas pemerintahan yang sukses dan 

cakap, sangat mirip dengan pendekatan ushul fiqh yang ditulis dalam 

Syamsul Anwar (2016) dalam bukunya tentang penyeimbangan 

standar dalam peraturan syariah, bahwa syariah benar-benar terdiri 

dari standar yang berlapis-lapis yang penuh makna. 

Jika dikaitkan dengan syariah, apa substansi administrasi yang 

baik dalam pandangan hukum Islam? Tidak ada resep standar untuk 

ini, namun dari berbagai pernyataan yang bertebaran di berbagai ayat 

Al-Qur'an, kita mampu mengkonstruksi tata kelola pemerintahan 

yang baik dari perspektif syariah, sesuai dengan QS Al-Haj (61), 

yaitu: 

 

َ سَمِيعُْۢ بَصِيرٞ  لِ وَأنََّ ٱللََّّ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيوُلِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيأ َ يوُلِجُ ٱلَّيأ لِكَ بِأنََّ ٱللََّّ  ٦١ ذَٰ

 
Terjemahnya : 

“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka 

di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, menyuruh berbuatma’ruf dan 

mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-

lah kembali segala urusan.” 

 

Dalam Ayat di atas memberikan keterangan misi utama 

manusia adalah untuk merakit dan mengelola bumi dengan baik. 

Bagian berikutnya menggaris bawahi bahwa para penyembah 

memanfaatkan kekuatan yang mereka butuhkan untuk berdoa, 

membayar zakat dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. 

Dari bagian di atas kita dapat mengetahui tata kelola yang baik 

dalam sudut pandang peraturan Islam, khususnya penggunaan 

kekuasaan untuk mengawasi perbaikan terletak pada (1) membuat 

iklim yang membantu bagi daerah agar memenuhi kebutuhan 
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mereka secara duniawi dan akhirat (pelaksanaan do'a), (2) 

Terciptanya kesuksesan dan bantuan pemerintah dengan diwakili 

oleh zakat, (3) kekuatan politik didorong oleh amar ma'ruf dan nahi 

munkar. 

Untuk mengakui tata kelola yang baik dalam organisasi 

diperlukan beberapa kualitas dan dari kualitas ini beberapa standar 

administrasi yang baik dapat ditentukan. Dengan memperhatikan 

syair-syair Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, kita dapat 

menemukan beberapa nilai inti yang dapat ditransformasikan ke 

dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik: kesia-siaan, syura 

yang meninggalkan keadilan, ukhuwah dan amanah, telah 

diidentifikasi dalam Al-quran Surah Ali Imran (159): 

 

بِ لَنَفَضُّو قَلأ ِۖ وَلوَأ كنُتَ فظًَّا غَلِيظَ ٱلأ ِ لِنتَ لهَُمأ نَ ٱللََّّ مَةٖ م ِ هُمأ فبَمَِا رَحأ فُ عَنأ لِكَِۖ فَٱعأ اْ مِنأ حَوأ

مُتوََ  َ يحُِبُّ ٱلأ ِِۚ إنَِّ ٱللََّّ تَ فتَوََكَّلأ عَلَى ٱللََّّ رِِۖ فَإذِاَ عَزَمأ مَأ هُمأ فِي ٱلۡأ فِرأ لهَُمأ وَشَاوِرأ تغَأ لِينَ وَٱسأ  ك ِ

١٥٩ 

 
Terjemahnya : 

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan 

untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 

maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai 

orang yang bertawakal”. 

 

Dari nilai esensial surah ini sangat mungkin ditentukan aturan 

yang sah berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai 

tolok ukur kepentingan daerah. Dukungan daerah yang lebih luas 

dalam memutuskan dan membuat pengaturan merupakan salah satu 

standar penting dari tujuan Good governance. Masyarakat tidak hanya 
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digunakan sebagai objek sederhana dari sebuah pilihan atau strategi, 

tetapi juga sebagai daya kritis secara bersamaan. 

Keutamaan penting dalam syariat islam berikutnya adalah 

syahadat Nabi SAW tentang meninggalkan segala sesuatu yang tidak 

berharga. 

Nabi bersabda; 

 
 

Artinya : 

“Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan 

hal-hal yang tidak berguna” (HR At-tirmidzi dan Ahmad). 

 

Dari hadist ini dapat ditentukan standar produktivitas dalam 

pelaksanaan kepentingan umum (bahkan keadaan pribadi juga). 

Efektivitas adalah kewajaran konsekuensi dari suatu siklus dengan 

apa yang telah diperoleh dengan memanfaatkan yang paling ideal 

yang bisa diharapkan siapa pun untuk menemukan sumbernya.  

 

 

C. PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE 

 

Istilah good governance tidak hanya merujuk pada pengelolaan 

birokrasi pemerintah, tetapi dalam arti yang lebih luas, pengelolaan 

lembaga atau organisasi baik pemerintah maupun swasta, terutama 

yang berkaitan dengan pelayanan publik. Istilah ini juga mengacu 

pada manajemen organisasi yang berorientasi pada keuntungan 

perusahaan dan biasanya disebut sebagai tata kelola perusahaan yang 

sangat baik. Oleh karena itu, istilah governance sebenarnya harus 

diartikan sebagai governance, namun istilah good governance lebih 

banyak peneliti bahas dalam pembahasan good governance untuk 

pembahasan peran institusi dalam pengembangan analisis. 

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai 

tata pemerintahan yang baik secara sederhana dapat dikaitkan 
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dengan persyaratan penyelenggaraan pemerintahan yang 

profesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). Di sisi lain, pengertian governance adalah suatu 

mekanisme untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk 

tujuan pembangunan, jadi good governance adalah untuk mengelola 

sumber daya ekonomi dan sosial yang penting dan menerapkannya 

untuk mendukung pembangunan yang stabil, dapat diartikan sebagai 

suatu mekanisme. Karena efisien dan (relatif) adil. Secara umum good 

governance dapat diartikan sebagai keseimbangan antara bangsa, pasar 

dan masyarakat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

No. 117/M-MBU/2002, tata kelola perusahaan adalah proses dan 

struktur yang digunakan oleh lembaga BUMN untuk meningkatkan 

kinerja dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan dalam jangka panjang. Mewujudkannya 

berdasarkan nilai-nilai hukum dan etika, dengan memperhatikan 

pemangku kepentingan lainnya. 

 

 

D. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE 

 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance bagi aparat 

negara atau, pemerintah negara rentan terhadap penyalahgunaan 

kekuasaan, dibatasi secara ketat oleh undang-undang atau peraturan. 

Oleh karena itu, masalah pemerintah masih kontroversial, karena 

adanya dinamika yang menuntut adanya perubahan-perubahan, baik 

pada sisi pemerintahan maupun warga masyarakat serta 

kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan. 

United Nations Development Programme (UNDP) 

merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (Good governance) 

sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), 

diantaranya :  
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1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi dalam komunitas adalah partisipasi 

komunitas, yang membuat keputusan secara langsung atau tidak 

langsung melalui, atau melalui perwakilan. Peserta dalam 

komunitas dapat membangun prinsip-prinsip, kebebasan, 

keadilan dan kesopanan dan memiliki partisipasi. 

 

2. Supremasi Hukum 

Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan 

keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat 

tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan 

tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan 

kekerabatan. 

 

3. Transparansi 

Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan 

adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi 

kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga 

masyarakat dengan memperhatinkan pada ketentuan-ketentuan 

yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

4. Stakeholder 

Stakeholder mempunyai peranan penting dalam 

membangun kemitraan dengan pemerintaan. Stakeholder disini 

bisa berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau pelaksana 

program. Stakeholder mempunyai kepentingan tersendiri yang 

mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang 

dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. 
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5. Berorientasi pada Konsensus 

Pemerintah memasukkan peran sebagai katalis, yaitu 

menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan agar nantinya 

diperoleh mufakat yang didukung kesepakatan bersama. 

 

6. Kesetaraan 

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama 

di mata hukum dan untuk mewujudkan kesejahteraannya. Asas 

pemerataan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan 

ekonomi yang stabil, karena semua orang memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa 

campur tangan pihak manapun. 

 

7. Efektifitas dan Efisiensi 

Dalam menjalankan program dan kebijakan, pemerintah 

berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Dimana 

program dikatakan efektif, jika program yang dijalankan dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. itu 

juga efisien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran 

apalagi sesuai dengan keinginan yang ingin dibagikan. 

 

8. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program 

yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda 

tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan 

oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

 

9. Visi Strategis 

Visi Strategis adalah metode pandangan yang diprakarsai 

oleh pemerintah dan masyarakat untuk membangun ekonomi 

manusia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Visi strategis 

adalah rancangan kegiatan/program yang ingin dicapai 

seseorang dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. 



80 

Perspektif strategis memastikan bahwa negara mempertahankan 

keberadaannya.  

Konsep good governance dapat diwujudkan melalui 

upaya untuk menciptakan sinergi antara masyarakat sipil, sektor 

publik dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam, 

ekonomi, lingkungan dan sosial. Tata kelola pemerintahan yang 

baik harus dapat memenuhi persyaratan partisipasi, efisiensi dan 

efektivitas, transparansi dan ketidakberpihakan. Prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam good governance antara lain: 

a. Akuntabilitas: Pejabat pemerintah berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan kebijakan 

yang ditetapkannya.  

b. Transparansi: Tata kelola yang baik menjadi transparan baik 

di tingkat pusat maupun daerah.  

c. Transparansi: penegakan berdasarkan hukum yang 

transparansi dimana pemerintahan yang baik ditandai 

dengan terjaminnya kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat atas kebijakan publik yang diambil.  

Tata pemerintahan yang baik sebagai suatu gerakan 

adalah segala upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Oleh karena itu, gerakan good governance perlu memiliki 

agenda yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk 

mencapai tujuan utamanya. Dalam kasus Indonesia, agenda 

pemerintahan yang baik perlu disesuaikan dengan situasi 

kehidupan nyata negara saat ini, termasuk: 

a. Agenda Politik 

Masalah politik seringkali menjadi penghambat terwujudnya 

kebaikan memandu. Hal ini bisa terjadi karena berbagai 

alasan, salah satunya adalah acuan kebijakan yang tidak 

demokratis/tidak demokratis yang berdampak pada 

berbagai persoalan di daerah ini. Krisis politik yang melanda 

bangsa Indonesia saat ini tidak terlepas dari konstruksi 

sistem politik yang tidak demokratis. 

b. Agenda Ekonomi 
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Krisis ekonomi dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, 

kinerja seluruh pemerintahan akan terganggu. Ke dalam 

kasus Indonesia, masalah krisis ekonomi ini telah ditunda 

tidak ada tanda-tanda akan segera berakhir. Situasi ini tidak 

boleh berlanjut, dan mengingat banyaknya masalah ekonomi 

Indonesia yang harus mempercepat pemulihan ekonomi, 

politik perlu diprioritaskan. 

c. Agenda Sosial 

Komunitas yang berwenang, terutama dalam proses 

implementasi pemerintahan adalah perwujudan sebenarnya 

dari pemerintahan yang baik. Promosi jenis sistem ini kuat 

dan berpartisipasi aktif dalam penetapan berbagai kebijakan 

pemerintah. Selain itu, komunitas tersebut juga melakukan 

fungsi kontrol yang efektif selama implementasi memandu. 

Di sisi lain, masih tidak mungkin good governance akan 

terwujud, karena tidak berdaya bagi bangsa dan masih 

banyak masalah sosial yang terjadi di dalam bangsa, seperti 

konflik dan anarkisme kolektif. 

d. Agenda Hukum 

Hukum merupakan faktor penting dalam melaksanakan 

pemerintahan yang baik. Kurangnya atau lemahnya sistem 

hukum akan sangat menghambat kinerja pemerintah secara 

keseluruhan. Yang pasti good governance tidak berjalan mulus 

dalam sistem hukum yang lemah, sehingga mutlak 

diperlukan penguatan atau perubahan sistem hukum untuk 

mencapai good governance. Di sisi lain, hukum Indonesia 

kini lebih dianggap sebagai komoditas ketimbang sebagai 

lembaga penegak hukum, sehingga status dan peran hukum 

di Indonesia kokoh. 
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E. LANGKAH-LANGKAH MENERAPKAN GOOD 

GOVERNANCE 

 

Bersikap apatis dan menunggu hanya akan semakin 

menjauhkan asa terwujudnya good governance dalam pemerintah 

propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Di dalam pemerintah 

dan non pemerintah pada bereksperimen bagamana mewujudkan 

good local governance dengan membenahi segala kekurangan serta 

memperdayakan semua komponen birokrasi pemerintahan 

mencakup aspek SDM, kelembagaan, dan tatalaksanaannya supaya 

sanggup sebagai aparatur pemerintahan yang professional. 

Dalam hal ini, yang pertama-tama dipahami adalah reformasi 

birokrasi bukan berarti melakukan perombakan secara besar-

besaran atau menyeluruh. Misalnya dengan segera mengganti 

seluruh atau sebagian besar struktural atau pegawai negeri sipil yang 

ada dengan yang baru bisa dibayangkan betapa sulit mengganti 

sekian puluh ribu pejabat struktural atau 4,1 juta PNS dalam waktu 

singkat. Mengingat hal itu tidak semua komponen dalam sistem 

birokrasi mengidap "penyakit tidak kompeten" atau tidak dapat 

berfungsi dengan baik, maka upaya yang realistis dilakukan adalah 

dengan memperbaiki komponen-komponen yang rusak di dalam 

sistem birokrasi seperti Diklat dan training. 

Langkah perwujudan good governance tergantung dalam para 

pejabat yang terlibat pada pada governance itu sendiri dan non 

pemerintah. Aspek-aspek yang wajib disentuh pun sangat kompleks 

meliputi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam hal 

kelembagaan tentu saja perlu diupayakan terbentuknya kerjasama 

antar forum pemerintah dan non pemerintah bersifat check and 

balance. Sementara itu, pada pada tubuh birokrasi sendiri perlu 

dilakukan perubahan atau reformasi supaya tercipta birokrasi yang 

professional. Birokrasi menjadi sistem terbuka tidak boleh menolak 

perubahan, namun wajib selalu memperbaiki dirinya pada suatu 

proses pembelajaran yang berkelanjutan. 
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Terdapat 3 elemen pada pada tubuh birokrasi yang wajib 

disentuh, yaitu organisasi, manajemen, dan personil. Pengembangan 

organisasi (Organization development) wajib diarahkan buat 

menghindari terjadinya pembentukan unit-unit kerja yang merusak 

efektifitas dan efisiensi duplikasi tugas dan fungsi dan yang sekedar 

menampung pegawai tanpa tugas dan fungsi yang sesuai. Selain itu, 

juga menghindari terjadinya penyeragaman bentuk dan unit keja 

yang perlu harus memperhatikan kebutuhan dan analisis beban kerja 

yang sebenarnya. 

Sistem manajemen mulai berdasarkan proses kebijakan 

sampai panduan kerja bahkan sistem pengarsipan perlu dirumuskan 

ulang supaya lebih realistis dan applicable. Sedangkan pegawai perlu 

dididik balik pada satu pihak dan diberi bonus yang memadai pada 

yang berprestasi. Lebih baik mempunyai sedikit pegawai 

menggunakan kualitas baik dan digaji tinggi dari pada menggunakan 

banyak pegawai kualitas rendah yang digaji rendah. Karena itu, 

berbagai program pendidikan dan pelatihan perlu ditata kembali 

untuk disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai perlu dibenahi 

agar berorientasi pada produktivitas dan kualitas kerja serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan social equity, 

bukan kepentingan suatu kelompok atau partai yang berkuasa. Ini 

tentu saja terkait erat dengan sistem insentif dan 

pertanggungjawaban di dalam sistem administrasi secara 

keseluruhan. 

 

 

F. HUBUNGAN AKUNTABILITAS DAN GOOD 

GOVERNANCE 

 

Dari beberapa standar Good governance yang digunakan oleh 

berbagai instansi pemerintah, cenderung terlihat bahwa standar 

fundamental Good governance sangat beragam dan disesuaikan dengan 

keadaan kelembagaan. Bagaimanapun, di antara resepsi yang 

berbeda, pada dasarnya ada berbagai standar yang ditetapkan oleh 
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organisasi dan dianggap sebagai kualitas administrasi yang tak 

tertandingi, termasuk standar tanggung jawab dan keterusterangan. 

Standar-standar ini tidak dapat bekerja sendiri karena ada hubungan 

yang sangat nyaman dan saling mempengaruhi. Tanggung jawab 

adalah jalan menuju Good governance (CUI, 2004). Standar 

keterusterangan memiliki situasi yang mendesak dalam pelaksanaan 

gagasan Good governance. Melalui data yang tersedia secara langsung 

dan efektif, akan lebih mudah bagi seluruh penduduk untuk 

memahami dan mengambil bagian dalam proses kepentingan publik 

yang sejati. Ketersediaan informasi akan membuka ruang untuk 

pertemuan sosial antara mitra dan pejabat publik (CUI, 2004). 

Administrasi yang baik juga dipengaruhi oleh kerjasama 

pemerintah dengan lembaga lainnya baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui yang dapat menyalurkan bantuan (UNDP, 

1997). Kerja sama sangat memainkan peran penting dalam mencapai 

tata pemerintahan yang baik sejalan dengan penerapan otonomi 

daerah (OTODA) di Indonesia, seperti yang diketahui bahwa 

otonomi daerah memberi keleluasaan bagi daerah untuk merancang 

pembangunan daerah. Keputusan pemerintah dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam mengembangan 

masyarakat tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat dan 

apabila pemerintah menciptakan demokrasi yang bersifat terbuka 

melalui peningkatan partisipasi masyarakatnya dengan melibatkan 

masyarakat maka penerapan sistem akuntabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pada lembaga negara dan daerah dengan 

penguatan penerapan Good governance (Rahardian, 2010). 

Tanggung jawab dapat berupa kewajiban kepada orang yang 

diberi perintah untuk mengendalikan individu yang diberi perintah. 

Tanggung jawab adalah tanggung jawab dengan melakukan 

pengawasan melalui penyebaran kekuatan di organisasi pemerintah 

yang berbeda untuk mengurangi pengumpulan kekuatan, sambil 

membuat kondisi untuk manajemen bersama. Organisasi 

pemerintah untuk keadaan ini adalah administrator (presiden dan 

bironya), eksekutif hukum (MA dan dengan demikian kerangka 
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hukum) dan selanjutnya majelis (MPR dan DPR). ) (Abdullah, 2010). 

Sebagai aturan umum, masuk akal tanggung jawab itu akan benar-

benar ingin bekerja di Good governance, karena ada tanggung jawab 

dari pihak yang dititipkan pada administrator hukum. Melalui 

tanggung jawab, komando atas kantor organisasi negara ditata. 

Tanggung jawab merupakan salah satu komponen penutup Good 

governance yang saat ini sedang diperjuangkan di Indonesia. otoritas 

publik didekati untuk melaporkan konsekuensi dari proyek yang 

telah dilakukan sehingga orang pada umumnya dapat mengevaluasi 

apakah otoritas publik telah bekerja secara moneter, mahir dan 

berhasil. Tanggung jawab harus terlihat menurut sudut pandang 

pembukuan, sudut pandang yang berguna dan sudut pandang 

kerangka tanggung jawab (Sadjiarto, 2000). 

Tanggung jawab diterapkan dalam pemerintahan seiring 

dengan meningkatnya pekerjaan aparat dalam organisasi 

pemerintahan serta adanya perubahan signifikan. Pelaksanaan 

tanggung jawab dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler dalam 

bukunya Reinventing Government (1992) menyatakan perubahan 

administrasi pada dasarnya bertujuan untuk membuat administrasi 

publik dapat diandalkan serta sesuai sifat manajemen kebijakan. 

Dengan mengembangkan ide administrasi public, pandangan dunia 

pemerintah meminta agar administrasi otoritas publik dibuat 

produktif dan menarik sehingga otoritas publik dapat bergerak cepat 

dalam mengikuti permintaan masyarakat. 

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang-orang 

yang diperintahkan untuk mengawasi kepada orang-orang yang 

memberi perintah. Dengan tanggung jawab harus melakukan 

pengawasan melalui standar operasional di berbagai instansi 

pemerintah untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan 

bersama. Melalui tanggung jawab, pengawasan dari instansi 

pemerintah dilakukan karena salah satu komponen utama dari Good 

governance yang saat ini di Indonesia,  
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G. KONSEP AKUNTABILITAS 

 

Para ahli di Amerika dalam pembicaraan politik, pertanggung 

jawaban atau akuntabilitas biasanya digunakan berlawanan kata 

dengan administrasi besar atau cara berperilaku etis. 

Panggungjawaban atau akuntabilitas dalam arti luas ini tentu 

bukanlah sebuah ide yang terputus atau sebuah pemikiran yang 

tanpa batas. Bagi O'Connel, tanggung jawab atau akuntabilitas 

terlihat ketika administrasi yang diberikan kepada seluruh penduduk 

itu berkualitas, biaya yang dikeluarkan tidak besar dan diberi 

kemudahan. Arti pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang paling 

ringkas adalah komitmen untuk memahami dan melegitimasi 

kegiatan. Definisi ini memberikan pemahaman backhanded tentang 

hubungan antara yang disurvei dangan penilai. Ini biasanya tidak 

hanya memberikan data pada presentasi pihak yang dievaluasi tetapi 

juga kesempatan untuk berbicara, mengakomodir dalam pertemuan 

dan memberikan jawaban dalam diskusi.  

Akuntabilitas dalam konteks administrasi publik sangat 

menarik untuk dikaji, karena praktik administrasi negara di tengah-

tengah masyarakat terletak pada masalah akuntabilitas dan 

transparansi. Di negara-negara eropa, misalnya, tanggung jawab atau 

akuntabilitas telah cukup lama menjadi penting secara fundamental, 

terutama dalam hal doktrin. Tanggung jawab atau akuntabilitas 

kemungkinan merupakan ide yang terus berkembang dan digunakan 

karena memberikan gambaran yang transparan dan keandalan bagi 

orang yang menggunakannya. Dalam Good governance, tanggung 

jawab publik atau akuntabilitas publik merupakan faktor terpenting 

dan tantangan terbesar bagi pemerintah. Akuntabilitas terletak pada 

ilmu yang mencakup berbagai bidang ilmu-ilmu sosial lainny seperti 

ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, 

akuntabilitas erat kaitannya dengan sikap dan semangat tanggung 

jawab seseorang. Filosofis akuntabilitas bersumber dari beragamnya 

visi dan kemudahan misi yang diberikan kepada individu atau pihak 
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tertentu untuk menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan tertentu 

dengan menggunakan lembaga pendukung yang ada. 

Deklarasi Tokyo tentang aturan tanggung jawab publik atau 

akuntabilitas publik menetapkan gagasan tanggung jawab, 

khususnya komitmen individu atau spesialis yang bergantung pada 

pengawasan aset publik dan orang-orang yang memiliki premi di 

dalamnya untuk bersiap menjawab hal-hal yang menyinggung 

tanggung jawab administratif dan program. pelaksanaan latihan 

apakah prinsip-prinsip yang dibuat sesuai dengan kasus dan kondisi 

yang dialami dan bilamana dianggap tepat, pelaksana berkewajiban 

untuk melaksanakan norma-norma tersebut. 

Pertanggungjawaban kinerja pemerintahan di Indonesia 

cukup memadai karena berbentuk laporan yang dapat mengungkap 

pencapaian tujuan melalui pengelolaan aset otoritatif dengan alasan 

bahwa pencapaian tujuan merupakan salah satu proporsi penyajian 

laporan dalam institusi. Tujuan ini harus tergambar dalam 

penyusunan rencana presentasi program kerja tahunan yang 

berpedoman pada Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah 

(RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas 

lain sangat efektif adalah laporan tahunan tentang pencapaian tugas 

pokok dan fungsi dan tujuan dengan dukungan keuangan, sarana 

dan prasarana, sumber daya manusia dan dukungan lainnya. 

 

H. TRANSPARANSI, EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI  

 

1. Definisi Tranparansi menurut Eli Solihat, Daniel Aditya 

Utama dan Hidayah Dwi Setyawan 

Transparansi yaitu memberikan informasi tentang setiap 

kejadian peting dengan akurat dan tepat waktu (solihat, 2009). 

Transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi 

yang dapat di akses pihak-pihak yang berkepentingan, jelas, 

mudah dipahami, baik informasi keuangan, program, knerja dan 

lain-lain (Utama, 2012). Transparansi merupakan prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk 
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memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Setyawan, 2015). 

 

2. Definisi Efektivitas Menurut Mardiasmo 

Efektivitas merupakan ukufran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuan (Mardiasmo, 2009). Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan, organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang paling penting 

dan harus dicatat ialah efektivitas tidak menyatakan tentang 

berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai 

tujuan tersebut.  

 

3. Definisi Efesiensi Menurut Mulyasa Dan Nanang Fattah 

Efesiensi merupakan cerminan perbandingan antara 

beberapa aspek terhadap biaya untuk menghasilkan presentasi. 

Karena efesiensi menggambarkan hubungan antara input dan 

output, atau masukan dan keluaran (Mulyasa, 2005). Efesiensi 

akan ditentukan didalam mendayagunakan anggaraan dengan 

memberikan prioritas pada faktor-faktor tertentu (Fattah, 2009). 
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BAB 5 

AKUNTABILITAS PERPAJAKAN DALAM 

MAQASHID SYARIAH 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Akuntabilitas sangat penting dalam sebuah organisasi 

asosiasi non-profit, baik pemerintah maupun non-pemerintah. 

Akuntabilitas sudah lama dihadirkan sejak latar belakang sejarah 

Mesopotamia pada tahun 4000 SM dengan lahirnya peraturan 

Hammurabi yang mewajibkan seorang penguasa untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada orang yang memberi 

wewenang berupa laporan. (Velayutham dan Perera, 2004). 

Pajak menurut “Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983” 

sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan “UU No.28 

Tahun 2007” tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 

Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Jika dilihat dalam sudut pandang syariah untuk keadaan 

maqashid al-syariah, pungutan atau pajak sangat menguntungkan 

masyarakat. Secara signifikan, tujuan syariat yang kita sebut 

Maqashid Syariah memiliki manfaat (Firdaus, 2018). Landasan 

gagasan maqasid al-syariah dianggap penting untuk dijalankan 

sehingga dapat menjadi penjaga kesadaran warga negara dan dapat 

tetap menyadari kemajuan dunia yang tidak dapat dipisahkan dari 

standar penting syariah. Adapun, tujuan terakhir yang harus diakui 

adalah pemanfaatan syari'at untuk menjadikan kemaslahatan atau 
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kebaikan di dunia, yang berikutnya pada saat itu mempengaruhi 

kemaslahatan atau kebaikan di alam semesta (Muttakin, 2017). 

 

 

B. JENIS-JENIS AKUNTABILITAS 

 

Akuntabilitas adalah komitmen untuk memberikan 

tanggung jawab atau menjawab dan memaknai pameran dan 

kegiatan seorang individu/kepala unit hierarkis kepada orang-orang 

yang berhak atau disetujui untuk meminta tanggung jawab. Jadi 

intisari tanggung jawab atau akuntabilitas diikat dengan memberikan 

data antara dua pertemuan, satu pihak bertanggung jawab untuk 

memberikan klarifikasi atau dukungan kepada pihak berikutnya 

sebagai tanggung jawab adalah hak mereka (Gray et al, 1997).  

Akuntabiltas atau tanggung jawab akan lebih baik dengan 

asumsi yang ditegakkan oleh kerangka pembukuan menghasilkan 

data yang tepat, dapat diandalkan, tepat, dan bertanggung jawab. 

Sesuai dengan hal tersebut, tanggung jawab publik adalah komitmen 

para ahli (pemerintah) untuk mengawasi aset, melaporkan, dan 

mengungkap pergerakan dari segala macam dan latihan yang 

berhubungan dengan pemanfaatan aset publik kepada 

penyelenggara ketertiban (stakeholder). Menurut penelitian 

(Kholmi, 2010) Tanggung jawab atau akuntabilitas dicirikan sebagai 

hubungan antara pihak yang mengontrol dan mengarahkan 

substansi dan pihak yang memiliki kontrol formal atas pihak yang 

mengendalikan. Untuk situasi ini, pihak luar yang bertanggung jawab 

juga diharapkan untuk memberikan klarifikasi atau alasan yang 

masuk akal di balik semua gerakan yang diselesaikan dan hasil bisnis 

yang diperoleh tentang pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian 

tujuan tertentu. 

Dalam pendefinisian akuntabilitas juga terdapat pada 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara spesifik 

Akuntabilitas adalah tanggung jawab atau syarat-syarat yang dapat 

dianggap bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, Muhammad Idris 
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(2021) juga memberikan definisi yang arti pentingnya diperluas, 

khususnya tanggung jawab adalah kemampuan untuk memberikan 

tanggapan kepada para ahli yang lebih tinggi atas kegiatan individu 

atau perkumpulan terhadap wilayah lokal yang lebih luas dalam 

suatu perkumpulan. Tanggung jawab, untuk menjadi pemimpin 

khusus dalam asosiasi area terbuka, area rahasia dan masyarakat 

umum memiliki tanggung jawab (tanggung jawab) kepada orang-

orang pada umumnya (populasi keseluruhan) serta mitra. “Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999” menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan standar tanggung jawab adalah aturan yang 

menetapkan bahwa setiap gerak dan akibat penyelenggaraan negara 

harus bertanggung jawab kepada daerah/perseorangan setempat 

sebagai pemegang kekuasaan yang sebesar-besarnya. kekuasaan 

negara sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman berlaku. 

Menurut UNDP, tanggung jawab adalah penilaian tentang cara 

paling umum untuk melakukan latihan/eksekusi otoritatif untuk 

bertanggung jawab dan sebagai kritik bagi perintis hierarkis untuk 

memiliki opsi tambahan untuk mengerjakan eksekusi hierarkis di 

kemudian hari. Tanggung jawab atau akuntabilitas dapat dilakukan 

melalui: 

1. Berusaha untuk membuat otoritas pemerintah bertanggung 

jawab atas setiap perilaku administrasi dan menerima 

kepribadian di mana mereka memiliki otoritas. 

2. Kepastian aturan untuk mengukur pameran otoritas pemerintah 

dan landasan instrumen untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip 

telah dipenuhi. 

 

Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Mardisar dan Sari 

(2007), tanggung jawab dicirikan sebagai jenis penghiburan mental 

yang membuat individu berusaha untuk mewakili semua gerakan 

dan pilihan yang dimulai dengan keadaannya saat ini. Pernyataan 

Mardiasmo (2009) berpendapat ada berbagai macam tanggung 

jawab akuntabilitas yaitu ada dua, seperti: 
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1. Tanggung Jawab atau Akuntabilitas Vertikal. 

Tanggung jawab atau akuntabilitas vertikal adalah 

tanggung jawab untuk menyimpan papan ke spesialis yang lebih 

tinggi, misalnya tanggung jawab unit dari pangkalan ke tingkat 

tinggi. 

 

2. Tanggung Jawab atau Akuntabilitas Horizontal. 

Tanggung jawab atau akuntabilitas horizontal adalah 

tanggung jawab terhadap wilayah lokal yang lebih luas. 

 

Sedangkan menurut penelitian Jabbra dan Dwivedi (1989) 

tanggung jawab atau akuntabiltas terbagi menjadi lima macam, yaitu: 

1. Akuntabilitas Manajerial. Bahwa dalam struktur 

pertanggungjawaban hierarkis, tanggung jawab diharapkan 

dimulai dari tingkat menengah hingga unit-unit di bawahnya. 

Untuk membatasi interior berbagai hubungan tingkat menjadi 

lebih jelas, organisasi kasual dapat dibingkai. Oleh karena itu, 

tidak sepenuhnya terpaku pada level atau derajat yang lebih 

tinggi, terfokus pada level yang tinggi dan diikuti sampai ke 

bawah, dan pengelolaan dilakukan secara serius agar perangkat 

tetap sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Selain itu, 

apabila terjadi pelanggaran, akan diberikan teguran mulai dari 

yang paling ringan hingga yang bersifat memberatkan. 

2. Akuntabilitas yang Sah. Setiap kegiatan manajerial perangkat 

otoritas publik harus diwakili di hadapan dewan atau di bawah 

pengawasan Pengadilan. Pelanggaran terhadap komitmen yang 

sah atau pembatasan kapasitas untuk memenuhi keinginan 

Badan Legislatif, maka pada saat itu, tanggung jawab perangkat 

atas kegiatannya dapat dilakukan di bawah pengawasan 

pengadilan atau cara paling umum untuk memperbarui 

pedoman yang ada dianggap berseberangan dengan hukum. 

3. Akuntabilitas Politik Perangkat dalam menyelesaikan kewajiban 

dan komitmennya harus memahami kekuatan pemegang 

kemampuan politik untuk mengontrol, menetapkan batas-batas 
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dan dispersi aset dan menjamin konsistensi dengan pelaksanaan 

perintah mereka dan kewajiban otoritatif dan sah harus 

memadai untuk otoritas politik. 

4. Akuntabilitas Profesional. Otoritas profesional ingin 

memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam menyelesaikan 

kewajiban mereka dan dalam menentukan premi publik, dan 

mereka juga mengharapkan kontribusi besar untuk 

pembangunan. Seperangkat aturan yang baik dan premi publik 

harus disesuaikan dalam memilih di antara keduanya, sehingga 

mereka harus fokus pada tanggung jawab mereka untuk 

kepentingan publik. 

5. Akuntabilitas Moral. Otoritas publik diharapkan bertanggung 

jawab secara etis atas aktivitasnya. Dengan demikian, setiap 

aktivitas perangkat harus didasarkan pada standar moral dan 

moral seperti yang dipahami oleh konstitusi dan pedoman yang 

berbeda dan diakui oleh masyarakat umum sebagai standar dan 

cara berperilaku sosial yang matang. 

 

Dalam beberapa pandangan akuntabilitas dapat dilihat 

menurut sudut pandang yang berbeda, khususnya: Menurut sudut 

pandang pembukuan, American Accounting Association 

menyatakan bahwa tanggung jawab suatu zat administrasi dapat 

dipisahkan menjadi empat kelompok, untuk menjadi tanggung 

jawab khusus untuk: 

1. Aset moneter atau dana finansial 

2. Konsistensi dengan hukum dan ketertiban dan pendekatan 

otoritatif 

3. Kecakapan dan ekonomi suatu tindakan 

4. Konsekuensi dari inisiatif dan latihan yang didukung wajib pajak 

tercermin dalam pencapaian tujuan, keuntungan, dan 

kelangsungan hidup. 

 

Sementara itu, menurut sudut pandang fungsional, 

akuntabilitas dipandang sebagai tingkat dengan lima tahap unik yang 
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dimulai dari fase yang membutuhkan lebih banyak ukuran tujuan 

(konsistensi yang sah) hingga fase yang membutuhkan lebih banyak 

ukuran emosional. Tahapan tersebut adalah: 

 

1. Probity and Legality Accountability 

Ini bersangkutan dengan tanggung jawab atau 

akuntabilitas untuk pemanfaatan aset sesuai dengan rencana 

pengeluaran yang didukung dan sesuai dengan peraturan dan 

pedoman yang relevan (konsistensi). 

 

2. Process Accountability 

Untuk situasi ini, siklus, metodologi, atau langkah-

langkah yang digunakan dalam menyelesaikan kegiatan yang 

telah ditentukan (mengatur, membagi dan membuat jatuh 

tempo). 

 

3. Performance Accountability 

Pada level ini terlihat apakah kegiatan yang telah dilakukan 

dinilai produktif (efektif dan ekonomis). 

 

4. Policy Accountability 

Disini akan ditampilkan pendefinisian dan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan (results and adequacy). 

 

5. Tanggung Jawab Strategi 

Dalam tahap ini penentuan pendekatan yang berbeda 

yang akan diterapkan atau tidak (esteem). 

Menurut sudut pandang kerangka akuntabilitas, ada 

beberapa kualitas utama dari kerangka tanggung jawab ini, 

khususnya: 

a. Pusatkan pada hasil (outcomes) 

b. Memanfaatkan pointer yang dipilih untuk mengukur kinerja 

c. Menghasilkan data yang berguna untuk dinamis pada 

program atau strategi 
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d. Menghasilkan informasi yang andal dalam jangka panjang 

e. Laporkan hasil (results) dan distribusikan secara rutin 

 

 

C. PERPAJAKAN 

 

Pengertian pajak sesuai “Pasal 1 angka 1 UU KUP 2009” 

menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Dari definisi ini cenderung diasumsikan bahwa: 

1. Tuntutan dikumpulkan berdasarkan atau dengan kekuatan 

hukum dan aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam melakukan pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontra-prestasi tunggal oleh otoritas publik atau 

pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat ataupun 

daerah. 

4. Retribusi direncanakan untuk konsumsi pemerintah yang 

apabila ada kelebihan dari gajinya digunakan untuk mendanai 

usaha publik. 

5. Pajak juga dapat mendanai tujuan nonmoneter, khususnya 

kemampuan mengatur. 

 

Sedangkan penelitian Nauvalia et al (2018) menyatakan 

bahwa, tugas dapat dianggap sebagai komitmen yang diperlukan 

untuk mengungkapkan yang terutang oleh seseorang atau elemen 

juga merupakan paksaan di bawah hukum, tanpa hadiah langsung 

dan penggunaan untuk kebutuhan negara untuk kekuatan dan 

pergantian peristiwa individu. Begitu juga dengan bea masuk yang 

diresmikan merupakan keputusan penerimaan dana cadangan 

negara yang selama ini dijadikan tumpuan di Indonesia dari waktu 
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ke waktu (Salleh, 2020). Menurut penelitian (Rosianti dan 

Mangoting, 2014) terungkap bahwa usaha terkait dengan tugas 

perencanaan keuangan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan 

keuangan dan cadangan negara harus diantisipasi dengan 

pemanfaatan dan peningkatan konsentrasi penggunaan APBN 

sesuai aturan yang telah ditetapkan. 

 

 

D. AKUNTABILITAS PERPAJAKAN  

 

Dalam “KeMenPAN No.26/KEP/M.PAN/2/2004” 

tentang Pedoman Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa 

penyelenggaraan administrasi publik harus bertanggung jawab, baik 

kepada masyarakat luas maupun kepada atasan/ pimpinan satuan 

kerja organisasi pemerintahan sesuai dengan pengaturan dalam 

peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab bantuan publik: 

1. Tanggung jawab (akuntabilitas) biaya bantuan public 

a. Biaya administrasi dikumpulkan sesuai dengan pengaturan 

peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan. 

b. Keberatan-keberatan masyarakat yang berkaitan dengan 

keganjilan dalam biaya penyelenggaraan pemerintahan harus 

ditanggapi oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat 

Keputusan/Surat Penugasan dari instansi yang memiliki 

kewenangan. 

2. Tanggung jawab (akuntabilitas) produk bantuan public 

a. Prasyarat khusus dan otoritatif harus jelas dan bertanggung 

jawab berkaitan dengan kualitas dan legitimasi barang. 

b. Metode dan sistem kerja harus lugas dan dilakukan sesuai 

pengaturan yang telah ditetapkan. 

c. Administrasi penciptaan diperoleh secara akurat, benar, dan 

sah. Untuk melihat tanggung jawab yang lebih besar. 

Ada lima standar dalam melaksanakan tanggung jawab 

atau akuntabilitas pemerintah, yaitu: 
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a. Adanya tanggung jawab dari inisiatif dan seluruh staf 

organisasi untuk menangani pelaksanaan misi sehingga 

bertanggung jawab. 

b. Ini harus menjadi kerangka kerja yang dapat memastikan 

aset klien andal dengan peraturan dan pedoman yang 

relevan. 

c. Dapat memperlihatkan derajat tercapainya tujuan dan target 

yang telah ditentukan. 

d. Disusun untuk capaian visi dan misi serta hasil dan 

keuntungan yang didapat 

e. Legit, tidak bias, lugas, dan imajinatif sebagai pendorong 

perubahan penyelenggaraan organisasi pemerintahan 

melalui penyegaran strategi dan prosedur untuk 

memperkirakan pelaksanaan dan pengumpulan laporan 

pertanggungjawaban. 

 

Pemerintah daerah yang dikelola negara diberi wewenang 

untuk mengumpulkan berbagai jenis penerimaan dan pengeluaran 

anggaran sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya. Menurut 

penelitian Rahardjo (2011) alasan yang sah untuk memutuskan 

pemungutan pajak provinsi yaitu Peraturan Daerah (Perda) yang 

disahkan oleh badan resmi, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

 

 

E. KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH  

 

Maqashid syariah secara terminologi terdiri dari dua kata, yaitu 

maqashid dan alsyariah. Maqasid menyiratkan tujuan, sedangkan al-

Syariah adalah jalan menuju sumber air. Maka dapat dimaklumi 

bahwa Maqashid Syariah adalah tujuan untuk memahami 

kemaslahatan ummat manusia baik di muka bumi maupun di alam 

akhirat (Ramadhan et al., 2018). Dilihat dari luasnya ushul fiqh, 

dapat dipahami bahwa maqasid al-syariah adalah harapan dan 
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motivasi di balik pengungkapan peraturan Islam, namun pada 

dasarnya maqasid al-syariah secara konsisten berkreasi dari makna 

dasar ke kepentingan yang lebih luas. 

Akuntabilitas maqashid syariah adalah salah satu standar 

utama dalam aturan tauhid. Mengingat gagasan ini, seorang individu 

harus menyetujui prasyarat Islam di setiap bagian hidupnya 

termasuk kegiatan agama, politik, sosial, dan ekonomi untuk 

menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. (Asmarani dan 

rohmawati, 2019). Sebagai aturan umum, umat Islam menerima 

bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama 

manusia yang mencerminkan (tanggung jawab horizontal), tetapi 

juga kepada Allah sebagai kekuatan terbesar (tanggung jawab 

vertikal). 

Seperti difirmankan dalam {Q.S Al Baqarah: 30}:  

 

سِدُ فيِهَا عَلُ فيِهَا مَن يفُأ اْ أتَجَأ  قَالوُٰٓ
ِۖ
ضِ خَلِيفَةٗ رَأ ئكَِةِ إنِ ِي جَاعِلٞ فيِ ٱلۡأ

ٰٓ مَلَٰ فِكُ    وَإِذأ قَالَ رَبُّكَ لِلأ وَيَسأ

لمَُونَ  لَمُ مَا لََ تعَأ سُ لكََِۖ قَالَ إنِ ِيٰٓ أعَأ دِكَ وَنقَُد ِ نُ نسَُب ِحُ بِحَمأ مَآٰءَ وَنَحأ  ٣٠ ٱلد ِ

Terjemahan  

“Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat aku 

akan menjadikan seorang khalifah di bumi”.  

 

Penjelasan dari ayat di atas menggambarkan dengan jelas 

tentang Khalifah fil Ardhi yang tidak dapat dibedakan dengan 

kepercayaan untuk menyelesaikan tugas sesuai komitmennya. 

Prinsip tersebut seharusnya menumbuhkan gagasan kepercayaan 

bagi setiap manusia (Endahwati, 2014). Sehingga setiap manusia 

mempunyai inspirasi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Salah satu tanda kemajuan tanggung jawab atau akuntabilitas 

adalah gagasan Maqashid Syariah (Finarti dan Purnama, 2015). 

Sudut pandang maqashid syariah masuk akal bahwa ada tujuan 

syariah yang diberikan oleh Allah dalam setiap hukumNya 

(Qardhawi, 2007). Menurut penelitian Usman (2015) menyatakan 

bahwa ulama fiqh memiliki kesepakatan bahwa maqashid syariah 
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menjadi pokok utama dalam berijtihad sebagai solusi terkait 

problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus 

berkembang. Secara garis besar Maqashid Al-Syariah mempunyai 

tujuan untuk keuntungan jangka panjang atau keuntungan umat 

manusia. Tujuan ini sesuai dengan motivasi di balik aturan Allah, 

khususnya kebaikan. Inti dari maqashid syariah adalah sebuah 

kemaslahatan.  

Sejalan dengan itu penelitian Ahmad (2011) maqashid syariah 

adalah tujuan atau alasan syari'at (Allah SWT) yang telah 

mengungkap syariat-Nya yang rahmatan lil'alamin kepada manusia. 

Allah SWT menyingkapkan syariat kepada umat manusia bukan 

tanpa alasan tertentu. Alasan pengungkapan syariat adalah untuk 

memberikan manfaat (mashlahah) bagi kemanusiaan dan menjauhi 

hal-hal yang buruk (mafsadah). Kemaslahatan yang tersirat dari 

situasi ini mengingat segala sesuatu untuk keberadaan manusia 

termasuk makanan, kebutuhan dasar dan lebih jauh lagi berbagai 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Keunggulan inilah yang 

menjadi kunci sekaligus tujuan syariah (maqashid syariah) baik yang 

bersifat umum maupun yang akan datang. Selain itu, pelajaran Islam 

bersifat umum sehingga dapat diterapkan di berbagai bagian 

kehidupan (Siswantoro, 2017). Al-Qur'an adalah premis utama 

syariah dan sebagai kitab yang menjelma menjadi "gaya hidup" 

(lifestyle) umat manusia selamanya untuk mengabdi kepada dunia 

dan alam semesta. Standar hakiki dan kelebihan Islam dalam hal 

kemaslahatan telah diilustrasikan dalam kitab yang diberkahi al-

Qur'an. Setiap hukum yang disahkan Allah SWT memiliki alasan. 

Dalam pandangan Al-Syatibi, suatu peraturan yang tidak memiliki 

rancangan sama dengan memaksakan sesuatu yang tidak boleh 

dilaksanakan dan yang tidak boleh terjadi pada hukum Allah SWT. 

Dengan kata lain, Maqashid Syariah meupakan tujuan dari 

peraturan Islam yang terkandung dalam setiap standarnya. Banyak 

yang mencirikan bahwa maqasid syariah itu sendiri adalah untuk 

mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadat, atau dalam perasaan 

memperoleh keagungan dan menjauhi kemungkaran. Definisi yang 
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berbeda ini menunjukkan hubungan yang nyaman antara maqashid 

syariah dengan tujuan atau sasaran, dan kemaslahatan. Secara 

signifikan, tujuan syariat yang kita sebut maqasid syariah 

mengandung manfaat (Firdaus, 2018). Cara yang paling umum 

untuk mencapai bantuan atau tujuan pemerintah ini, yang penting 

untuk diperhatikan adalah teknik untuk mencapainya, tepatnya 

Maqashid Syariah. Hal ini menyiratkan bahwa tujuan dari peraturan 

Islam adalah untuk memberikan Maqashid Syariah sebagai metode 

untuk tercapainya bantuan pemerintah ini. Sehingga demikian, 

instrumen-instrumen yang terkandung dalam maqashid syariah 

berusaha mengkoordinir bantuan pemerintah dalam segi materi dan 

akhirat. 

Landasan gagasan maqasid al-syariah dipandang penting 

untuk dilaksanakan sehingga sangat baik dapat menjadi gatekeeper 

untuk pergantian peristiwa praktis dan dapat tetap menyadari 

kemajuan dunia yang tidak dapat dipisahkan dari standar penting 

syariah. Adapun, tujuan definitif yang harus diakui adalah 

pemanfaatan syariah untuk menjadikan kemaslahatan atau 

kesusilaan makhluk di dunia ini, yang kemudian berdampak pada 

kemaslahatan atau kebaikan di akhirat yang agung (Mutakin, 2017). 

Pada dasarnya, regulasi Islam diungkap untuk mendekati 

maslahah dan menjauhkan mudharat. Memberi manfaat bagi 

kemanusiaan dan mencegah kerusakan adalah alasan pengakuan 

keberadaan manusia. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa maslahah 

harus sejalan dan mengikuti premis syariat dan rencana untuk 

membawa keuntungan dan menolak luka. Mengenai keuntungan 

dan kerugiannya tidak disinggung keinginan hewan, bahkan 

disinggung kehendak syarak (Chik et al., 2018). Masing-masing 

sebenarnya menginginkan adanya manfaat baik pada awalnya 

maupun melalui proses, misalnya menciptakan kegembiraan dan 

keuntungan, atau antisipasi dan kepedulian, misalnya menjauhi 

kemudharatan dan penyakit (Sakirman, 2016). Tanpa 

mempersepsikan kehadirannya, tidaklah sulit untuk memindahkan 

keberadaan keuntungan yang mempengaruhi sudut pandang 
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keuangan, khususnya pada sisi pendapatan simpanan negara, seperti 

dalam Firman Allah SWT yang mengarahkan ummat untuk 

membuat kemaslahatan dalam {Q.S An-nisa: 135} yang berbunyi: 

 

عَلَىٰٰٓ   وَلوَأ   ِ لِلََّّ شُهَدآَٰءَ  طِ  قِسأ بِٱلأ مِينَ  قوََّٰ كُونوُاْ  ءَامَنوُاْ  ٱلَّذِينَ  ٰٓأيَُّهَا  نِ ۞يَٰ لِديَأ وَٰ ٱلأ أوَِ  أنَفسُِكُمأ 

دِلوُاِْۚ  هَوَىٰٰٓ أنَ تعَأ لَىٰ بهِِمَاِۖ فلَََ تتََّبعِوُاْ ٱلأ ُ أوَأ رَبيِنَِۚ إِن يكَُنأ غَنيًِّا أوَأ فقَِيرٗا فَٱللََّّ قَأ اْ أوَأ وَٱلۡأ وُٰۥٓ
 وَإِن تلَأ

مَلوُنَ خَبيِرٗا َ كَانَ بمَِا تعَأ رِضُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ  ١٣٥ تعُأ

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan.” {Q.S An-nisa: 135}.  

 

Melihat bagian ayat di atas, masuk akal bahwa manusia telah 

diminta oleh Allah SWT untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat 

untuk membantu individu. Dengan demikian, maslahah adalah 

segala jenis keadaan materi dan non materi, yang dapat memperluas 

tempat manusia sebagai makhluk yang berkedudukan paling mulia 

(Bahsoan, 2011). 

 

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang 

banyak harta adalah orang-orang yang sedikit (kebaikannya) 

pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allâh, 

lalu dia memberi kepada orang yang disebelah kanannya, 

kirinya, depannya dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan 

pada hartanya.” {HR. Bukhari dan Muslim}. 
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Maqashid syariah memiliki hipotesa sentral mengakui 

keagungan dan menjauhi kemaksiatan, atau memanfaatkan dan 

menghilangkan kemungkaran. Mengingat alasan al-Syariah bahwa 

motivasi yang mendasari di balik penyusunan peraturan syariah 

adalah untuk bersama-sama melayani orang-orang di bumi ini dan 

sekitarnya (Sudrajat, 2016). Maqashid syariah menganjurkan untuk 

menghalang-halangi maksud yang mengarah pada tujuan yang 

haram dan membuka maksud yang mengarah pada pemenuhan 

tujuan yang sah. Maqahid syariah adalah tujuan (al-ma’ani) dan 

kelihaian (al-hikam) yang diinginkan oleh Allah (syariah) dalam 

semua peraturan (tasyri’) atau sebagian besar, yang tidak fokus pada 

peraturan syariah yang jelas. hanya. Tujuan (al-ma’ani) dan wawasan 

(al-hikam) yang diinginkan oleh Allah (syariah) dalam semua 

peraturan (tasyri‟) atau sebagian besar dari mereka, yang 

pertimbangannya tidak didedikasikan untuk peraturan syariah 

(Ghulam, 2016). 

Ahcene Lahsasna (2013) menyatakan bahwa maqasid syariah 

adalah gagasan utama dalam memperkuat gagasan penggunaan uang 

dalam Islam yang kita gunakan selama ini. Dengan demikian, 

pemahaman yang sah atas gagasan, unsur, standar dan golongan 

maqashid syariah diharapkan dapat dijalankan. Jelas, dengan 

maslahah gagasan uang dalam Islam akan berarti memahami 

manfaat bagi masyarakat. Maslahah memberikan sisi manfaat tidak 

hanya kepada masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan daerah yang 

lebih jauh atau luas. Dengan berfokus pada maslahah, kehidupan 

dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang memiliki 

konsekuensi luas, dalam tatanan umum materi, namun juga ukhrawi 

yang mendalam. Adapun penjelasan yang melatarbelakangi 

pemanfaatan maqashid Al-Syariah untuk dimanfaatkan dalam 

membicarakan gagasan uang dalam Islam adalah: 

1. Maqasid al syariah dapat dimanfaatkan untuk menentukan 

batas-batas maslahah dan mafsadah. 

2. Maqashid syariah memiliki kemungkinan untuk mengetahui 

perbedaan tingkatan, sasaran syariah, kebutuhan dan golongan. 
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Maqasid syariah demikian pula meneliti hubungan antara dua 

macam maqashid dimana maqasid mukallaf harus mematuhi 

maqasid pemberi hukum untuk menjamin konsistensi dan 

konsistensi syariah dalam latihan atau kegiatan manusia. 

3. Maqasid al syariah bekerja dengan interaksi pemikiran 

muamalah yang sah untuk diterapkan. 

4. Pemikiran dalam maqashid al syariah menjadi pintu masuk 

kesamaan dimana pilihan syariah dapat menjangkau kasus yang 

berbeda dilihat dari alasannya. 

5. Maqashid syariah memegang peranan penting untuk dijadikan 

batasan dalam mengkaji hadits ahad. 

6. Maqasid syariah telah dianggap sebagai aturan dasar dan batasan 

untuk memberikan tujuan yang tepat bagi peneliti dalam 

melakukan ijtihad. 

7. Maqashid syariah dapat dimanfaatkan untuk memutuskan arti 

penting pengaturan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 

8. Hubungan yang sangat kuat antara Maqasid syariah, aturan fikih 

dan aturan hukum Islam membuat Maqashid al syariah disiplin 

skala besar yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu 

dalam ilmu Islam. 

Lahsasna (2013) menyatakan makna maqasid syariah dari 

Ibnu Ashur yang mencirikan maqasid syariah ditinjau dari dua sudut 

pandang secara spesifik: 

1. Pandangan keseluruhan yang menjadi alasan dan kelihaian di 

balik pengesahan seluruh atau sebagian keputusan syariah. 

2. Mengelola dengan alasan tertentu untuk tujuan yang 

dimaksudkan untuk mencapai keuntungan eksplisit bagi orang-

orang dalam rutinitas rutin mereka. 

Selain itu pernyataan Alal Al Fasi, maqashid syariah 

merupakan tujuan ideal syariah yang ditentukan oleh syariah dalam 

setiap peraturan. Misterinya adalah: maqashid al-syariah menjaga 

kepentingan umat manusia dan mencegah kemungkaran, 

memahami kemaslahatan umum bagi masyarakat, memberdayakan 

yang agung dan menjauhkan dari yang munkar. Maqashid syariah 
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kemudian dipergunakan untuk memutuskan ijtihad. Ada modal 

pokok (dasar) ijtihad menurut Ibn Ashur yaitu: 

1. Memahami teks secara fonetis, khususnya melihat pesan 

menurut sudut pandang kebahasaan dengan mematuhi standar 

kebahasaan dan menemukan pertentangan-pertentangan yang 

mendukung pesan tersebut. Praktis semua bagian dari studi ini 

telah diwajibkan dalam disiplin ushul fiqh. 

2. Mencari teks dan perbedaan pendapat jika terjadi perselisihan di 

antara keduanya (ta'arudl al-adillah). Hal ini dilakukan untuk 

menjamin agar teks terlindung dari pergulatan. Selain itu, jika 

pertikaian tidak dapat dihindarkan, maka penerapan kedua teks 

tersebut dimungkinkan. Juga, jika tidak dapat dibayangkan, 

maka salah satu dari keduanya akan menang. 

3. Melakukan qiyas, jika suatu hal tertentu belum diungkapkan 

dalam nash-nash yang ketat saat ini, baik dari Al-Qur'an maupun 

hadits. Padahal, ini diakhiri dengan esensi bahwa ada kejelasan 

persamaan illat hukm (alasan yang sah) sehubungan dengan 

masalah tersebut. 

4. Mengarahkan ijtihad untuk memutuskan hukum dari suatu 

masalah tertentu yang belum ditemukan sebelumnya, baik 

sebagai akibat dari kekurangan perdebatan pada teks saat ini atau 

karena kesulitan melakukan qiyas. 

5. Mentoleransi teks untuk semua maksud dan tujuan jika tidak 

masuk akal untuk berharap mengungkap alasan syariah dari 

suatu peraturan tertentu dan juga tidak ada wawasan di balik 

syariah. 

 

Berdasarkan penilaian Ibnu Ashur, Lahsasna (2013) 

mengatakan bahwa maqasid al syariah berperan besar untuk: 

1. Maqasid al syariah menentukan derajat maslahah dan mafasid 

2. Maqashid al syariah mengakui motivasi rahasia di balik regulasi 

material dan membantu memutuskan pilihan sah yang tepat. 

3. Maqasid al syariah mengakui landasan fundamental untuk 

pemilihan kasus tertentu dan ini berhubungan dengan hipotesis 
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pemikiran yang merupakan salah satu bagian utama dari 

maqasid. 

4. Maqasid al syariah membatasi kemungkinan kesalahan ijtihad, 

dengan alasan bahwa dengan adanya maqasid akan 

menunjukkan ijtihad yang total, tepat dan lebih tepat. 

 

Pernyataan Lahsasna (2013), maslahah adalah komponen inti 

dari maqashid syariah yang menunjukkan makna kebenaran dan 

kebaikan yang menggabungkan maslahah publik dan privat. 

Tampaknya inilah pokok pikiran Lahsasna (2013), khususnya 

maslahah dan mafsadah menurut sudut pandang maqashid al 

syariah. Karena seperti yang dikemukakan oleh Lahsasna (2013), 

sesungguhnya seluruh hipotesis maqasid berputar di sekitar 

pemikiran maslahah dan mafsadah. Adapun langkah-langkah 

maslahah dan mafsadah dirujuk dengan mengambil penilaian ibn 

Ashur seperti: 

1. Sesuatu yang nilai manfaat atau kerusakannya benar-benar nyata 

dan tetap, misalnya memanfaatkan udara dan cahaya matahari 

atau memakan tempat pembibitan dengan satu-satunya alasan 

untuk melenyapkannya. 

2. Sesuatu yang jelas adanya keuntungan atau kerugian pada 

umumnya dan dapat diketahui dengan pertimbangan yang baik, 

misalnya menjaga orang yang tercekik. 

3. Sesuatu di mana tidak ada kemungkinan untuk menggantikan 

gagasan tentang keuntungan atau risiko yang terkandung di 

dalamnya. Misalnya, dalam khamr ada manfaat, terutama 

memperluas keberanian dan risiko, terlebih lagi secara pasti 

memusnahkan roh, hanya yang menyiksa tidak dapat digantikan 

dengan sisi manfaat. 

4. Sesuatu yang punya nilai manfaat dan kerugiannya memberikan 

kesan yang dapat diperoleh dengan bantuan murajjih, misalnya 

jaminan untuk membayar penghapusan milik seseorang. 
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5. Sesuatu yang nilai keuntungannya ada dan tetap selama harga 

perjudian berubah atau sebaliknya, misalnya bahaya yang terjadi 

karena anjuran seseorang terhadap saran orang lain. 

 

 

F. KONSEP PAJAK DALAM MAQASHID AL-SYARIAH  

 

Sesuai standar maqashid al syariah, kerangka Islam berpusat 

di sekitar aspek moral, moral, sosial dan ketat, untuk menjamin 

kesetaraan, kesetaraan dan kesetaraan yang pada akhirnya 

bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi pada 

umumnya, maqashid al syariah dalam aspek perpajakan dan 

keuangan Islam berencana untuk: 

1. Membangun kekuatan fiskal dan moneter, sirkulasi uang dan 

bisnis yang melimpah melalui kerangka moneter untuk 

mendorong fondasi moneter, menjaga kelimpahan individu 

melalui rencana perlindungan yang disajikan oleh pengontrol, 

mengubah dana cadangan menjadi spekulasi. 

2. Menjamin kepatutan dalam usaha dan dana. Akibatnya, 

pembatasan riba, sindikasi, gharar, paksaan (ikrah), ghalat, 

ghubn, dan taghrir. 

3. Mendukung rule of equity. 

4. Merakit kontrak/instrumen untuk mengamankan properti dan 

kekayaan. 

5. Kursus kelimpahan dalam kerangka moneter. 

6. Pengamanan dan pengamanan kekayaan. 

7. Pilihan untuk mempunyai dan memperoleh kekayaan. 

8. Keterusterangan dalam bisnis dan uang. 

9. Dokumentasi di bidang keuangan syariah. 

10. Peningkatan dan spekulasi kelimpahan. 

11. Mencegah kerusakan dan ketidaknyamanan dalam bisnis dan 

keuangan. 
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Maqashid Syariah yang terdapat pada Kitab Al-Muwafaqat, 

Maqashid Syariah pada saat ini bukanlah komponen utama yang 

menentukan item syariah, melainkan lebih sebagai alat kontrol sosial 

untuk memahami keuntungan dalam perdagangan (pajak). Maqashid 

Syariah memberikan proses pemikiran yang signifikan dalam 

mengelola suatu kasus pada waktu yang sama (Zaki dan Cahya, 

2015). Seperti yang ditunjukkan oleh Syathibi (790) Maqashid 

Syariah dalam terjemahannya: “Biaya menurut syariah bertujuan 

untuk melestarikan penciptaan-Nya dan memiliki 3 bagian” 

Maqashid Syariah merupakan hal sentral dalam gagasan hukum 

sehingga maslaha adalah tujuan Tuhan sebagai pembuat undang-

undang. Kemaslahatan manusia dapat dipisahkan menjadi tiga 

macam, untuk lebih spesifik: 

1. Kebutuhan Primer atau Dharuriat yang dinyatakan Syathibi 

dalam Djalaluddin (2015) merupakan segala sesuatu yang timbul 

dalam keberadaan manusia untuk menopang kehidupan 

manusia. Sebagaimana ditunjukkan oleh Djazuli (2003:397) 

Dharuriat juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan 

jika tidak terpenuhi akan membahayakan keamanan umat 

manusia. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 

bagian 179, secara spesifik: Terjemahan: "Dan di dalam qishas 

ada (penegasan kesabaran) sejauh yang kamu perhatikan, hai 

orang-orang yang berakal, dengan tujuan agar kamu mungkin 

menjadi saleh”. 

2. Kebutuhan Sekunder atau Hajiyat yang dinyatakan Syathibi 

dalam Djalaluddin (2015) merupakan kebutuhan manusia untuk 

mendapatkan kelonggaran sepanjang hidup sehari-hari untuk 

menghindari tantangan. Dalam bahasa Hajiyat disamakan 

dengan kebutuhan yang bersifat optional, maksudnya apabila 

syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tantangan. 

Dalam Islam sebenarnya ada aturan yang mengharapkan 

kemudahan (rukhshah) yang artinya meringankan beban agar 

hukum dapat dijalankan tanpa merasa terpaksa (Al-Qardhawi, 

1999). Ini berhubungan dengan (Q.S Al-Hajj: 78}: 
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Terjemahannya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan 

jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia 

sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 

telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, 

dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi 

saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas 

segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 

Pelindungmu, maka Dia-lah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-

baik Penolong.”  

3. Kebutuhan tersier atau Tahsiniyat yang dinyatakan Syathibi 

dalam Djalaluddin (2015) adalah segala sesuatu yang layak dan 

memenuhi syarat untuk dipahami, baik dari akal maupun adat 

sehingga memiliki nilai moral yang tinggi. Menurut Al-Qardhawi 

(1999) syarat Tahsiniyat bila tidak terpenuhi tidak akan 

melemahkan dan menimbulkan tantangan. Motivasi di balik 

Tahsiniyat adalah untuk menjauhi hal-hal yang tidak sedap 

dipandang mata agar dapat memberikan keunggulan dalam 

memahami standar dan etika. Ini sejalan dengan {Q.S Al-

Maidah: 6}: Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, 

apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 

dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau 

dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 

menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 

bersyukur”. 
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Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, motivasi 

di balik syariah memiliki arti penting terkait dengan standar 

kemaslahatan (mashlahah) yang mencakup perspektif untuk 

menjaga agama (kegaduhan), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), 

dan properti (mal). Apabila kelima hal tersebut dapat terjaga maka 

kehidupan sosial dan moneter umat manusia dapat menjadi lebih 

baik (Siswantoro, 2017: 64). Signifikansi ini dapat dirasakan bahwa 

kelebihan dalam golongan maslahah adalah manfaat yang 

dibutuhkan oleh Allah SWT. Sementara keuntungan yang 

diinginkan manusia tidak dijamin membawa mashlahah karena 

mungkin saja keuntungan ini hanya sesuai keinginan sederhana.  

Kapasitas roda pemerintahan di suatu negara membutuhkan 

pendanaan yang diperoleh dari penerimaan negara berupa pajak dan 

pendapatan lainnya. Pendukungnya menggabungkan dua sudut 

pandang, khususnya perspektif pembayaran dan sudut penggunaan 

yang disebut juga strategi keuangan. Motivasi di balik pengaturan 

keuangan ini adalah untuk memperbaiki keadaan moneter dengan 

mengubah pendapatan dan penggunaan pemerintah di jalur yang 

benar (Riza, 2016). Strategi moneter dalam arti lain juga dapat 

diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam melibatkan dana 

publik dan pengumpulan pajak untuk menyeimbangkan 

perekonomian negara. Pemahaman ini lebih mengarah pada strategi 

keuangan dalam mengendalikan persediaan kas. Namun strategi 

keuangan yang dibicarakan berhubungan dengan pedoman 

pendapatan dan pengeluaran negara (Nurul Huda, dkk., 2012). 

Konsep Islam rahmatan lil 'alamin dimana upah dapat menegakkan 

dan membawa ke puncak kecemerlangan Islam (Fuadah dan 

Fatmawati, 2010).  

Maqashid Al-Syariah adalah tujuan untuk menuju sumber 

kehidupan. Ada beberapa peneliti yang mengartikan syariah sebagai 

agama yang memasukkan keyakinan, cinta, adab, etika, peraturan 

dan mu‟amalat atau sisi sah tujuan baik dalam agama. Dalam Al-

Qur'an Allah SWT. menetapkan beberapa kata syari'at, salah satunya 

dalam surat Al-Jasiyyah yang artinya "Kemudian, pada saat itu, kami 
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menjadikan Anda di atas (petunjuk) syari'at usaha (ketat), jadi ikuti 

syari'at dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang tidak 

punya akal pikiran" (Nabilah, 2019). 

Kehadiran pemikiran dan pemahaman maqasid al-Syariah 

seharusnya membangun kesadaran warga untuk membayar pajak 

dan retribusi mengingat tujuan definitif dari penilaian biaya adalah 

untuk memberikan kembali keuntungan bagi warga sebenarnya dan 

daerah setempat. Keuntungan yang sebenarnya kemudian dibagi 

menjadi tiga persyaratan, lebih khusus; dharuriat (signifikan), 

haajiyat (discretionary) dan tahsiniat (tersier). Yang paling awal 

merupakan sesuatu yang harus ada untuk pengakuan kehidupan 

manusia. Seperti agama, makan, minum, pernikahan, refleksi, dan 

lain-lain. Akibatnya, maslahah adalah berbagai keadaan materi dan 

non-materi, yang dapat membuat tempat manusia sebagai makhluk 

yang paling adil (Bahsoan, 2011).  

Kekhasan penilaian aturan Maqashid Al-Syariah dalam 

peraturan Islam menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas yang 

membawa manfaat adalah tujuan dari pengaturan syari'at. Demikian 

pula setiap Muslim diharapkan untuk membayar zakat sebagai 

tanggung jawab kepada Allah, maka semua warga di Indonesia juga 

didekati oleh otoritas publik untuk membayar pajak mereka sesuai 

aturan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, umat Islam di 

Indonesia memiliki dua komitmen segera, yaitu komitmen 

membayar zakat dan komitmen membayar retribusi termasuk 

retribusi kendaraan. Otoritas publik dengan tujuan akhir untuk 

meningkatkan pendapatan negara memaksa biaya pada semua 

penduduk tidak peduli apapun agama mereka. 

Pernyataan Putra (2017) Maqashid syariah mengambil bagian 

yang signifikan dalam menghasilkan keuangan syariah. Makna ini 

membahas fokus syariah dalam uang, pengaturan dan tujuan umum 

syariah seperti yang disinggung dalam pemikiran maqashid, 

khususnya perlindungan dan kelimpahan berkah. Kemaslahatan 

individu atau ummat telah diatur di Al-Qur’an, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam {Q.S: Al-Anbiya: 107}.yang berbunyi: 
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لمَِينَ  عَٰ مَةٗ ل ِلأ كَ إِلََّ رَحأ نَٰ سَلأ  ١٠٧ وَمَآٰ أرَأ

Terjemahan: 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 

{Q.S: Al-Anbiya: 107}. 

 

 Hal ini berarti bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad 

membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang 

kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. surah ini menjadi 

penegas perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan rasul-rasul 

lainnya. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus bagi seluruh umat 

manusia bahkan disebutkan bagi semesta alam, sedangkan rasul-

rasul sebelumnya hanya diutus bagi kaum tertentu saja dengan kitab 

yang juga khusus untuk kaum tersebut saja. Adapun Nabi 

Muhammad SAW adalah rahmat bagi semesta alam ini 

dianugerahkan kitab Al-Quran yang fungsinya sebagai penyempurna 

dan penggenap kitab sebelumnya yang dijadikan pedoman dan 

petunjuk hidup yang lurus bagi semua umat manusia di dunia. 
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BAB 6 

PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT,  

INFAQ, SHADAQAH  
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Allah telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya 

untuk manusia dan Allah juga telah menurunkan semua itu sehingga 

agar dapat memanfaatkannya sebanyak mungkin untuk 

keberlangsungan kesejahteraan umat manusia. Itulah anugerah Allah 

yang harus dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik. 

Kelimpahan yang Tuhan berikan kepada manusia dapat 

dimanfaatkan untuk keberangsungan kesejahteraan hidup bagi diri 

mereka sendiri, keluarga mereka, daerah sekitar, Negara dan, bahkan 

seluruh pendudu di dunia. Makmur berarti hidup dengan kekayaan 

yang disukai. Salah satu sifat dari harta yang difavoritkan adalah halal 

dan berkah untuk mendapatkannya, halal dan berkah untuk 

menggunakannya, halal dan berkah untuk menyampaikannya (Nisa, 

2016). Saat ini sosialisasi zakat fitrah, zakat mal atau infaq dan 

shadaqah sudah selesai berton-ton. Penyaluran zakat fitrah tidak 

hanya dikumpulkan oleh amil zakat dan kemudian langsung 

diedarkan kepada penerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun 

simpanan ZIS yang didapat diamati untuk kemajuan moneter bagi 

pemenuhan individu penerima. penguatan ZIS. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi ahli 

pembukuan di Indonesia mencoba untuk berkontribusi dalam 

memahami kerangka pembukuan yang layak dari asosiasi pengurus 

ZIS. Kewajiban atau tanggung jawab ZIS Islam sebagai pengurus 

asosiasi sebagai laporan hasil dan posisi moneter dikhususkan untuk 

pemberi aset moneter dan lebih jauh lagi untuk masyarakat secara 

keseluruhan. Penerima manfaat dari kewajiban utama dalam ZIS 
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pengurus perkumpulan adalah Allah SWT. ZIS asosiasi eksekutif 

menjalankan tugas, menetapkan tujuan dan mencapai tujuan 

tergantung sepenuhnya pada kualitas moral syariah (Kalbarini. 

2018). 

Pada tahun 2010, IAI memberikan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini dimaksudkan 

untuk mengendalikan yang mewakili zakat, infaq dan shadaqah, 

khususnya mengarahkan pengakuan, perkiraan, pertunjukan dan 

eksposur pertukaran zakat dan infaq/iuran yang relevan dengan 

orang pada umumnya. Untuk tujuan akhir pembukuan, shadaqah 

dipandang setara dengan infaq, terlepas dari apakah itu tidak 

ditetapkan. Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infaq/sumbangan adalah 

sumber daya yang diberikan dengan sengaja oleh pemiliknya, baik 

pemanfaatannya (tidak seluruhnya ditetapkan) atau tidak.  

Pengertian zakat adalah wajib bagi seorang individu atau 

unsur (zat) halal yang beragama Islam yang telah berkumpul untuk 

memenuhi nisab dan tarikannya. Sedangkan pengertian infaq dan 

shadaqah adalah sunnah, sehingga konsumsinya lebih bersifat 

kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk pengabdian dan 

kecintaan seorang pekerja terhadap nikmat Allah SWT yang telah 

diberikan kepadanya. Dengan demikian, pembukuan zakat dan 

infaq/sumbangan dapat diartikan sebagai siklus pembukuan untuk 

pertukaran zakat dan infaq/sumbangan berdasarkan aturan syariah 

Islam yang dapat menyampaikan data moneter sebagai laporan 

moneter yang dapat dimanfaatkan secara dinamis oleh individu-

individu yang terlibat secara dekat, sebagai contoh, muzakki yang 

akan datang, pemerintah, daerah/umat setempat, mustahik dan 

berbagai perkumpulan. Alasan tersebut dapat diterapkan atau 

digunakan untuk membantu amil yang mendapatkan dan sesuai 

aturan ZIS (Rahman, 2015). 
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B. PENGERTIAN AKUNTABILITAS 

 

Istilah akuntabilitas dari istilah dalam bahasa Inggris 

“accountability” yang mengandung arti kewajiban atau kondisi yang 

harus diwakili atau kondisi yang harus dianggap bertanggung jawab. 

Kewajiban atau tanggung jawab dalam pernyataan Mardiasmo 

(2006) adalah sebagai jenis komitmen untuk mewakili pencapaian 

dalam melaksanakan tujuan utama organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditentukan, melalui mekanisme tanggung 

jawab yang dilakukan. Sementara menurut UNDP (United Nations 

Development Program), akuntabilitas adalah penilaian cara paling 

umum untuk melakukan latihan/eksekusi hierarkis untuk 

bertanggung jawab dan sebagai kritik bagi perintis otoritatif untuk 

memiliki opsi tambahan untuk mengerjakan eksekusi otoritatif pada 

waktu yang akan datang. 

Dalam definisi konvensional, tanggung jawab adalah istilah 

umum untuk mengartikan bahwa suatu asosiasi atau organisasi telah 

memenuhi misi yang mereka selesaikan (Benveniste dan Berry, 

1991) sebagaimana dikutip oleh (Arifiyadi, 2008). Satu definisi lagi 

mengungkapkan bahwa tanggung jawab dicirikan sebagai komitmen 

orang yang diberkahi dengan pengawasan aset publik dan memiliki 

pilihan untuk menjawab hal-hal yang berhubungan dengan tanggung 

jawab mereka.  

Tanggung jawab erat kaitannya dengan instrumen sebagai alat 

kontrol, terutama sejauhmana pencapaian mewujudkan administrasi 

secara transparan dan menyampaikan secara langsung kepada 

masyarakat umum (Arifiyadi, 2008). Akuntabilitas juga tersirat 

dalam Al- Qur’an surat Al-Baqarah (282), yang membutuhkan 

pencatatan setiap kegiatan transaksi. Pencatatan transasksi ini akan 

memberikan data dan tanggung jawab atau akuntabilitas 

(kemampuan untuk diwakili) tentang keadaan barang yang ada 

kepada masyarakat umum, dimana ada pihak-pihak ada yang 

memiliki hak istimewa untuk mengatasinya(pencatatan), Sesuai QS. 

Al-Baqarah (282). 
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نكَُمأ   تبُ بَّيأ يكَأ تبُوُهُِۚ وَلأ ى فَٱكأ سَم ٗ ن  إِلَىٰٰٓ أجََلٖ مُّ اْ إِذاَ تدَاَينَتمُ بِديَأ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٰٓ لِِۚ  يَٰ عَدأ كَاتبُِْۢ بِٱلأ

تبَُ كَمَا   بَ كَاتِبٌ أنَ يكَأ َ رَبَّهُۥ وَلََ  وَلََ يَأأ يتََّقِ ٱللََّّ حَقُّ وَلأ هِ ٱلأ لِلِ ٱلَّذِي عَليَأ يمُأ تبُأ وَلأ يكَأ ُِۚ فَلأ عَلَّمَهُ ٱللََّّ

هُ شَيأ  خَسأ مِنأ تطَِيعُ أنَ يمُِلَّ هوَُ يبَأ حَقُّ سَفِيهًا أوَأ ضَعِيفًا أوَأ لََ يسَأ هِ ٱلأ اِۚ فَإنِ كَانَ ٱلَّذِي عَليَأ ٗٔ  ٔ

لِلأ وَلِيُّهُۥ بِ  يمُأ رَأتَاَنِ  فَلأ نِ فَرَجُلٞ وَٱمأ ِۖ فَإنِ لَّمأ يكَُونَا رَجُلَيأ جَالِكُمأ نِ مِن ر ِ هِدوُاْ شَهِيديَأ تشَأ لِِۚ وَٱسأ عَدأ ٱلأ

بَ ٱلشُّهَدآَٰ  رَىِٰۚ وَلََ يَأأ خُأ دىَٰهُمَا ٱلۡأ رَ إِحأ دىَٰهُمَا فتَذُكَ ِ نَ مِنَ ٱلشُّهَدآَٰءِ أنَ تضَِلَّ إِحأ ضَوأ ن ترَأ ءُ مِمَّ

دُ  ِ  عُواِْۚ وَلََ تسَأ إِذاَ مَا  ٱللََّّ سَطُ عِندَ  أقَأ لِكُمأ  ذَٰ أجََلِهِِۦۚ  إِلَىٰٰٓ  أوَأ كَبيِرًا  صَغِيرًا  تبُوُهُ  أنَ تكَأ اْ  مُوٰٓ َٔ  ٔ

نكَُمأ فَ  رَةً حَاضِرَةٗ تدُِيرُونَهَا بيَأ ٰٓ أنَ تكَُونَ تِجَٰ اْ إلََِّ تاَبوُٰٓ نَىٰٰٓ ألَََّ ترَأ دةَِ وَأدَأ وَمُ لِلشَّهَٰ سَ عَليَأ وَأقَأ كُمأ  ليَأ

عَلوُاْ فَإِ  تمُأِۚ وَلََ يضَُآٰرَّ كَاتِبٞ وَلََ شَهِيدِٞۚ وَإِن تفَأ اْ إِذاَ تبََايَعأ هِدوُٰٓ تبُوُهَاٍۗ وَأشَأ نَّهُۥ فسُُوقُْۢ جُنَاحٌ ألَََّ تكَأ

ء  عَلِيمٞ  ُ بِكُل ِ شَيأ ٍُۗ وَٱللََّّ َِۖ وَيعَُل ِمُكُمُ ٱللََّّ ٍۗ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ  ٢٨٢ بكُِمأ

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 
Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 
menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu 
mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 
Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun 
daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya 
atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 
sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan 
benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di 
antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka 
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara 
orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar 
jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi 
mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 
apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, 
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untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa 
bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi 
apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan 
begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah 
kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

 
Islam melihat akuntabilitas sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini tergambar target dari 

pembukuan syariah atau akuntansi syariah yang melihat bahwa 

pembukuan benar-benar dapat berfungsi sebagai "penghubung" 

antara investor, substansi dan masyarakat umum dengan berpegang 

pada pembukuan dan nilai-nilai syari'ah. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pembukuan syariah memberikan data pembukuan sesuai 

keadaan sebenarnya, sebagai bentuk cinta kepada Allah, sehingga 

akan terjalin hubungan yang baik antara investor, pemegang buku, 

dan hubungan persahabatan yang lebih baik antara orang-orang. Hal 

ini karena pembukuan syariah dalam organisasi ini sebagai usaha, 

dimana kelangsungan hidup sebuah organisasi tidak ditentukan oleh 

pemilik organisasi (investor) sendiri tetapi juga berbagai 

perkumpulan yang berkontribusi, khususnya buruh, pelanggan, 

penyedia, dan pemegang buku (Adlan, 2010). Triyuwono berupaya 

untuk menggabungkan berbagai anggota yang bersifat keanggotaan 

(backhanded member) untuk berkontribusi sebagai pemberi nilai 

tambah dan selanjutnya mengintegrasikan komponen-komponen 

reguler ke dalamnya (Triyuwono, 2003). 

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pengertian 

tanggung jawab dalam pembukuan syariah memiliki jenis kewajiban 

yang lebih rumit, karena ketua suatu perkumpulan atau organisasi 

tidak hanya mampu kepada investor, tetapi juga memperhatikan 

berbagai perkumpulan yang memiliki premi dalam organisasi, dapat 



124 

diandalkan secara sosial, kewajiban kepada Alam dan Tuhan. 

Tanggung jawab dalam struktur organisasi hubungan antara pemilik 

(kepala) dan eksekutif (ahli) sering menemui ketidakharmonisan 

dalam cara berperilaku yang cerdik dari satu pihak (spesialis) yang 

merupakan tanda sifat bangga, materialistis, dan utilitarian. Beberapa 

spesialis manusia memiliki perilaku perintis, umumnya akan fokus 

pada keuntungan mereka sendiri, untuk bertindak khusus dalam 

terang perhatian yang sah untuk bantuan pemerintah mereka sendiri, 

bukan untuk kepentingan bantuan pemerintah utama. Di sinilah 

pekerjaan pembukuan dituntut sebagai spesialis 

pertanggungjawaban (responsibility) kepada pimpinan (Amieska, 

2009). 

Pembukuan sebagai alat pertanggungjawaban seharusnya 

menjadi metode untuk mengendalikan pelaksanaan setiap unit 

khusus. Tanggung jawab dewan tidak hanya terbatas pada 

pengawasan aset yang ada di dalam organisasi, tetapi juga berfokus 

pada pengaruh prosedur organisasi terhadap habitat sosial dan adat. 

Pembukuan untuk situasi ini tidak hanya dianggap sebagai tanggung 

jawab atas aset yang digunakan secara moneter, tetapi melihat 

pembukuan sebagai perangkat tanggung jawab datar yang berfokus 

pada masyarakat, pemerintah, dan habitat asli, sedangkan tanggung 

jawab vertikal difokuskan pada Tuhan sebagai pemberi amanah. Hal 

ini sesuai dengan penjelasan Triyuwono (2006) bahwa pembukuan 

bukan hanya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

pengurus kepada pemilik, melainkan juga kepada rekanan dan 

Tuhan. 

Tanggung jawab atau akuntabilitas yang tertuang di Islam 

tidak hanya diselesaikan dengan menjalankan perintah Tuhan, tetapi 

juga harus diidealkan dengan dilakukannya tazkiyah (penyaringan 

diri manusia secara terus-menerus). Tazkiyah adalah siklus yang kuat 

untuk mendorong orang dan masyarakat untuk berkembang melalui 

sanitasi yang konstan (Mulawarman, 2011). Tazkiyah adalah cara 

yang dihadirkan Islam untuk meredam paham antroposentrisme 

manusia dan masyarakat, melalui penyaringan diri yang konsisten 
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dengan akomodasi penuh kepada Tuhan (Mulawarman, 2011). 

Kehadiran siklus tazkiyah sebenarnya ingin mengakui ketaqwaan, 

dengan tujuan agar masyarakat akomodatif dan beriman dalam 

menyelesaikan perintah sesuai standar Allah. 

Dari sebagian definisi di atas, tanggung jawab atau 

akuntabilitas harus terlihat menurut perspektif yang berbeda ini, 

tanggung jawab dapat diartikan sebagai komitmen untuk menyajikan 

dan melaporkan semua pertemuan dan pelaksanaan selanjutnya dari 

individu atau perusahaan, khususnya di bidang organisasi moneter 

kepada pertemuan yang lebih tinggi. 

 

1. Tingkat Tanggung Jawab atau Akuntabilitas 

Tingkat tanggung jawab atau Akuntabilitas seperti yang 

ditunjukkan oleh majalah Akuntansi: 

2. Akuntabilitas perseorangan, Akuntabilitas berhubungan dengan 

diri sendiri. 

3. Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas terkait dengan eksekusi. 

4. Group Accountability, Accountability dipartisi menjadi gathering 

atau kolaborasi. 

5. Akuntabilitas Otoritatif, Akuntabilitas Internal dan Eksternal di 

dalam asosiasi. 

6. Tanggung jawab atau akuntabilitas mitra, tanggung jawab 

terpisah antara mitra dan asosiasi. 

 

 

C. DIMENSI AKUNTABILITAS 

 

Ada 5 Dimensi Akuntabilitas secara khusus: 

 

1. Akuntabilitas dan Kejujuran yang Sah (Accountability for 

Probity and Legalty) 

Tanggung jawab atau akuntabilitas yang sah terkait dengan 

kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman yang berbeda yang 

diharapkan oleh asosiasi, sedangkan tanggung jawab kesungguhan 
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terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, penghinaan 

dan konspirasi. Tanggung jawab yang sah menjamin bahwa hukum 

dan ketertiban ditegakkan, sedangkan tanggung jawab yang dapat 

dipercaya menjamin praktik hierarkis yang baik. 

 

2. Akuntabilitas Administratif 

Tanggung jawab administratif yang juga dapat diartikan 

sebagai tanggung jawab pelaksanaan adalah kewajiban untuk 

menangani asosiasi dengan sukses dan cakap. 

 

3. Akuntabilitas Program 

Tanggung jawab program juga menyiratkan bahwa proyek 

asosiasi harus bernilai dan mendukung teknik dalam mencapai visi, 

misi, dan tujuan asosiasi. Yayasan publik harus bertanggung jawab 

atas proyek-proyek yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan 

program. 

 

4. Akuntabilitas Strategi 

Perusahaan publik harus memiliki pilihan untuk mewakili 

pengaturan yang tidak diatur dengan memikirkan efek masa depan. 

Dalam membuat suatu strategi harus dipikirkan apa alasan dari 

pendekatan tersebut, alasan mengapa strategi itu dilakukan. 

 

5. Akuntabilitas Moneter 

Tanggung jawab ini merupakan kewajiban badan-badan 

publik untuk memanfaatkan aset publik (uang publik) secara 

finansial, cakap dan benar, tidak ada pemborosan dan tumpahan 

aset, serta kekotoran. Tanggung jawab keuangan sangat penting 

karena itu adalah titik fokus utama dari daerah setempat. Tanggung 

jawab ini membutuhkan yayasan publik untuk membuat laporan 

keuangan untuk menggambarkan pameran moneter asosiasi kepada 

orang luar. 
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D. ASPEK-ASPEK AKUNTABILITAS 

 

Ada 5 aspek akuntabiltas yaitu: 

 

1. Akuntabilitas Merupakan Sebuah Hubungan 

Tanggung jawab adalah korespondensi dua arah seperti yang 

dilakukan oleh Auditor Jenderal British Columbia, yang 

merupakan kesepakatan antara dua pertemuan. 

 

2. Akuntabilitas Berorientasi Hasil 

Dalam pembangunan otoritatif yang sedang berlangsung di area 

pribadi dan publik, tanggung jawab tidak memandang sumber 

data atau hasil, melainkan pada hasil. 

 

3. Akuntabilitas Memerlukan Pelaporan 

Mengumumkan adalah dasar dari tanggung jawab terhadap 

kegiatan organisasi. 

 

4. Akuntabilitas tidak ada artinya tanpa hasil 

Semboyan yang digunakan dalam mengkaji dan mencirikan 

tanggung jawab adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan 

komitmen dan komitmen menyertai hasil. 

 

5. Akuntabilitas Meningkatkan Kinerja 

Motivasi di balik tanggung jawab adalah untuk lebih 

mengembangkan eksekusi, bukan untuk melacak kekurangan 

dan penolakan. 

 

E. ALAT-ALAT AKUNTABILITAS 

 

Ada 7 alat-alat akuntabilitas, yaitu:  
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1. Rencana Strategis 

Rencana strategis merupakan interaksi yang membantu 

asosiasi dengan merenungkan tujuan yang harus dilakukan 

untuk memenuhi tujuan utama mereka dan tujuan apa yang 

harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah 

premis dari semua kesiapan, pengaturan, pelaksanaan, 

peninjauan, dan penilaian atas pelaksanaan suatu afiliasi. 

 

2. Rencana Kinerja 

Rencana pameran menggarisbawahi kewajiban hierarkis 

untuk mencapai hasil spesifik seperti yang ditunjukkan oleh 

tujuan, sasaran, dan teknik tindakan cerdas asosiasi untuk 

permintaan aset yang direncanakan. 

 

3. Perjanjian Kinerja 

Pengaturan pelaksanaan direncanakan, terkait dengan 

mereka yang menyelesaikan pekerjaan, untuk memberikan 

siklus untuk memperkirakan pelaksanaan dan sekaligus 

meletakkan tanggung jawab. 

 

4. Laporan Tanggung Jawab 

Didistribusikan setiap tahun, laporan tanggung jawab 

menggabungkan data program dan moneter, misalnya, 

ringkasan anggaran yang dievaluasi dan petunjuk pelaksanaan 

yang mencerminkan pelaksanaan yang sebanding dengan 

pencapaian tujuan dasar asosiasi. 

 

5. Penilaian Diri 

Ini adalah siklus yang sedang berlangsung di mana 

asosiasi menyaring presentasinya dan menilai kapasitasnya 

untuk mencapai target eksekusi, proporsi pencapaian dan 

tahapan eksekusi, dan mengontrol dan bekerja pada interaksi. 
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6. Penilaian Kinerja 

Ini adalah siklus berkelanjutan untuk mengatur dan 

memeriksa eksekusi. Evaluasi ini melihat presentasi asli selama 

periode survei tertentu dengan pameran yang diatur. Dari hasil 

pemeriksaan itu ada hal-hal yang harus dipikirkan, perubahan 

pelaksanaan dilakukan dan pos-pos yang akan datang bisa 

diatur. 

 

7. Kontrol eksekutif 

Tanggung jawab eksekutif adalah asumsi bahwa kepala 

akan bertanggung jawab atas kualitas dan idealisme 

pelaksanaan, peningkatan efisiensi, biaya pengendalian dan 

mengurangi bagian negatif dari latihan, dan menjamin bahwa 

proyek dilakukan dengan kejujuran dan sesuai pedoman yang 

tepat.  

 

 

F. PENTINGNYA AKUNTABILITAS 

 

Tanggung jawab atau akuntabilitas merupakan aturan dasar 

bagi asosiasi yang berlaku pada setiap level/unit hierarki sebagai 

komitmen posisi dalam memberikan tanggung jawab atas laporan 

tindakan kepada atasannya. Kadang-kadang, tanggung jawab sering 

diuraikan dengan cara yang tidak terduga. Adanya standar kasual 

terhadap cara berperilaku pegawai pemerintah yang menjadi 

kecenderungan (“how things are done around here ”) dapat berdampak 

pada cara berperilaku individu secara hierarkis atau bahkan 

mempengaruhi pedoman konvensional yang material. 

Tanggung jawab publik memiliki tiga kapasitas utama 

(Bovens, 2007), secara spesifik: 

1. Untuk memberikan kontrol aturan mayoritas (pekerjaan 

berdasarkan suara); dengan membangun kerangka kerja yang 

mencakup lingkup mitra dan klien yang lebih luas (menghitung 
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area lokal, area rahasia, dewan, dan di dalam otoritas publik itu 

sendiri, baik di tingkat klerikal, institusi, dan provinsi). 

2. Untuk mencegah kemerosotan dan penganiayaan terhadap 

pekerjaan yang telah ditetapkan. 

3. Untuk memperluas produktivitas dan kecukupan 

 

 

G. PENGERTIAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, 

INFAQ DAN SHADAQAH 

 

1. Pengelolaan Dana 

Pengelolaan dana adalah funds management yaitu pengelolaan 

dana sendiri dan dana dari luar yang didapat dari berbagai 

yayasan yang sepenuhnya bertujuan untuk memperluas manfaat 

sambil menjaga likuiditas dan keamanan yang cukup dalam 

membuat usaha. Menurut Soenarno, pengurus dicirikan sebagai 

pelaksana suatu tindakan dan rangkaian tindakan yang dimulai 

dari mengatur, mengkoordinasikan, mengkoordinasikan dan 

mengarahkan kekayaan persekutuan, usaha-usaha individu 

persekutuan dan pemanfaatan kekayaan hierarkis lainnya untuk 

mencapai tujuan otoritatif yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2. Zakat 

Sertifikasi hukum dalam pengelolaan zakat, infaq dan 

shadaqah adalah suatu keharusan sehingga zakat, infaq, dan 

shadaqah yang dijalankan dewan sesuai dengan pengaturan 

syariah. Pengurus zakat diatur dalam “Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Ditegaskan dalam 

“Pasal 2 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 bahwa pengelolaan zakat mengenai syarat-syarat dan cara-

cara penghitungannya harus dilakukan dengan peraturan 

perundang-undangan Islam, pengaturannya diatur dalam 

Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia.” “Peraturan 

Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara. 
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perkiraan zakat mal dan zakat fitrah dan penggunaan zakat 

untuk bisnis yang bermanfaat.” 

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan kewajiban 

bagi umat Islam, maka untuk mewujudkan regulasi Islam, 

otoritas publik fokus dengan mengeluarkan Undang-Undang 

Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Peraturan 

ini merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah dalam 

mengelola zakat. oleh yayasan amil zakat di Indonesia dalam 

meringankan zakat. kemiskinan. Bersamaan dengan munculnya 

UUPZ, tentu keabsahan organisasi amil zakat di Indonesia 

menjadi kekuatan yang luar biasa. Hal ini juga memperkuat 

fondasi pendirian amil zakat baru di Indonesia. Maka pada 

tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pemilahan, Peredaran, Penggunaan dan 

Pengungkapan Zakat. Undang-undang tersebut dibuat untuk 

memperluas efektifitas dan hasil bagi penatausahaan cadangan 

zakat. Zakat harus diawasi secara institusional sesuai aturan 

Islam yang ketat. Administrasinya meliputi pengaturan, 

pelaksanaan, dan perencanaan dalam pengumpulan, 

pengangkutan, dan penggunaan zakat (Nisa, 2016). 

Zakat secara etimologis dalam kitab Mu'jam Wasit 

sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, merupakan kata 

dasar yang berarti nikmat, berkembang, bersih, dan agung. 

Sesuatu itu seharusnya zakat, dan itu berarti mengembangkan 

dan mencipta, dan seorang individu bisa dianggap sebagai 

zakat, dan itu menyiratkan bahwa individu itu hebat. Mengutip 

pendapat Sulaiman Rasjid bahwa dalam ungkapan zakat adalah 

suatu harta benda yang derajatnya pasti, yang diberikan kepada 

orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, dengan 

beberapa keadaan. Setiap muslim diharapkan mengeluarkan 

zakat jika dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan wajib zakat 

yang kemudian diserahkan kepada mustahiq. 

 

Kata Zakat dalam makna ma'rifah (definisi) dirujuk 33 kali 
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dalam Al-Qur'an, yang beberapa kali dirujuk dalam satu bagian 

bersama shalat, dan hanya satu kali dirujuk dalam makna yang 

sama seperti dalam shalat namun tidak dalam satu ayat, yaitu 

firman Allah swt: {QS. al-Mu’minun 23: 4} dan {QS. al-

Mu’minun 23: 2} yang berbunyi: 

 

عِلوُنَ  كَوٰةِ فَٰ  ٤ وَٱلَّذِينَ هُمأ لِلزَّ
Terjemahannya:  

“dan orang yang menunaikan zakat,” {QS. al-Mu’minun 

23:4} 

 

شِعوُنَ   ٢ ٱلَّذِينَ هُمأ فِي صَلََتهِِمأ خَٰ
Terjemahannya: 

“(yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya,” {QS. al-

Mu’minun 23:2} 

 

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang ada pada 

rukun Islam. Jadi zakat secara normatif merupakan kewajiban 

sangat mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Dengan 

demikian, zakat merupakan salah satu penopang keimanan 

seorang muslim, dan zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai 

tanda kualitas Islam yang merupakan salah satu bentuk 

ketabahan tanggung jawab seorang muslim dengan muslim 

yang berbeda. Zakat juga merupakan cinta yang memiliki nilai 

persahabatan yang tinggi. Terlebih lagi, zakat juga sangat 

mempengaruhi bantuan pemerintah individu. Bahwa dengan 

memberikan kepada orang kaya (muzakki) dapat mengedarkan 

sebagian hartanya kepada orang miskin (mustahiq), maka pada 

saat itulah terjadi hubungan yang serasi antara orang kaya dan 

orang miskin. Dengan tujuan agar orang miskin dapat 

melakukan kegiatan perekenomian dalam kehidupan mereka. 

 

3. Infaq 

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan 
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sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut 

terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari 

harta atau pendapatan untuk sesuatu kepentingan yang 

diperintahkan ajaran Islam (Hafidhuddin, 2004). Menurut 

kamus besar bahasa Indonesia infaq berarti pemberian 

(sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk 

kebaikan. Menurut syara infaq berarti mengeluarkan sebagian 

harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang 

diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang mslim 

menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfaqkan 

sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak 

mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara 

hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau 

penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas 

dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Kata infaq 

adalah kata kata serapan dari bahasa Arab yaitu al-infaq, kata al-

infaq adalah mashdar dari kata anfaqa-yunfiqi-infaq. Kata 

anfaqa sendiri merupakan kata bentukan asalnya nafaqa-

yanfuqu-nafaq yang artinya nafada (habis), faniya (hilang atau 

lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharja 

(keluar). Karena itu, kata al-infaq secara bahasa bisa 

mengandung pengertian infad (menghabiskan), ifna' 

(pembuangan/pelenyapan), taqlil (penurunan), idzhab (akhir) 

atau ijhraj (penggunaan). 

Infaq adalah pemberian untuk keperluan berperang di jalan 

Allah SWT misalnya: keperluan dakwah, kajian, masjid, 

madrasah (sekolah) untuk garda militer dan lain-lain. Ibnu 

Taimiyah menyatakan: “dalam pembagian hendaknya 

mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum 

muslimin, sepeti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang 

yang berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui 

usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima 

itu adalah pejabat, para hakim, para ulama, pengurus baitulmal, 
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imam masjid, para muazin dan lain-lain”.  

Infaq dalam kaidah ajaran Islam adalah perintah yang 

sangat luas dari Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup 

permintaan untuk memberikan sebagian dari sumber daya yang 

didapat dari berbagai bisnis (kasb). Allah Ta'ala memerintahkan 

umat Islam untuk terus membelanjakan hartanya untuk 

memenuhi komitmen, baik komitmen unik, misalnya, 

menawarkan bantuan untuk anak-anak, wali, pasangan, dll, atau 

komitmen umum untuk membantu orang miskin, individu yang 

membutuhkan. ,dan sebagainya melalui zakat. Berlimpah Bagi 

kekayaan seorang muslim, digarisbawahi untuk memberikan 

bantuan dengan sengaja, dan untuk memberikan kepada 

individu yang membutuhkan bantuan sesuai dengan apa yang 

mereka miliki, baik sebagai kelimpahan dan energi atau 

administrasi. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infaq 

adalah pengeluaran yang disengaja yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mendapatkan rezeki sebanyak yang dia ingin 

peroleh, Allah memberikan kesempatan kepada pemiliknya 

untuk memutuskan berapa banyak infaq yang diberikan kepada 

orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. . Infaq 

bisa diberikan kepada siapa saja, pentingnya mengeluarkan uang 

untuk membantu sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, 

infaq adalah pemberian sebagian dari harta yang diminta dalam 

Islam untuk kepentingan umum dan selanjutnya diberikan 

kepada para sahabat, wali, dan anggota keluarga terdekat 

lainnya. 

 

4. Shadaqah 

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh 

seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela 

tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang 

diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang 

mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata (Mursyid, 
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2006). Shadaqah di dalam Al-Qur’an terdapat pada Q.S. Al 

Baqarah ayat 270-271 yang berbuyi: 

 

لِمِينَ مِنأ أنَصَار  
لمَُهٍُۥۗ وَمَا لِلظَّٰ َ يعَأ رٖ فَإنَِّ ٱللََّّ ن نَّذأ تمُ م ِ ن نَّفَقَة  أوَأ نَذرَأ تمُ م ِ إنِ    ٢٧٠  وَمَآٰ أنَفَقأ

فقَُرَآٰءَ فهَُوَ خَيأ  توُهَا ٱلأ فوُهَا وَتؤُأ ا هِيَِۖ وَإِن تخُأ تِ فنَعِِمَّ دقََٰ دوُاْ ٱلصَّ ن  تبُأ لَّكُمأِۚ وَيكَُف ِرُ عَنكُم م ِ رٞ 

 ِ مَلوُنَ خَبيِرٞ سَي  ُ بمَِا تعَأ ٍۗ وَٱللََّّ اتكُِمأ َٔ  ٔ ٢٧١ 

 

Terjemahannya: 

“Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang 

kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan 

bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jika 

kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. 

Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya 

kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan 

Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. 

Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” 

 
Dalam istilah syariah, pemikiran shadaqah mengandung 

arti menghilangkan sebagian dari harta atau membayar untuk 

mendukung apa yang diarahkan oleh ajaran Islam (Mufraini, 

2006). Jadi infaq dan shadaqah menurut penelitian (Nasution et 

al., 2018) penting untuk zakat dan memiliki tujuan yang sama, 

khususnya untuk mengembangkan individu dan membantu 

mereka untuk terus memberikan kepada orang lain dengan 

memberikan sebagian dari kelimpahan yang kita miliki. Yang 

menjadi pembeda ialah individu yang mendapatkannya, zakat 

dibatasi untuk delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah 

kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, 

zakat diberikan setelah kelimpahan tiba di nisabnya sedangkan 

shadaqah dan infaq dapat diberikan kapan saja. Padahal, 

ketiganya memiliki peran dan kemampuan yang sama bagi 

muzzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), dan 

mushaddiq (pemberi donasi) dan mustahiq (penerima ZIS). 
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H. ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT 

 

Yayasan yang ikut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan 

zakat, infaq, dan shadaqah adalah Organisasi Pengelola Zakat. 

Sedangkan pengertian zakat pengurus menurut “Undang-undang 

nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah 

penyelenggaraan mengatur, menyusun, melaksanakan, dan 

mengawasi pemilahan, penyebarluasan dan penggunaan zakat.” 

Dalam peraturan tersebut, terlihat ada dua macam pengurus zakat 

di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ). 

Ada beberapa kualitas unik yang membedakan Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) dari asosiasi non-manfaat lainnya. Menurut 

Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, ada tiga atribut unik yang 

membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari asosiasi non-

manfaat lainnya, khususnya: 

1. Terikat pada aturan dan standar syariat Islam. Hal ini tidak 

terlepas dari adanya harta kekayaan yang menjadi sumber utama 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah diatur dalam Al-

Qur'an dan hadits. 

2. Sumber utama aset adalah zakat, infaq, shadaqah dan cadangan 

wakaf. 

3. Biasanya memiliki dewan administrasi syari'ah dalam konstruksi 

hierarkisnya. 

 

Badan Amil Zakat dibingkai dan dibentuk dari tingkat fokal 

hingga tingkat sub-lokal, Badan Amil Zakat pada awalnya bernama 

BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah). Makna BAZIS 

terlacak dalam “Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Agama nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 

tentang Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.” Dalam Pasal 1 

Surat Keputusan Bersama (SKB) disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan BAZIS adalah perkumpulan non legislatif yang mengurus 
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penerimaan, pemilahan, pengangkutan dan penggunaan zakat, 

infaq/iuran secara produktif dan berhasil. 

Pengertian Badan Amil Zakat tertuang dalam “Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 

1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

1999.” Dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Dalam Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan 

bahwa Yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah suatu 

Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh badan publik dan 

penyelenggaraannya terdiri dari komponen perangkat daerah dan 

badan publik. dengan tugas mengumpulkan, menyebarluaskan, dan 

menggunakan zakat sesuai pengaturan yang ketat. Komponen 

otoritas publik dalam penyelenggaraan BAZ adalah Kementerian 

Agama dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, komponen wilayah 

lokal mencakup pelopor wilayah lokal, para ulama, orang terpelajar, 

dll. 

 

 

I. PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  

 

Pengurus ZIS telah dirampungkan oleh beberapa instansi di 

lingkungan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Keduanya 

sudah mendapat payung kepastian dari spesialis publik. Bentuk 

pemerintah yang menjamin asosiasi pelaksana ZIS adalah “Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat , dan Keputusan 

Direktur Jenderal Bina Lingkungan. Urusan Islam dan Haji Nomor 

D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat” 

(Endahwati, 2014). 

Kehadiran organisasi ZIS merupakan sesuatu yang menarik, 

karena ragam dukungan ZIS terus berkembang. Bagaimanapun, 
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sekali lagi, ini adalah ujian untuk penggunaan yang sah dari 

penyimpanan ZIS dan memiliki dampak luas secara lokal. Perluasan 

kuantitas sumber ZIS terungkap dari konsekuensi survei PIRAC 

yang melaporkan bahwa tingkat pengalaman dengan muzakki 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.   

Bagi pengurus ZIS, dasar dari Organisasi Pengelolaan Zakat 

adalah melihat sumber ZIS dari muzakki, sebagai persahabatan dan 

bantuan uang melalui lingkungan pekerjaan, (2011).  Dalam 

penelitian Yustika dan Andrianto (2008) menggarisbawahi yakni 

zakat (baik fitrah, pengecer, dan sebagainya) tidak boleh 

disampaikan dengan cara terang-terangan atau langsung mengenai 

uang atau kebutuhan penting lainnya (misalnya beras). Dengan nilai 

nominal yang tidak terlalu besar, penggunaan ZIS yang diberikan 

kepada mereka yang tidak mampu mengelola biayanya dengan baik 

dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang singkat. Kondisi ini 

sangat tidak diinginkan oleh Islam, mengingat kekuatan agama pada 

dasarnya membutuhkan bantuan belas kasih dari otoritas publik 

(walaupun masalah kaya dan miskin sudah ditentukan sebelumnya) 

dapat dihaluskan, sehingga kondisi tersebut dapat diperbaiki. Pintu 

terbuka untuk bantuan pemerintah dapat diperoleh dan dihargai 

oleh semua orang.  

Kehadiran Organisasi Pengelolaan Zakata saat ini sangat 

membantu masyarakat yang berada di titik sulit. OPZ berupaya 

membantu masyarakat miskin yang terganggu dengan berbagai 

usaha. Program untuk memperkuat masyarakat miskin di sekitarnya 

tentu saja bukan kasus yang luar biasa. Berbagai usaha dilakukan 

dengan mensponsori zakat (Maksum, 2009), ini tidak akan pernah 

bisa dibayangkan tanpa pemikiran dan jiwa para muzakki yang 

dibantu oleh seorang amil yang terampil, dapat diandalkan, dan 

cakap. Program penguatan zakat ini bermanfaat bagi muzakki, 

mengingat selain memiliki pilihan untuk menyampaikan zakat, infaq 

dan shadaqah, muzakki juga dapat mengambil bagian dalam 

kemajuan menyeluruh yang diselesaikan oleh organisasi pengelolaan 

zakat, baik melalui pengajian yang dikoordinasikan oleh organisasi 
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pengelola zakat, maupun melalui media majalah yang diberikan dan 

juga bermanfaat bagi mustahiq. Muzakki (orang atau zat yang 

ditegaskan oleh umat Islam yang wajib membayar zakat) juga bisa 

duduk di pertemuan-pertemuan ketat yang dimuat di majalah. 

Zakat dan donasi melalui organisasi pengelolaan zakat juga 

dapat menjauhkan muzakki dari riya' terhadap mustahiq. Apalagi 

mustahiq tidak merasa di bawah norma di hadapan muzakki (Harian 

Pelita, 2012). Meskipun demikian, sebagian muzakki (wajib zakat) 

sangat mempertanyakan organisasi pengelolaan zakat terkait 

keberadaannya, sampai-sampai membaurkan zakat kepada yang 

berhak, padahal banyak muzzaki yang berkeinginan secara langsung 

memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya (Harian Pelita, 

2012). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih 

sangat membutuhkan pengelola zakat yang bekerja dengan lebih 

baik, khususnya pengelola zakat harus memiliki kemampuan yang 

luar biasa, keterbukaan dalam menyatakan dan menyebarkan usaha 

yang inovatif, menarik dan sesuai kebutuhan terdekat. 

Keunikan di atas menyatakan bahwa muzakki harus lebih 

positif terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat yang mengurus 

pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Kepercayaan ini akan 

terwujud dengan anggapan ketua ZIS dapat memberikan kewajiban 

publik terhadap pelaksanaan ZIS. OPZ juga harus menunjukkan 

kinerja yang baik dan menunjukkan kebenaran para pemimpinnya, 

langsung dan kompeten, dengan tujuan agar para pemberi zakat 

menaruh perhatian dalam mensosialisasikan zakatnya ke instansi-

instansi (Harian Pelita, 2012).  
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BAB 7 

PENGELOLAAN KEUANGAN PERSPEKTIF 

SYARIAH ENTERPRISE THEORY 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah SAW yang dibawa ke 

dunia di tengah-tengah masyarakat salah satunya tentang konsep 

perdagangan. Jadi ajaran Islam sebagai agama yang ideal dan 

aturannya sangat diharapkan dapat menguasai kemaslahatan hidup 

manusia utamnya perdagangan. Hal ini mencakup terpenuhinya 

kebutuhan hidup (ekonomi) baik dalam Al-Qur'an maupun hadits 

yang memberikan kesempatan kepada kerabatnya dalam 

memberikan nafkah yang halal dan besar, serta menjauhi atau 

menjauhi yang haram. Untuk itu diperlukan suatu teknik untuk 

mencari dan membelanjakan limpahan yang harus sesuai dengan 

aturan Islam, karena sangat penting untuk standar ekonomi Islam, 

baik dalam bisnis, dll.  

Sharia Enterprise Theory tersedia dalam memberikan 

tanggung jawab khususnya kepada Allah SWT (akuntabilitas 

horizontal) kemudian digambarkan sebagai tanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungannya (akuntabilitas vertikal). 

Gagasan kewajiban yang dikemukakan dalam hipotesis ini bukan 

semata-mata merupakan penyempurnaan dari gagasan kewajiban 

dalam Enterprise Theory, namun karena alasan SET yang memiliki 

pribadi supernatural dan teleologis. Dalam pandangan SET, 

Stakeholder adalah khalifah Allah SWT diberi perintah untuk 

mengawasi harta kekayaan dan menyampaikannya kepada semua 

hewan di muka bumi secara adil. Dari sini rupanya SET didasarkan 

pada alasan bahwa; Standar suatu ilmu diperoleh dari Al-Qur'an dan 

hadits (Putri, 2020). 
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Akuntabilitas SET adalah tanggung jawab yang komprehensif 

karena memasukkan unsur-unsur asosiasi manusia dengan Tuhan 

(tanggung jawab dunia lain), komponen asosiasi manusia dengan 

habitat asli (tanggung jawab alami), dan komponen asosiasi manusia 

dengan individu individu (tanggung jawab keuangan dan tanggung 

jawab sosial). Terlebih lagi, unsur-unsur hubungan tanggung jawab 

menggabungkan sudut pandang yang mendalam, yang berlaku untuk 

hubungan manusia dengan Tuhan. Tanda tanggung jawab yang 

mendalam ini tergantung pada cara setiap gerakan yang dilakukan 

adalah cinta dan tujuan mulia yang berharga bagi-Nya. Cara yang 

ditempuh untuk melakukan dua hal ini dikenang untuk klasifikasi 

jihad menurut cara-Nya. Salah satu metode jihad adalah dengan 

menerapkan standar syariah (humanis, emansipatoris, supernatural 

dan teleologis) dalam latihan bisnis. 

 

 

B. SYARIAH ENTERPRISE THEORY (SET) 

 

Syariah Enterprise Theory (SET) adalah Enterprise Theory yang 

sudah digabungkan dengan kualitas Islam untuk menyampaikan 

hipotesis humanis dan supranatural. Hipotesis ventura, seperti yang 

diteliti oleh (Meutia, 2010), adalah hipotesis yang menganggap 

tanggung jawab tidak hanya untuk pemilik organisasi tetapi untuk 

kumpulan mitra yang lebih luas. Menurut Triyuwono (2003), dapat 

mewajibkan sebagian besar masyarakat (mitra), yang tidak dapat 

diselesaikan dengan hipotesis eksklusif dan hipotesis substansi. Hal 

ini karena gagasan hipotesis bisnis besar menunjukkan bahwa 

kekuatan moneter saat ini tidak berada di satu tangan (mitra), tetapi 

ada di banyak tangan, khususnya mitra. Dengan demikian, konsep 

usaha ini lebih tepat untuk kerangka moneter yang bergantung 

terhadap nilai-nilai syariah. 

Pada beberapa percakapan telah disadari yaitu Enterprise Theory 

lebih ditumpuk dengan nilai-nilai perusahaan bebas, sehingga 

pembukuan Islam lebih condong ke Enterprise Theory (Triyuwono, 
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2000). Bagaimanapun, Teori Perusahaan juga harus dikembangkan 

untuk memiliki struktur yang lebih dekat dengan Syariah. Perbaikan 

tersebut diselesaikan sedemikian rupa, sampai akhirnya diperoleh 

struktur hipotetis yang dikenal sebagai Shari’ah Enterprise Theory 

(SET)(I Triyuwono, 2006). Menurut penelitian (Meutia, 2010) 

Shariah Enterprise Theory memiliki tujuan dalam hal sosial dan 

ekonomi yang dititikberatkan kepada Allah SWT sebagai Stakeholder 

yang paling utama atau tertinggi, dengan lima unsur pendukung, 

khususnya untuk berurusan dengan agama, untuk menangani ruh 

atau jiwa, untuk menghadapi kehidupan, untuk menangani akal, 

untuk menangani usia, dan untuk menangani mengawasi 

kelimpahan kekayaan sehingga pada akhirnya sampai pada Al-

Maqashid Syariah, yaitu keamanan khusus kepada kesejahteraan 

banyak individu. Syariah Enterprise Theory adalah teori organisasi yang 

telah digabungkan dengan sifat-sifat ketuhanan. 

Sesuai klarifikasinya, Shari'ah Enterprise Theory adalah 

Enterprise Theory yang telah berasimilasi dengan kualitas Islam 

untuk memberikan hipotesis supranatural dan lebih humanis. 

Shari'ah Enterprise Theory dapat dimaknai sebagai suatu penyatuan 

sosial yang dimulai dari kepentingan emansipatoris hingga 

membebaskan informasi yang terus-menerus terperangkap di dunia 

material menjadi informasi yang juga memikirkan perspektif non-

material. Perspektif non-materi yang dimaksud adalah Profound 

angle atau kualitas surgawi (Purwitasari, 2011). 

Dalam Syariah Enterprise Theory, lebih lanjut Slamet (2001) yang 

menyatakan, pepatah utama yang harus menjadi premis dalam setiap 

keyakinan gagasan adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik 

Tunggal dari semua aset di muka bumi ini. Jadi apa yang berlaku 

dalam Teori Perusahaan Syariah atau Syariah Enterprise Theory 

adalah Allah sebagai sumber utama kepercayaan, karena Dia adalah 

pemilik yang tunggal dan absolute. Sedangkan harta yang diklaim oleh 

sekutu pada tingkat dasar merupakan perintah dari Allah SWT di 

mana ada kewajiban untuk melibatkan mereka sesuai dengan teknik 
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dan target yang ditetapkan oleh Wali yang terdapat dalam Al Qur’an 

{Q.S Al-Baqarah 2:254 dan 267} yang berbunyi: 

 

ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ    يَٰ
ٍۗ
عَةٞ عٞ فيِهِ وَلََ خُلَّةٞ وَلََ شَفَٰ مٞ لََّ بيَأ تِيَ يوَأ لِ أنَ يَأأ ن قبَأ كُم م ِ نَٰ ا رَزَقأ اْ أنَفِقوُاْ مِمَّ ءَامَنوُٰٓ

لِمُونَ 
فِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰ كَٰ  ٢٥٤ وَٱلأ

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari 

rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang 

hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan 

dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang 

zalim.” {Q.S. Al-Baqarah 2:254} 

 

ِ فقََدِ  مِنْۢ بِٱللََّّ غوُتِ وَيؤُأ
فرُأ بِٱلطَّٰ ِِۚ فمََن يكَأ غَي  دُ مِنَ ٱلأ شأ ينِِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّ رَاهَ فِي ٱلد ِ سَكَ    لََٰٓ إكِأ تمَأ ٱسأ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  قَىٰ لََ ٱنفِصَامَ لهََاٍۗ وَٱللََّّ وُثأ وَةِ ٱلأ عرُأ  ٢٥٦ بِٱلأ

Terjemahan: 

”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang 

buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 

Mahakaya, Maha Terpuji.”{Q.S. Al-Baqarah 2:267} 

 

Jelaslah, pemanfaatan aset-aset tersebut, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama, wajar-wajar saja dibatasi, mengingat 

pada dasarnya para sekutu hanya memiliki kebebasan-kebebasan 

guna hasil. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak 

direncanakan untuk membantu Allah SWT, namun difokuskan pada 

orang-orang yang memiliki keistimewaan atas aset tersebut.  

Difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nur 

ayat 56 yang berbunyi: 
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كَوٰةَ  لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ حَمُونَ وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ سُولَ لعَلََّكُمأ ترُأ  ٥٦  وَأطَِيعوُاْ ٱلرَّ

 

Terjemahannya: 

 “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah 

kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” {An-

Nur: 56}.  

 

تمُ  يسَأ  لوُنكََ مَاذاَ ينُفِقوُنَِۖ قلُأ مَآٰ أنَفقَأ َٔ كِينِ  ٔ  مَسَٰ مَىٰ وَٱلأ َٰ يتَ رَبيِنَ وَٱلأ قَأ نِ وَٱلۡأ لِديَأ وَٰ رٖ فَلِلأ نأ خَيأ م ِ

َ بِهۦِ عَلِيمٞ  رٖ فَإنَِّ ٱللََّّ عَلوُاْ مِنأ خَيأ نِ ٱلسَّبيِلٍِۗ وَمَا تفَأ  ٢١٥ وَٱبأ

Terjemahannya: 

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang 

harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang 

kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang 

tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”{Al Baqarah: 215}.  

 

سَبهُُمُ   ضِ يَحأ رَأ بٗا فِي ٱلۡأ تطَِيعوُنَ ضَرأ يسَأ ِ لََ  صِرُواْ فِي سَبيِلِ ٱللََّّ أحُأ ٱلَّذِينَ  فقَُرَآٰءِ  لِلأ

هُمأ لََ يَسأ  رِفُهُم بسِِيمَٰ نيَِآٰءَ مِنَ ٱلتَّعفَُّفِ تعَأ جَاهِلُ أغَأ حَافٗاٍۗ وَمَا تنُفِقوُاْ  ٱلأ لوُنَ ٱلنَّاسَ إلِأ َٔ  ٔ

َ بِهۦِ عَلِيمٌ مِنأ  رٖ فَإنَِّ ٱللََّّ  ٢٧٣ خَيأ

Terjemahan:  

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir 

yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga 

dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak 

tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya 

karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau 

(Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak 

meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang 

baik yang kamu infakkan ,sungguh, Allah Maha Mengetahui.” 

{Al-Baqarah:273}.  
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Menurut Slamet (2001), ayat-ayat itu memiliki konsekuensi 

yang signifikan dalam menentukan ide-ide dalam syari'ah enterprise 

theory. Yang paling meyakinkan adalah bahwa ayat ayat itu 

membawa kita pada pemahaman bahwa dalam harta kita benar-

benar mengesampingkan kebebasan orang lain, misalnya hak orang 

miskin, anak-anak terlantar, ibn sabil dan lain-lain seperti yang 

ditampilkan dalam ayat berikut ini: 

 

مِلِي عَٰ وَٱلأ كِينِ  مَسَٰ وَٱلأ فقَُرَآٰءِ  لِلأ تُ  دقََٰ ٱلصَّ قَابِ ۞إنَِّمَا  ٱلر ِ وَفِي  قلُوُبهُُمأ  مُؤَلَّفَةِ  وَٱلأ هَا  عَليَأ نَ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ  ٍِۗ وَٱللََّّ نَ ٱللََّّ نِ ٱلسَّبيِلِِۖ فَرِيضَةٗ م ِ ِ وَٱبأ رِمِينَ وَفِي سَبيِلِ ٱللََّّ غَٰ  ٦٠ وَٱلأ

Terjemahan 

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

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.” {QS. At-Taubah ayat 60}  

 

Selanjutnya dalam perspektif syari'ah enterprise theory, 

peredaran limpahan kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku 

bagi anggota yang langsung terlibat atau kelompok pemodal yang 

menambah aktivitas organisasi, misalnya investor, bos pinjaman, 

perwakilan, dan otoritas publik, namun pertemuan lain yang tidak 

langsung terkait dengan bisnis organisasi, atau pertemuan yang tidak 

berkontribusi secara finansial dan keterampilan. Ini berarti bahwa 

luasnya pembukuan atau akuntansi dalam syari'ah enterprise theory 

tidak terbatas pada kejadian atau peristiwa antara pihak-pihak yang 

secara langsung terlibat dengan cara paling umum untuk membuat 

nilai tambah, tetapi juga pihak-pihak lain yang tidak langsung terkait. 

Pandangan ini tentu membawa perubahan yang signifikan dalam 

ungkapan enterprise theory yang menempatkan alasannya pada 
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penyebaran kelimpahan kekayaan berdasarkan komitmen anggota, 

khususnya anggota yang membuat komitmen keuangan atau 

keahlian (Triyuwono, 2001). 

Informasi, untuk situasi ini Syar’iah Enterprise Theory, adalah 

konsekuensi dari perenungan diri yang terlihat untuk memahami 

bahwa meskipun aktivitas akal dengan akal, yang merupakan 

aktivitas mendasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta 

aktivitas korespondensi dalam pergaulan dengan orang lain sebagai 

item, ada kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan 

hubungan antara manusia dan pencipta-Nya. 

Pemanfaatan SDM yang terkesan syari'ah melakukan 

hipotesis, baik secara eksklusif maupun secara keseluruhan, tidak 

diragukan lagi dibatasi, dengan alasan bahwa pada dasarnya semua 

aset atau sumber daya adalah titipan atau titipan dari Allah SWT, dan 

mitra. (rakyat) hanya diberi kebebasan. Walaupun keterbatasan 

tersebut tidak direncanakan oleh Allah SWT, namun diharapkan 

bagi orang yang memiliki hak atas harta tersebut. Pemahaman 

bahwa di dalam harta kita memang ada hak-hak istimewa orang lain, 

misalnya kebebasan orang miskin, anak-anak terlantar, dan ibn sabil. 

SET berpandangan bahwa peredaran kekayaan (kelimpahan) atau 

bernilai tambah tidak hanya berlaku bagi anggota yang secara 

langsung berhubungan dengan yayasan amil zakat, namun juga bagi 

berbagai perkumpulan yang tidak langsung berhubungan dengan 

organisasi. tugas (masyarakat dan alam). Pada dasarnya manusia 

adalah Khalifatullah fil Ardh yang mengemban misi membuat dan 

mengedarkan bantuan pemerintah untuk seluruh rakyat dan alam. 

Oleh karena itu, untuk memahami nilai kesetaraan bagi masyarakat 

dan habitat asli, Syariah Enterprise Theory akan membawa 

keuntungan bagi investor, mitra, daerah (yang tidak berkontribusi 

secara finansial atau kemampuan) dan habitat biasa tanpa 

memberikan komitmen yang signifikan untuk membayar zakat 

sebagai tanda cinta kepada Allah. (Triyuwono, 2006). 

Dilihat dari tujuan pemeriksaan, eksplorasi ini melibatkan 

Teori Enterprise Syari'ah sebagai semangat eksplorasi. Syari’ah 
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Enterprise Theory (SET) merupakan penuntasan dari 

pengembangan Enterprise Theory yang ada di masa lalu, yang 

dimulai oleh Iwan Triyuwono dalam membuat akuntansi berbasis 

syariah, menyiratkan kewajiban yang lebih jauh dengan 

menghubungkan kewajiban utama kepada Tuhan, manusia dan alam 

(Kalbarini, 2018). Pepatah dasar yang utama pada setiap rencana 

Sharia Enterprise Theory (Triyuwono, 2001) adalah Allah SWT yang 

merupakan pencipta dan pemilik tunggal dari berbagai sumber daya 

yang ada di muka bumi ini. Teori Perusahaan Syariah sebagai sumber 

utama kepercayaan dan sumber daya yang dijamin oleh kaki tangan 

berasal dari Allah SWT. Diantara harta tersebut terdapat kewajiban 

mengenai pemanfaatan, sistem dan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

Allah swt. Wali Amanat dalam mengakui tanggung jawab atau 

akuntabilitas. 

Syariah Enterprise Theory tersedia dalam memberikan tanggung 

jawab, khususnya kepada Allah SWT. Sebagai pangkat yang paling 

tinggi, maka pada saat itu menggambarkan dengan bertanggung 

jawab atas orang-orang dan habitat aslinya. Gagasan kewajiban yang 

diberikan oleh hipotesis ini bukan hanya merupakan 

penyempurnaan dari hipotesis bisnis besar, tetapi sekaligus 

merupakan konsekuensi dari alasan Syariah Enterprise Theory (SET) 

yang bersifat supranatural dan filosofis. Seperti yang ditunjukkan 

oleh Syariah Enterprise Theory (SET), pemangku kepentingan adalah 

manusia. Menunjuk tugas pengawasan aset dan membagikannya 

secara serupa untuk semua makhluk yang ada di dunia ini 

(Amerieska, 2009). 

Stakeholder kedua dalam Syariah Enterprise Theory (SET) adalah 

orang-orang, yang dipartisi menjadi dua pertemuan yang berbeda, 

khususnya mitra langsung dan mitra bundaran. Mitra langsung 

mengacu pada pihak-pihak yang secara langsung menambah 

organisasi dalam struktur moneter dan non-moneter, untuk menjadi 

pemberi dan pekerja tertentu. Karena mereka telah berkontribusi 

atau mengambil bagian dalam organisasi, merekalah yang memenuhi 
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syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah dari organisasi. 

(Hermawan dan Rini, 2016) 

Stakeholder terakhir yaitu alam, individu yang menambah hidup 

dan matinya perusahaan, serta Tuhan dan individu. Dasar dari 

sebuah asosiasi di bumi memberikan kehadiran asli untuk asosiasi 

tersebut, karena menggunakan energi yang tersebar di alam, 

termasuk komponen yang tidak dimurnikan untuk penciptaan, dan 

selanjutnya menawarkan berbagai bantuan untuk pertemuan yang 

berbeda, dan sebagainya. Namun demikian, alam tidak berpendapat 

bahwa organisasi harus berbagi manfaat sebagai uang tunai sesuai 

kebutuhan masyarakat (Hermawan dan Rini, 2018). Bentuk 

peruntukan bantuan pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian 

organisasi terhadap jaminan alam, melalui penghijauan atau 

penanaman kembali dan lain-lain (Meutia, 2010). 

 

 

C. NILAI-NILAI SHARI’AH ENTERPRISE THEORY 

(SET) 

 

Menurut penelitian Amerieska (2009) nilai-nilai yang 

terkandung dalam Shariah Enterprise Theory (SET) yakni nilai 

keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban, 

dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu: 

1. Nilai Keadilan. Keadilan merupakan pendirian utama dalam 

masalah keuangan Islam. Ditegakkanya keadilan telah 

digarisbawahi oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang 

diutus oleh Allah Al-Qur'an Surat Al-Hadid 57:25 yang 

berbunyi: 

 

نَا   تِ وَأنَزَلأ بيَ نَِٰ نَا رُسُلنََا بِٱلأ سَلأ نَا لقََدأ أرَأ طِِۖ وَأنَزَلأ قِسأ مِيزَانَ لِيقَوُمَ ٱلنَّاسُ بِٱلأ بَ وَٱلأ كِتَٰ مَعهَُمُ ٱلأ

 َ بِِۚ إِنَّ ٱللََّّ غَيأ ُ مَن ينَصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلأ لَمَ ٱللََّّ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَأ سٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰ حَدِيدَ فيِهِ بَأأ  قوَِيٌّ  ٱلأ

 ٢٥ عَزِيزٞ 
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Terjemahannya:  

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka 

kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. 

Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, 

hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah 

mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-

rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya 

Allah Mahakuat, Mahaperkasa”. 

 

Dan juga dijelaskan pada Al- Qur’an Surah An-Nisa ayat 135 

penyeruan untuk berlaku adil dan menegakkan ekonomi yang 

adil yang berbunyi: 

 

وَٰ  ٱلأ أوَِ  أنَفسُِكُمأ  عَلَىٰٰٓ  وَلوَأ   ِ لِلََّّ شُهَدآَٰءَ  طِ  قِسأ بِٱلأ مِينَ  قوََّٰ كُونوُاْ  ءَامَنوُاْ  ٱلَّذِينَ  ٰٓأيَُّهَا  نِ ۞يَٰ لِديَأ

لَىٰ  ُ أوَأ رَبيِنَِۚ إِن يكَُنأ غَنيًِّا أوَأ فقَِيرٗا فَٱللََّّ قَأ اْ أوَأ وَٱلۡأ وُٰۥٓ
دِلوُاِْۚ وَإِن تلَأ هَوَىٰٰٓ أنَ تعَأ بهِِمَاِۖ فلَََ تتََّبعِوُاْ ٱلأ

مَلوُنَ خَبيِرٗا َ كَانَ بمَِا تعَأ رِضُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ  ١٣٥ تعُأ

 

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap 

dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. 

Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah 

lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti 

terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. 

 

Kesimpulan nilai kesetaraan atau keadilan adalah adanya 

kesetaraan atau keadilan dan kesepakatan dalam menyelesaikan 

hak dan komitmen, sirkulasi peluang yang setara mengenai data, 
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aset, atau kesenangan dalam manfaat, dan adanya 

mempertahankan realitas dan menjauhkan diri dari perlakuan 

buruk/menyakiti hal-hal lain atas dirinya sendiri. keuntungan. 

Berdasarkan hipotesis ventura, organisasi dipandang sebagai 

fondasi bisnis, tetapi juga sebagai pembentukan sosial yang 

memiliki konsekuensi bagi organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan sosial. Karena untuk hipotesis Perusahaan manfaat 

adalah akibat dari usaha koperasi anggota/mitra (investor, bos 

pinjaman, pekerja dan masyarakat). 

2. Nilai Kebenaran. Kebenaran bergantung pada perilaku manusia 

dalam menjalankan realitas. Kata benar dalam arti sebenarnya 

adalah sesuatu yang seharusnya. Padahal, realitasnya jika 

dikaitkan dengan latihan muamalah, menyiratkan pencatatan 

sesuai dengan bukti-bukti pertukaran yang ada. Kepentingan 

utama dari kebenaran adalah bahwa pencatatan dan 

pengungkapannya menunjukkan realitas yang sebenarnya. 

Menurut Zulkifli dan Sulastiningsih (1998) bahwa secara 

keseluruhan nilai-nilai kebenaran yang membentuk pembukuan 

Islam dapat dimaknai dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 

282. Dengan uraian ayat tersebut Allah SWT memerintahkan 

untuk mencatat muamalah (pertukaran) yang menghasilkan 

perubahan sumber daya individu atau otoritatif. Muamalah 

adalah bagian penting dari ekonomi individu, sehingga 

pelaksanaannya harus fokus pada kualitas Islam. Pembuktian 

pertukaran sebagai alasan pencatatan, bukan peristiwa 

muamalah yang harus dibebaskan dari kekeliruan, sehingga ada 

syarat pengamat dari pihak yang mampu agar pembuktian itu 

sah, dengan tujuan agar tidak satu pun pertukaran diabaikan 

meskipun faktanya pada dasarnya sebesar zarrah (QS. AL. 

Zalzalah; 7-8) : 

3.  

رٗا يرََهُ ۥ ة  خَيأ قَالَ ذرََّ مَئِذٖ مِثأ ا يرََهُ ۥ ٧ لهََا يَوأ ةٖ شَر ٗ قَالَ ذرََّ مَلأ مِثأ  ٨ وَمَن يعَأ
 

Terjemahan 
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Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya pula. 

 

4. Nilai Kejujuran. Kejujuran adalah sesuatu yang harus diperbuat 

oleh setiap orang di berbagai bagian kehidupan, mengingat 

untuk muamalah, kejujuran adalah penegasan sebuah janji akan 

arti penting kata-kata yang tepat sehingga dapat dijadikan aturan, 

yang akan memberikan keuntungan bagi perkumpulan-

perkumpulan tersebut. kesepakatan (tanggung jawab) dan 

selanjutnya untuk daerah setempat. juga, kondisinya saat ini. 

Kejujuran bisa menjadi modal esensial individu dalam 

lingkungan sosialnya, karena dengan sifat kejujuran ini berarti 

individu tersebut menghargai dirinya sendiri. Permintaan lugas 

untuk berbuat jujur ini selaras dengan Firman Allah SWT, Q.S. 

Al-Ahzab 33:70 yang berbunyi: 

 

لَٗ سَدِيدٗا َ وَقوُلوُاْ قَوأ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱتَّقوُاْ ٱللََّّ  ٧٠ يَٰ

 

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar,” 

 

Nilai ini menjamin bahwa bisnis harus dilakukan dengan kualitas 

mendalam yang mempertahankan nilai kejujuran. Dengan cara 

ini, kejujuran merupakan nilai penting untuk mencapai 

keridhaan Allah dalam perbuatan muamalah. 

 

5. Nilai Kepercayaan. Amanah adalah cara berperilaku yang harus 

digerakkan oleh orang-orang, yang juga merupakan tampilan 

paling mulia dalam Islam. (Surah Al Ahzab 33:72), yang 

berbunyi: 
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مََانَةَ   ٱلۡأ نَا  عَرَضأ هَا  إنَِّا  مِنأ نَ  فقَأ وَأشَأ نهََا  مِلأ يَحأ أنَ  نَ  فَأبَيَأ جِبَالِ  وَٱلأ ضِ  رَأ وَٱلۡأ تِ  وَٰ ٱلسَّمَٰ عَلَى 

نُِۖ إنَِّهُۥ كَانَ ظَلوُمٗا جَهُولَٗ  نسَٰ ِ  ٧٢ وَحَمَلهََا ٱلۡأ

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan 

untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan 

melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat 

bodoh,” 

 

Ayat ini berisi penjelasan tentang beratnya amanah dan 

beratnya beban yang harus dipikul oleh manusia, dimana langit, 

bumi dan gunung-gunung sebagai mahkluk ciptaan Allah yang 

merupakan daerah kuat atau perkasa bagi kekuatan dan lemah dan 

ragu-ragu untuk menyampaikan kepercayaan itu, khawatir dan stres 

jika tidak layak untuk memuaskannya. Dari uraian di atas, cenderung 

beralasan bahwa tanggung jawab Teori Perusahaan Syariah memiliki 

atribut-atribut yang menyertainya: 

a. Jalankan usaha/percaya dengan segala kesungguhan dan usaha 

dalam mengerjakan. 

b. Mengutamakan kepentingan mitra langsung dan tidak langsung 

serta alam. 

c. Menjunjung tinggi moral bisnis Islam (halal-haram). 

 
Menurut penelitian Latifah (2020) bahwa Shari’ah Enterprise 

Theory berfokus pada kesadaran ilahi akan menyebabkan apa yang 

terjadi di mana orang-orang sebagai pemroses biasa akan tergerak 

hatinya. Tidak hanya itu, pada teori ini adalah sudut lain sebagai 

keseimbangan material dan dunia lain dalam ranah pembukuan. 

Penempatan Tuhan sebagai Stakeholder merupakan cara yang tepat, 

karena Dia adalah pencipta, semuanya setara. Berikutnya adalah 

orang-orang yang ditunjuk sebagai pengelola hukum dan pelaksana 

yang dapat diandalkan, serta orang-orang sebagai mitra organisasi. 
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sebagai mitra yang sama pentingnya menemukan alam, sementara 

mungkin akhirnya tidak dilupakan oleh umat manusia dan membuat 

komitmen yang luar biasa. 

 

 

D. PEMAHAMAN AKUNTABILITAS  

 

Secara terminologi, akuntabilitas berasal dari kata “account” 

yang artinya mempertanggungjawabkan. Menurut penelitian Rizka 

(2021) dalam perspektif Islam, ungkapan dalam Al-Qur'an 

menegaskannya sebagai “hisab” yaitu perhitungan yang berkaitan 

dengan seseorang sebagai account kepada Allah SWT. Sebagaimana 

dalam Firman Allah swt dalam Q.S Al Mudassir ayat 38 yang 

berbunyi: 

 

سِْۢ بمَِا كَسَبَتأ رَهِينَةٌ   ٣٨  كُلُّ نَفأ

Terjemahannya: 

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya,” 

 

Perhitungan dari perspektif arti yang luas mengidentifikasikan 

terhadap keharusan seorang individu untuk membuat pelaporan 

kepada Allah segala sesuatu yang diidentikkan dengan usaha 

manusia selama di dunia. Semua sumber daya alam yang tersedia 

dapat dimanfaatkan oleh manusia karena suatu bentuk kepercayaan 

yang telah Allah anugerahkan kepada para hambaNya. Manusia 

diizinkan untuk membuat inovasi sesuai apa yang telah diberikan 

kepada mereka terkait sumber daya alam namun didasarkan pada 

pengaturan syariah dan pencapaian manusia di masa yang kekal yaitu 

akhirat tergantung pada upaya manusia di bumi ini (Kholmi, 2012). 

Akuntabilitas adalah suatu komitmen yang dilakukan untuk 

memberikan tanggung jawab untuk menjawab dan memaknai 

pameran dan kegiatan seorang individu atau keseluruhan ketua suatu 

asosiasi terhadap pihak-pihak yang mempunyai kewenangan atau 
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jabatan untuk meminta data atau tanggung jawab. Tujuan dari 

akuntabilitas adalah ringkasan fiskal yang diperkenalkan dan 

peraturan serta pedoman yang sesuai yang mencakup penerimaan, 

penimbunan, dan penggunaan oleh organisasi pemerintah. 

Akuntabilitas juga merupakan premis pengungkapan moneter di 

pemerintah mengingat publik berada di jalur yang benar untuk 

mengetahui dan mendapatkan penjelasan tentang berbagai aset dan 

penggunaannya (Martini dkk, 2019). 

Menurut penelitian Widyatama dkk (2017) menyatakan 

Akuntabilitas adalah salah satu gagasan penting yang diklaim oleh 

organisasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada mitra. Substansi 

bisnis, namun dalam pemerintahan terbuka, untuk situasi ini 

Pemerintah Desa, jenis tanggung jawab kepada rakyat merupakan 

kepentingan yang harus dipenuhi oleh otoritas publik sebagai 

pengawas. Ini adalah pemikiran yang signifikan bahwa dengan 

asumsi suatu administrasi menyelesaikan tanggung jawab dengan 

merinci setiap gerakan yang terjadi di dalam otoritas publik, ini dapat 

bekerja pada posisi otoritas publik sehingga nantinya otoritas publik 

akan mendapatkan banyak bantuan dari mitra dalam menjalankan 

otoritas publik. 

Akuntabilitas organisasi pemerintah daerah dicirikan sebagai 

komitmen negara provinsi untuk bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan dan organisasi legislatif daerah yang berkaitan 

dengan kemerdekaan provinsi untuk mencapai sasaran mutu dan 

mutu yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang 

terukur baik mutu maupun jumlah. Akuntabilitas secara praktis 

setara dengan kewajiban, namun menuntut pemimpin untuk 

bertindak secara moral dan dapat diandalkan sesuai dengan kekuatan 

yang mereka dapatkan dan juga mampu (Ramli, 2017). 

Muchtamarini dan Jalaluddin (2020) berpendapat bahwa 

tanggung jawab atau akuntabilitas dapat diartikan sebagai seseorang 

yang memegang perintah (ahli materi pelajaran) dan memberikan 

kewajiban dalam menghadirkan, mengungkap dan merinci setiap 

jenis gerakan dan latihan sebagai seseorang yang memberi perintah 
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karena dia berkuasa. dan kebebasan yang menjadi kewajibannya. Hal 

ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002) 

mengatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan syarat mutlak 

bagi penyelenggara hukum (ahli) untuk memberikan tanggung 

jawab, menyajikan, melaporkan, dan menyingkapkan segala macam 

gerak dan pelaksanaan yang menjadi kewajibannya kepada kepala 

(kepala) yang mempunyai hak dan kedudukan untuk meminta 

demikian. tanggung jawab. 

Dengan demikian, akuntabilitas adalah komitmen bagi 

pemegang komando yang diberi kepercayaan untuk memiliki pilihan 

dalam mengawasi aset publik untuk mempertanggungjawabkan 

kepada yang terkait dengannya. Tujuan dari kewajiban adalah 

pergerakan segala macam dan laporan keuangan mengingat daerah 

lebih benar daripada salah untuk mengetahui dan mendapatkan 

penjelasan tentang jenis aset dan penggunaannya. Pelajaran dalam 

Islam mendidik kita untuk mencatat dengan tulus, sopan, 

transparan, dalam dal akuntabilitas. Seperti yang terdapat di 

AlQuran dalam QS: Al-Baqarah/2:282 

 

نكَُمأ  تبُ بَّيأ يكَأ تبُوُهُِۚ وَلأ ى فَٱكأ سَم ٗ ن  إِلَىٰٰٓ أجََلٖ مُّ اْ إِذاَ تدَاَينَتمُ بِديَأ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٰٓ لِِۚ  يَٰ عَدأ  كَاتبُِْۢ بِٱلأ

 َ يتََّقِ ٱللََّّ حَقُّ وَلأ هِ ٱلأ لِلِ ٱلَّذِي عَليَأ يمُأ تبُأ وَلأ يكَأ ُِۚ فَلأ تبَُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللََّّ بَ كَاتِبٌ أنَ يكَأ  رَبَّهُۥ وَلََ  وَلََ يَأأ

هُ شَيأ  خَسأ مِنأ حَقُّ سَفِيهًا أوَأ ضَعِيفًايبَأ هِ ٱلأ اِۚ فَإنِ كَانَ ٱلَّذِي عَليَأ ٗٔ تطَِيعُ أنَ يمُِلَّ هوَُ   ٔ  أوَأ لََ يسَأ

نِ فَرَجُلٞ   ِۖ فَإنِ لَّمأ يكَُونَا رَجُلَيأ جَالِكُمأ نِ مِن ر ِ هِدوُاْ شَهِيديَأ تشَأ لِِۚ وَٱسأ عَدأ لِلأ وَلِيُّهُۥ بِٱلأ يمُأ رَأتَاَنِ  فَلأ وَٱمأ

رَ إِ  دىَٰهُمَا فتَذُكَ ِ نَ مِنَ ٱلشُّهَدآَٰءِ أنَ تضَِلَّ إِحأ ضَوأ ن ترَأ بَ ٱلشُّهَدآَٰءُ مِمَّ رَىِٰۚ وَلََ يَأأ خُأ دىَٰهُمَا ٱلۡأ حأ

ِ  إِذاَ مَا دعُُواِْۚ وَلََ تسَأ  ٱللََّّ سَطُ عِندَ  أقَأ لِكُمأ  ذَٰ أجََلِهِِۦۚ  إِلَىٰٰٓ  أوَأ كَبيِرًا  صَغِيرًا  تبُوُهُ  أنَ تكَأ اْ  مُوٰٓ َٔ  ٔ

ٰٓ أنَ تكَُ  اْ إلََِّ تاَبوُٰٓ نَىٰٰٓ ألَََّ ترَأ دةَِ وَأدَأ وَمُ لِلشَّهَٰ كُمأ  وَأقَأ سَ عَليَأ نكَُمأ فَليَأ رَةً حَاضِرَةٗ تدُِيرُونَهَا بيَأ ونَ تِجَٰ

عَلوُاْ فَإِ  تمُأِۚ وَلََ يضَُآٰرَّ كَاتِبٞ وَلََ شَهِيدِٞۚ وَإِن تفَأ اْ إِذاَ تبََايَعأ هِدوُٰٓ تبُوُهَاٍۗ وَأشَأ نَّهُۥ فسُُوقُْۢ جُنَاحٌ ألَََّ تكَأ

َِۖ وَيعَُل ِمُكُمُ  ٍۗ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ ء  عَلِيمٞ بكُِمأ ُ بِكُل ِ شَيأ ٍُۗ وَٱللََّّ  ٢٨٢ ٱللََّّ
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Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. 

Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang 

berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah 

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara 

kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-

orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika 

yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. 

Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan 

janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya 

baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih 

adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, 

dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika 

kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu” 
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Dari uraian ayat di atas, berbicara tentang beberapa kegiatan 

seperti kewajiban, sewa, dan perdagangan. Dalam surat ini, Allah 

SWT telah meminta para pekerjanya untuk mencatat dengan baik 

semua pertukaran yang terjadi. Pada ayat ini arti penting dari 

"mendapatkan di atas kertas" adalah salah satu klarifikasi bahwa 

sangat pentingnya pencatatan pada setiap pertukaran yang 

dilakukan, terkhususnya dalam keadaan non-tunai. Karena 

menyimpan merupakan prasyarat penting dalam kerangka 

pembukuan. Hadirnya kerangka pembukuan yang tertib, lugas, dan 

dapat diandalkan. Perintah yang disusun mencakup permintaan 

kepada dua orang pelaksana, seperti di salah satu dari mereka 

menulis dan apa yang dikomposisikan diberikan kepada rekannya 

jika kaki tangan itu hebat dalam menulis dan membaca, dan jika dia 

tidak hebat dalam mengarang, atau keduanya buruk dalam hal itu, 

maka, pada saat itu, ia harus mencari orang ketiga. 

Proses akuntabilitas dilaksanakan secara terus menerus dan 

melaksanakan nilai-nilai kebenaran serta tidak melanggar apa yang 

sudah menjadi ketentuan Allah dalam hukum syariat Islam, 

penghimpunan harta serta mekanisme pendistribusian yang sehat 

harus dilaksanakan secara efektif untuk mendatangkan kebaikan 

bersama, dan merata serta tidak saling mencederai pihak lain dalam 

rangka mensejahterakan umat dan menjadikan nilai kesinambungan 

bersumber pada akhlak yang baik (mulawarman, 2009). 

Menurut (Mahmudi, 2007) akuntabilitas berfungsi : 

a. Menyajikan data sehubungan dengan pilihan dan gerakan 

yang dilakukan selama aktivitas suatu elemen (unit khusus), 

b. Memungkinkan pihak luar (misalnya majelis, penguji dan 

masyarakat pada umumnya) untuk mensurvei data, dan 

c. Lakukan kegiatan perbaikan jika perlu. 

 

Menurut Mardiasmo, (2009) jenis akuntabilitas terbagi 2 

yaitu: 

a. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), adalah kewajiban 

mengenai pengawasan harta kekayaan kepada kedudukan 
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yang lebih penting, yang berlaku bagi setiap bahkan dalam 

pergaulan pimpinan negara, termasuk pejabat publik. Setiap 

penguasa atau pejabat publik, baik secara eksklusif atau 

dalam perkumpulan progresif, berkewajiban untuk 

bertanggung jawab langsung tanpa tandingannya 

sehubungan dengan peningkatan eksekusi atau konsekuensi 

dari pelaksanaan latihannya sesekali atau kapan pun jika 

mendasar. 

b. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) 

ditambahkan pada setiap lembaga negara sebagai suatu 

persekutuan untuk mewakili setiap perintah yang telah 

diperoleh dan dilaksanakan atau perkembangannya untuk 

disampaikan kepada perkumpulan-perkumpulan luar 

(daerah yang lebih luas) dan iklim (publik or external 

accountability and environment). 

Menurut (Lalolo, 2003) bentuk akuntabilitas yaitu: 

a. Keputusan harus dilakukan dalam bentuk salinan cetak dan 

dapat diakses oleh setiap penduduk yang tidak beruntung. 

Cara untuk mengetahui bahwa pilihan-pilihan yang harus 

dibuat dicatat sebagai hard copy dan dapat diakses oleh 

setiap penduduk yang membutuhkan adalah bahwa ada 

kursus mengatur dan melaksanakan administrasi moneter 

teritorial dan masyarakat umum dapat mengetahui data 

tentang proyek-proyek perbaikan dan strategi di lokal. 

b. Akurasi dan pemenuhan data. Cara penentuan ketepatan 

dan pemenuhan data adalah data yang berkaitan dengan 

program/strategi telah diserahkan ke daerah dan data yang 

diserahkan ke daerah sudah selesai, meliputi seluruh 

proyek/pengaturan di kabupaten. 

c. Penjelasan tentang target-target pengaturan yang diambil 

dan disampaikan. Cara untuk mengetahui kejelasan tujuan 

pengaturan yang diambil dan disampaikan adalah bahwa 

setiap pilihan dalam pembuatan pendekatan dan program 

kemajuan pemerintah di daerah telah dikaitkan dengan 
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masyarakat umum dan data yang disusun dapat diakses yang 

dapat direalisasikan oleh daerah tentang proyek dan strategi 

di kabupaten. 

d. Kelayakan dan konsistensi. Cara untuk mengetahui 

ketercapaian dan konsistensi adalah bahwa dalam 

pelaksanaan pengaturan perbaikan harus sesuai dengan 

pilihan yang telah ditetapkan oleh daerah, apakah strategi 

dan proyek yang dilakukan praktis dan sesuai dengan 

kebutuhan daerah. lokal dan dalam pelaksanaannya sesuai 

dengan pengaturan strategi yang disepakati. 

e. Penyebaran data berkenaan dengan suatu pilihan. Metode 

untuk mengetahui penyebaran data tentang suatu pilihan 

adalah bahwa konsekuensi dari pilihan strategi lokal tersebar 

di komunikasi yang luas dan populasi umum dapat 

mengetahui data tentang proyek dan pengaturan perbaikan. 

 

 

E. PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

Salah satu penanda diakuinya administrasi besar adalah 

diakuinya pengelolaan keuangan negara yang baik karena perspektif 

moneter merupakan tahap awal bagi segala jenis pergerakan yang 

akan diselesaikan oleh otoritas publik. Untuk mengakui administrasi 

yang hebat, tentu saja, itu harus didasarkan pada beberapa standar 

administrasi moneter, termasuk standar penerimaan dan tanggung 

jawab. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai alasan 

dilakukannya transformasi pengaturan dalam penatausahaan 

Keuangan Negara, yang berikutnya disusul dengan dikeluarkannya 

beberapa pedoman pelaksanaan, misalnya “UU No. 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Negara (Widayati, 2014). Dalam (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, 2019)” 
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Pengelolaan keuangan adalah berbagai pembangunan yang 

meliputi kesiapan, pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, 

deklarasi, kewajiban, dan pengawasan pengelolaan keuangan. Dalam 

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara” untuk membantu pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengawasan keuangan 

negara perlu dilakukan secara ahli, terbuka, dan dapat diandalkan 

sesuai standar fundamental yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Dasar. Pada hakekatnya administrasi moneter adalah aset publik, 

sehingga otoritas publik harus didorong untuk memberikan data 

moneter yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh daerah secara 

tepat, relevan, tepat dan dapat diandalkan (Chalid, 2005). 

Sesuai amanat Pasal 23C UUD 1945, UU Keuangan Negara 

perlu membingkai standar pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 

menjadi standar umum yang mengingat kedua standar pengawasan 

keuangan negara yang telah lama ditetapkan, seperti pedoman 

tahunan, aturan kelengkapan, standar solidaritas, dan aturan 

spesialisasi serta standar baru sebagai kesan praktik terbaik (use of 

good standards) dalam penyelenggaraan keuangan negara, antara lain: 

1. Tanggung jawab yang diatur oleh hasil. 

2. Profesionalisme. 

3. Proporsionalitas. 

4. Keterbukaan dalam penatausahaan dana negara. 

5. Tinjauan keuangan oleh badan peninjau yang otonom dan 

bebas. 

 

Sumber keuangan pemerintah berasal dari pajak dan 

pendapatan lainnya dan dimanfaatkan secara langsung atau tidak 

langsung untuk belanja daerah. dalam pengelolaan keuangan 

harusnya tidak ada pengeluaran administrasi untuk kepentingan 

kelompok tertentu. Dengan cara ini, setiap pengeluaran administrasi 

harus dipertimbangkan sebagai hasil lebih dari penggunaan itu. Oleh 

karena itu, setiap pengeluaran administrasi harus mempunyai 

kapasitas dan tujuannya, dan memikirkan batasannya.   
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BAB 8 

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 

PERSPEKTIF ISLAM 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Lembaga moneter atau keuangan baik itu bank serta lembaga 

keuangan bukan bank memainkan peran penting bagi pergerakan 

keuangan. Pekerjaan penting dari lembaga keuangan ini adalah 

sebagai kendaraan yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan 

dana publik dengan sukses dan efektif untuk memenuhi harapan 

individu akan peningkatan taraf hidup. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan dicirikan sebagai lembaga 

yang kegiatannya di bidang moneter atau keuangan, mengumpulkan 

dan menyalurkan dana kepada orang-orang tertentu untuk 

mendukung usaha organisasi. Meskipun dalam pedoman lembaga 

moneter atau keuangan difokuskan untuk mendanai investasi 

organisasi, pedoman ini tidak berarti membatasi organisasi. 

Sebenarnya, kegiatan pendukung lembaga moneter atau keuangan 

dapat dicadangkan untuk spekulasi perusahaan, latihan penggunaan, 

dan latihan alokasi tenaga kerja dan produk. 

Dalam dunia bisnis, pemeriksaan pembukuan akuntansi 

sebagai instrumen yang menyajikan dan melaporkan keadaan 

keuangan sebagai unit terkait uang untuk organisasi atau substansi 

bisnis telah dimulai dengan adanya unsur yang sebenarnya. Petunjuk 

langkah demi langkah untuk menyajikan dan melaporkan situasi 

keuangan zat untuk melayani navigasi dan sebagai pengungkapan 

fungsional suatu elemen. Selain itu, studi dan eksplorasi didorong 

dan dipengaruhi oleh pemikiran Luca Pacioli (1494), yang saat ini 

dipandang sebagai arsitek utama ilmu pembukuan. Karena 
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kehadiran pembukuan juga dipandang sebagai disiplin ilmu di 

bidang pemeriksaan moneter, dan selebihnya dianggap sebagai 

inovasi yang bekerja dengan cara paling umum untuk mencatat, 

mengkarakterisasi, dan merinci keuangan, sejujurnya hal itu sangat 

dipengaruhi oleh pembukuan atau akuntansi yaitu keadaan 

keuangan, atau lebih tepatnya filosofi keuangan. Kehadiran 

pembukuan atau akuntansi sebagai pedoman akuntansi keuangan 

sebagai persamaan pelatihan atau aplikasi lapangan, dipengaruhi 

oleh standar keuangan yang mendasari kegiatan ekonomi. Bahwa 

bentuk pembukuan atau akuntansi sangat dipengaruhi oleh keadaan 

nyata, (misalnya, ekologi, sosial, budaya, politik, ekonomi dan 

sebagainya) yang dianut oleh suatu negara. 

 

 

B. PERAN AKUNTABILITAS 

 

Akuntabilitas adalah ide moral yang berhubungan dengan 

kapasitas untuk memahami pilihan yang diambil dan latihan yang 

dilakukan. Akuntabilitas tidak sama dengan kewajiban. Dalam 

pembukuan, akuntabilitas adalah etika yang berhubungan dengan 

kapasitas individu, atau kewajiban otoritas dalam pilihan atau hasil 

yang dicapai dalam kewajiban mereka. Sementara itu, kewajiban 

organisasi sebagai individu dari daerah setempat untuk mematuhi 

peraturan material dan pengaturan lengkap sesuai standar daerah 

setempat. Seperti terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Muddassir Ayat 

38 yang berkaitan dengan tanggung jawab yang berbunyi: 

سِْۢ بمَِا كَسَبَتأ رَهِينَةٌ   ٣٨  كُلُّ نَفأ

Terjemahannya: 

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya,” 

 

Berdasarkan ayat diatas bahwa Perwujudan tanggung jawab 

adalah kerangka kerja yang memiliki kontrol atas kewajiban individu 

seperti kewajiban, kapasitas atau dari setiap posisi menjadi tanggung 
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jawab pribadi masing-masing.. Begitu juga penelitian Bickers dan 

Williams (2001) akuntabilitas merupakan istilah penting dalam 

administrasi yang adil yang berhubungan dengan hubungan antara 

pemilik kekuasaan atau komando, khususnya individu seperti 

pembuat undang-undang, otoritas pemerintah hingga pelaksana 

strategi pada tingkat paling rendah. Dalam negara dan pemerintahan 

yang berbasis pemilu, individu sebagai suatu kebutuhan yang 

mungkin mendapatkan komponen jaminan bahwa pimpinan dan 

pelaksana strategi tidak menggunakan pengaruh mereka untuk 

keuntungan mereka sendiri (kontrak) tetapi untuk masyarakat. 

Peran akuntabilitas menjelaskan kewajiban, komitmen, dan 

hak istimewa para pengguna dengan alasan bahwa pada dasarnya 

intisari tanggung jawab adalah jaminan standar atau pengaturan yang 

jelas dari pertemuan, yang dapat diaudit, langsung, dilakukan dengan 

andal, menghasilkan dorongan/keberanian, membedakan kewajiban 

dan memberdayakan kepentingan untuk pembangunan. Hal ini 

menjelaskan tugas tanggung jawab dalam sistem berbasis pemilu, 

khususnya untuk menjaga agar pemerintahan mayoritas tetap 

berjalan secara wajar melalui komponen yang menjamin bahwa 

kekuasaan yang diberikan oleh individu kepada delegasinya tidak 

menyia-nyiakan atau dipersalahgunakan secara politik (Diamond 

dan Morlino, 2004). 

 

 

C. AKUNTABILITAS MENURUT PARA AHLI 

 

Percakapan tentang akuntabilitas telah diselesaikan oleh 

banyak peneliti, seperti Richard Mulgan, Mark Bovens dan Robert 

D. Behn. Ketiga peneliti ini secara menguntungkan mengkaji 

tanggung jawab, baik yang terkait dengan masalah legislatif maupun 

administrasi publik dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari 

dalam berbagai sudut pandang yang berbeda. Karya-karya mereka 

secara ekstensif mengkaji gagasan tanggung jawab atau akuntabilitas 
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dengan tujuan agar bagian tersebut memberikan gambaran yang 

lebih jelas tentang gagasan akuntabilitas. 

 

1. Akuntabilitas Richard Mulgan. 

Menurut Mulgan, akuntabilitas telah berkembang dari 

gagasan kecerobohan moneter menjadi definisi yang terkait 

dengan otoritas pengawasan dan pengendalian melalui 

komponen perbaikan/perbaikan. Pentingnya dan penetapan 

tanggung jawab baru-baru ini menjadi perbincangan yang tak 

henti-hentinya, apalagi jika dibandingkan dengan gagasan-

gagasan penanda administrasi yang baik, seperti responsif, lugas 

dan terkendali. Kontras antara akuntabilitas dan istilah-istilah 

tersebut terlalu tidak jelas untuk dianggap masuk akal dan olok-

olok (Mulgan, 2003). 

Secara praktis, akuntabilitas adalah kebutuhan bagi 

pemerintah dan administrasi rahasia untuk bertanggung jawab 

kepada pemegang komandonya, untuk menjadi individu khusus 

untuk otoritas publik serta investor dan klien untuk area rahasia. 

Bagaimana bisa pihak-pihak yang mendapat posisi dan 

kepercayaan dari pertemuan yang berbeda melakukan 

kewajibannya tanpa komitmen untuk melapor, bertanggung 

jawab dan mempengaruhi pilihan dan kegiatannya? Pertanyaan 

ini menarik Mulgan untuk menyelidiki bagaimana tanggung 

jawab berlaku di tingkat otoritas publik dan rahasia. 

Akuntabilitas adalah komitmen pemerintah dan lembaga 

rahasia untuk mengikuti dan menjamin bahwa masyarakat 

umum mendapatkan data untuk tujuan pengendalian mereka. 

Dalam pengaturan ini tanggung jawab menjadi signifikan 

mengingat fakta bahwa masyarakat umum seringkali tidak 

menemukan solusi atas komitmen legislator dan otoritas publik 

yang tidak ditepati. Selanjutnya, tanggung jawab adalah 

perangkat bagi orang-orang dengan pengaruh besar untuk tetap 

menerima masyarakat umum melalui perkembangan kerangka 

dan instrumen akuntabilitas. Hal ini membuktikan dengan jelas 
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bahwa akuntabilitas telah berkembang dari makna yang 

sederhana di bidang keuangan menjadi definisi yang lebih luas 

dan digunakan dalam praktik pemerintahan modern, serta 

memperluas kajian antara pemerintah dan rakyatnya dalam 

konteks yang lebih besar. 

 

2. Akuntabilitas Mark Bovens. 

Bovens, Merujuk pada pandangan Dubnick, 

mengungkapkan bahwa akuntabilitas benar-benar dicoba pada 

masa pemerintahan Raja William I tahung 1805. Penguasa 

mengharapkan para pengelola properti untuk melaporkan 

kepemilikan wilayah mereka sebagai alasan pemungutan pajak 

dan administrasi kerajaan. Ratusan tahun berlalu, tanggung 

jawab yang awalnya beriringan dengan pembukuan kemudian 

dibuat tidak hanya terkait dengan akuntansi dan organisasi 

moneter. Tanggung jawab telah berubah menjadi setara dengan 

administrasi yang sah dan adil (Bovens, 2005). Dari banyaknya 

tulisan yang ada, Bovens sependapat dengan pandangan 

Mulgan bahwa tanggung jawab adalah ide yang unik, artinya, ia 

berubah menjadi istilah umum untuk kerangka/sistem yang 

membuat lembaga yang berkuasa menerima publiknya. 

Dilihat dari turunan dan akarnya yang dapat diverifikasi, 

Bovens menganggap bahwa akuntabilitas harus dilihat dari 

pendekatan hubungan sosial atau sistem yang 

membutuhkan/membutuhkan klarifikasi dan dukungan 

melalui pemberian penjelasan di balik kegiatan yang telah 

dilaksanakan sehingga komponen yang harus dilakukan adalah 

hubungan antara penghibur, akuntan, pertemuan dan 

pemegang tanggung jawab. Diskusi ini berubah menjadi 

lapangan untuk klarifikasi dan dukungan langsung dan tidak 

terbatas (face to face), tidak melalui media atau direkam sebagai 

hard copy. 
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3. Akuntabilitas Robert D. Behn 

Konsep akuntabilitas Behn berangkat dari pernyataan 

mendasar akuntabiltas yang sampai saat ini mendapat definisi 

yang berbeda dan membingungkan menurut persepsi Behn. 

Selanjutnya, akuntabilitas hanyalah pembicaraan yang 

menjanjikan dan dunia ideal namun menantang untuk dilihat 

dengan jelas. Dengan demikian, Behn merencanakan tanggung 

jawab secara lebih rinci dan jelas ke dalam sistem hubungan 

antara individu/penduduk dan otoritas pemerintah yang 

menjalankan tanggung jawab di . Merekalah yang menafsirkan 

keinginan individu/warga yang telah disuarakan melalui 

parlemen dan pejabat tinggi pemerintah. 

Menurut Behn (2001) menjadikan sistem akuntabilitas 

sebagai tahapan dan prasyarat yang harus ada agar tanggung 

jawab dapat diselesaikan di lapangan, misalnya dimulai dengan 

kualitas yang digambarkan dalam serangkaian aturan, metode 

dan pedoman, merinci komponen untuk menjamin 

pelaksanaan akuntabilitas yang mantap dengan nilai yang 

disepakati dan digambarkan melalui aturan, teknik dan prinsip 

serta organisasi bebas yang mereview laporan yang telah dibuat. 

Ini akan menjadi instrumen akuntabilitas yang pasti untuk 

menjamin konsistensi atau menemukan kesalahan atau 

inkonsistensi yang mungkin dilakukan oleh pelaksana tanggung 

jawab. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Behn, tanggung jawab 

sangat penting bagi sistem aturan mayoritas untuk menjamin 

bahwa perwakilan administrasi responsif dan benar-benar 

bekerja untuk memuaskan keinginan individu. Pada skala yang 

lebih luas, tanggung jawab dapat mencegah dan memerangi 

kekotoran batin, kebijaksanaan dan kelemahan dalam 

pemerintahan karena prinsip, strategi dan pedoman yang 

berbeda, mengungkapkan komponen dan organisasi penilai 

sebagai jenis kekuatan penyesuaian. 
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D. JENIS, PRINSIP DAN FUNGSI AKUNTABILITAS 

 

Ada 3 jenis akuntabilitas, yakni:  

1. Akuntabilitas Vertikal 

Adalah suatu keadaan dimana seorang individu harus 

bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya untuk 

menduduki jabatan yang lebih tinggi atau lebih tinggi.  

 

2. Akuntabilitas Horizontal 

Merupakan jenis kewajiban hierarkis terhadap masyarakat 

dan lingkungan luar tidak memiliki hubungan antara bos dan 

bawahan. 

 

3. Akuntabilitas Publik 

Berkenaan dengan pemerintah, dikenal istilah 

akuntabilitas publik, dan itu menyiratkan pengaturan data yang 

terkait dengan pelaksanaan dan pelaksanaan moneter otoritas 

publik kepada mitra terkait. 

 

Ada 5 prinsip akuntabilitas, yakni: 

1. Memiliki standar yang kreatif, asli dan objektif. 

2. Menyelesaikan visi, misi, dan target atau fokus yang telah 

ditetapkan. 

3. Memiliki tanggung jawab dari inisiatif kepada semua staf untuk 

menyelesaikan latihan hierarkis yang memiliki kualitas yang 

bertanggung jawab. 

4. Memberikan jaminan penggunaan aset yang andal sesuai dengan 

peraturan dan pedoman umum. 

5. Berikan data tentang tingkat pencapaian tujuan dan target yang 

tidak ditetapkan. 

 

Akuntabilitas memiliki tiga fungsi, khususnya instrumen 

untuk mengontrol dan menyaring tugas, mencegah dan menutupi 
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pelanggaran kewajiban, dan meningkatkan kelangsungan hidup dan 

kemampuan pelaksanaan hierarkis. 

1. Pertama adalah kontrol tugas dan peralatan layar. Di mana 

tanggung jawab diisi sebagai proporsi kemajuan yang dicapai 

oleh para perintis dalam masa jabatan tertentu. 

2. Kedua, kapasitas akuntabilitas untuk mencegah dan menahan 

pelanggaran kewajiban yang merupakan ciri dari demonstrasi 

kehinaan. Salah satu caranya adalah dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban dimana nantinya pertemuan tingkat yang 

lebih signifikan dapat melihat dan menilai laporan tersebut. 

3. Ketiga, dengan akuntabilitas presentasi organisasi dapat berjalan 

dengan lebih sukses dan efektif. Misalnya ketika sebuah 

organisasi dapat membuat lebih banyak produk dengan cepat 

manfaatnya akan meningkat.  

 

 

E. LEMBAGA NON KEUANGAN 

 

Dalam perkembangan perekonomian terjadi pergantian 

peristiwa keuangan serta kemajuan jumlah gaji pegawai dan produk, 

transaksi dalam perekonomian tidak akan pernah bisa lagi 

diselesaikan secara eksklusif dengan perdagangan. Dengan hadirnya 

masyarakat menengah, pasar tenaga kerja dan produk ternyata 

menjadi lebih berkembang dengan tercapainya kebutuhan 

masyarakat, baik dalam arti institusional maupun aktual dalam 

perekonomian. 

Sebelum pasar tenaga kerja dan produk yang canggih 

dibentuk, perlu diklat tenaga kerja dan produk diselesaikan secara 

langsung, misalnya pertukaran tenaga kerja atau jasa dan produk 

dilakukan dengan memperdagangkan barang dagangan atau 

pertemuan langsung antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan 

tenaga kerja dan produk tertentu dengan pihak yang mengalami 

kekurangan barang dagangan/administrasi (Wiwoho, 2014). 
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Nurastuti (2011) mengungkapkan: "Perusahaan moneter non-

bank adalah elemen bisnis yang kelebihannya berdasar pada sumber 

daya moneter atau berbeda dengan sumber daya non-moneter”. Arti 

dari lembaga moneter bukan bank harus terlihat dalam Pasal 1 angka 

(4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 

tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga moneter bukan bank adalah 

substansi usaha yang menyelesaikan kegiatan di bidang moneter. 

yang secara langsung atau secara tersirat meningkatkan aset dengan 

memberikan perlindungan dan mengedarkannya kepada masyarakat 

umum untuk mendukung spekulasi organisasi. Menurut Fahruna 

(2016), bidang usaha yang diprioritaskan untuk lembaga keuangan 

non-bank termasuk perlindungan, toko barang bekas, cadangan 

manfaat, aset bersama, organisasi pendanaan di mana lembaga 

pendukung hanya untuk organisasi keuangan non-bank. 

Yang dimaksud dengan lembaga moneter atau keuangan 

bukan bank atau yang sering juga digunakan sebagai lembaga 

keuangan bukan bank adalah semua unsur yang menyelesaikan 

kegiatan di bidang moneter, yang secara langsung atau secara tersirat 

meningkatkan cadangan devisa, terutama dengan memberikan surat 

berharga dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah. daerah, 

terutama untuk mendanai usaha organisasi untuk memperoleh 

kesuksesan. terlebih lagi, hak-hak sipil. Lembaga moneter non-bank 

ini telah didirikan mulai sekitar tahun 1972, dengan niat penuh untuk 

memberdayakan kemajuan pasar modal dan mempromosikan 

organisasi dengan ekonomi yang tidak berdaya. 

Dalam lembaga moneter atau keuangan dapat digabungkan 

menjadi 2 desain, secara eksplisit bank dan non-bank, di mana 

perbedaan utama antara kedua asosiasi tersebut adalah dalam 

peningkatan aset. Dalam mengumpulkan cadangan dana, secara 

eksplisit dinyatakan bahwa bank dapat meningkatkan cadangan baik 

secara langsung atau dengan saran dari keseluruhan populasi bank, 

sedangkan lembaga moneter non-bank dapat meningkatkan 

cadangan dengan implikasi dari jumlah secara keseluruhan lembaga 

non bank. 
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Untuk sementara, selama aliran sumber daya tidak 

memberikan kemampuan yang masuk akal, Bank bisa melakukan 

penyaluran sumber dayanya untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan 

hipotesis. Ini tidak berarti bahwa organisasi keuangan non-bank 

tidak diizinkan untuk menyalurkan sumber daya untuk modal kerja 

dan tujuan penggunaan. 

Lembaga moneter lain/non bank adalah unsur usaha yang 

ikut serta dalam penyaluran uang tunai atau kredit yang tidak diatur 

dalam pedoman moneter. Lahan bisnisnya memberikan kredit 

kepada keseluruhan populasi dari sumber daya mereka sendiri dan 

sumber daya pinjaman bank yang diklaim negara. Perusahaan yang 

bertanggung jawab untuk mengalihkan uang atau aset dari 

pertemuan lokal yang memiliki kekayaan melimpah kepada individu 

yang membutuhkan cadangan tidak hanya bidang keuangan tetapi 

juga lembaga keuangan lain yang bukan bank atau non-bank yang 

memiliki kegiatan serupa. (Fahruna, 2016). 

Diferensiasi antara Lembaga Moneter atau Keuangan Bank 

dan Bukan Bank bisa dibilang sangat kritis. Kesan lembaga moneter 

atau keuangan bank dapat diurutkan sebagai lembaga moneter yang 

berbeda atau substansi yang berbeda, membuat pandangan tentang 

lembaga moneter bank sangat digali secara lokal. Sudah pasti 

masyarakat mengetahui pentingnya atau gagasan perbankan. 

Berbeda dengan organisasi moneter non-bank, klasifikasi ini 

memiliki banyak jenis seperti yang baru-baru ini dirujuk, misalnya, 

perlindungan, toko barang bekas, cadangan anuitas, cadangan 

bersama, perdagangan saham, persewaan, dll. 

Lembaga keuangan non-bank, (misalnya, agen asuransi, 

cadangan manfaat, organisasi persewaan dan pendanaan, dan sektor 

usaha modal (menghitung pasar modal dan sekuritas) memainkan 

peran penting dalam pergantian peristiwa di masa depan Indonesia. 

landasan yang kokoh dapat memberikan bidang kekuatan yang 

serius untuk membantu perkembangan keuangan. Selain itu, 

perkembangan moneter yang besar merupakan kondisi kritis untuk 

pelonggaran kemiskinan. Hampir 10 tahun setelah dimulainya 
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darurat moneter, bidang moneter Indonesia terus dibanjiri oleh 

bank-bank bisnis. 

Indonesia membutuhkan asset untuk jangka panjang dalam 

negeri yang bisa disiapkan oleh Lembaga Moneter atau Keuangan 

Bukan Bank, yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pendukung 

spekulasi yang bermanfaat, termasuk lembaga keuangan non bank 

untuk terbuka untuk suatu perubahan yang sangat dibutuhkan. 

Pengaturan lanjutan Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI) 

dapat memenuhi tujuan perbaikan yang telah ditentukan dengan 

membawa kekuatan lebih lanjut ke kerangka moneter, mengurangi 

biaya bantuan keuangan secara umum dan mengungkap aset lokal 

untuk tujuan perbaikan. Area LKNB yang solid akan 

memberdayakan Pemerintah untuk menempatkan sekuritas di pasar 

lokal, memberikan dana yang ditentukan dalam rupiah untuk 

kebutuhan lembaga, memberikan dukungan kepada UKM 

(selanjutnya membuat posisi) dan bekerja pada keamanan moneter 

orang Indonesia dengan memberdayakan akses ke cakupan yang 

luas dari item. 

Lembaga Keuangan Non-Bank juga membantu bekerja 

dengan pendanaan usaha dan jangka panjang, yang sering kali 

merupakan ujian di tahap awal pengembangan area moneter 

berbasis bank. Pengembangan lembaga toko yang mengikat secara 

hukum/agregat, misalnya, agen asuransi dan cadangan anuitas 

menumbuhkan cakupan item yang dapat diakses oleh masyarakat 

umum dan organisasi yang memiliki aset untuk disumbangkan. 

Lembaga ini juga merupakan pesaing untuk toko bank, kemudian 

mempersiapkan cadangan yang ditarik yang dibutuhkan sebagai 

pengembang pasar modal dan keamanan, serta keuangan kerangka 

kerja. 

Bidang moneter atau keuangan di Indonesia sampai saat ini 

dibanjiri oleh bank-bank bisnis. Situasi yang sedang berlangsung dan 

percakapan di atas sehubungan dengan pekerjaan Lembaga 

Keuangan Non-Bank menyoroti kebutuhan untuk lebih 

mengembangkan pasar modal, cadangan anuitas, agen asuransi, 
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organisasi persewaan, dan dukungan investasi di Indonesia, 

mengingat fakta bahwa ini lembaga-lembaga harus lebih terpusat 

pada penerimaan jenis-jenis pendanaan tertentu. 

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) mengambil peran 

ganda yang signifikan dalam kerangka moneter (Akber dan Barua, 

2021). Mereka melengkapi pekerjaan bank bisnis dengan mengisi 

lubang di kompas administrasi moneter untuk klien. Kondisi ini juga 

membuat persaingan dengan bank-bank bisnis dan mendorong 

mereka untuk lebih cakap dan tanggap terhadap kebutuhan nasabah. 

Meskipun bank bisnis lebih dominan di bidang ini, lembaga 

keuangan non-bank saat ini juga memperoleh kecenderungan untuk 

administrasi mereka yang lebih dimodifikasi di bidang keuangan 

(Chepkemoi, 2019). Di Indonesia, lembaga moneter non-bank 

bekerja pada dua standar, yaitu LKNB syariah dan LKNB biasa 

(Latifah dan Nugroho, 2020). Organisasi perbankan memiliki posisi 

penting dalam pengaturan keuangan negara dimanapun dan 

merupakan spesialis penting selama pergantian peristiwa keuangan. 

Bagaimanapun, lembaga keuangan non-bank (LKNB) akhir-akhir 

ini telah menjadi bagian penting dari wilayah administrasi moneter 

(Busch dan van Rijn, 2018).  

Kemudian selain perbankan syariah di Indonesia, ada juga 

lembaga keuangan non-Islam yang berperan dalam mengisi garis 

kepentingan yang jelas bagi penyelenggaraan moneter berbasis 

syariah. Istilah pembentukan moneter bukan bank mulai digunakan 

dalam “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PM.012/2006” 

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga 

Keuangan Non Bank. Pedoman ini mencirikan Lembaga Keuangan 

Bukan Bank (LKNB) sebagai Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun 

dan Lembaga Pembiayaan.  

Lembaga keuangan Non bank yang dapat memberikan 

pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak 

jenisnya. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang 

terdapat di Indonesia sekarang ini menurut Susilo dkk (2000) yaitu:  
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1. Keagenan asuransi adalah organisasi yang ikut serta dalam usaha 

perlindungan. 

2. Dana Pensiun, adalah organisasi yang kegiatannya menangani 

dana pensiun dari suatu organisasi tempat bekerja. 

3. Dana investasi dan Koperasi Pinjaman, yang mengumpulkan 

aset dari individu dan kemudian menyebarkan aset kembali ke 

individu dari membantu dan populasi keseluruhan. 

4. Pasar Modal adalah pusat komersial untuk pertemuan dan 

pengelolaan pertukaran antara pencari toko dan pendukung 

keuangan, dengan instrumen fundamental adalah saham dan 

sekuritas. 

5. Perusahaan Anjak piutang, adalah suatu organisasi yang 

usahanya mengambil kendali atas angsuran kredit suatu 

organisasi dengan mengambil kredit macet. 

6. Perusahaan Modal Ventura didanai oleh organisasi yang 

bisnisnya mengandung pertaruhan tinggi. 

7. Organisasi Pegadaian adalah lembaga keuangan yang 

melengkapi kantor depan dengan sertifikasi khusus. 

8. Organisasi persewaan guna usaha lebih berpusat pada 

pendanaan barang modal yang diinginkan oleh klien mereka. 

9. Perusahaan Visa atau Kartu Kredit 

10. Pasar mata uang adalah pasar di mana aset diperoleh dan 

cadangan usaha. 

11. Perusahaan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. 

 

Indonesia membutuhkan Lembaga Moneter atau Keuangan 

Bukan Bank yang solid mengingat beberapa faktor, misalnya, 

Lembaga Moneter atau Keuangan Bukan Bank dapat mengambil 

bagian penting dalam persiapan dan distribusi aset dalam negeri 

untuk peningkatan pendanaan, yang merupakan kebutuhan 

mendesak, Lembaga Moneter atau Keuangan Bukan Bank dapat 

mengurangi kelemahan area moneter menjadi guncangan mulai 

sekarang, dan Lembaga Moneter atau Keuangan Bukan Bank bisa 
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memberikan bantuan memenuhi berbagai target yang ditetapkan 

oleh otoritas publik. 

 

1. Pengertian Pegadaian 

Pegadaian merupakan salah satu jenis lembaga keuangan 

yang menjalankan kegiatan usaha menggadaikan yang 

direncanakan untuk seluruh masyarakat ekonomi rendah yang 

membutuhkan subsidi dalam jangka pendek. Sebagai aturan 

umum, pentingnya bisnis gadai adalah pemindahan barang 

dagangan yang signifikan ke pertemuan tertentu, untuk 

mendapatkan jumlah uang tunai dan produk tertentu yang 

dimaksudkan untuk diambil kembali dengan kesepakatan antara 

klien dan perusahaan gadai. Sedangkan pemikiran gadai dalam 

fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama benda 

yang dijadikan jaminan amanah. Sementara, menurut syara' 

berarti mengambil berbagai sumber daya yang diberikan sebagai 

jaminan kebebasan, namun dapat diambil sebagai pembayaran. 

 

2. Asal Usul Pegadaian 

Pegadaian di Indonesia dimulai pada masa Dutch frontier 

periode (VOC) yang dimana saat itu tugas pegadaian adalah 

membantu daerah setempat dengan peminjaman uang tunai 

dengan janji sebagai jaminan. Sejak awal, pegadaian utama 

dilakukan di Italia. Kemudian, pada saat itu, kemajuan yang 

dihasilkan meluas ke wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, 

Prancis, dan Belanda. Oleh Belanda, melalui VOC, bisnis 

pegadaian dibawa ke Hindia Belanda. 

Pada masa kemerdekaan, otoritas publik Republik 

Indonesia mengambil alih urusan Pegadaian dan mengubah 

situasi dengan perusahaan swasta menjadi Perusahaan Negara 

(PN) Pegadaian berdasarkan “UU No. 19 hal. 1960. 

Penyempurnaan lebih lanjut pada tanggal 11 Maret 1969 

mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan 
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(perjan). Kemudian pada saat itu, pada tanggal 10 April 1990 

mengingat Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan 

Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) 

Pegadaian.” Sampai saat ini, lembaga utama yang terus bekerja 

sesuai dengan peraturan gadai adalah Perum Pegadaian. 

 

3. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian 

Sebagai administrasi mengklaim organisasi moneter non-

bank yang memiliki pilihan untuk memberikan kredit kredit 

kepada masyarakat umum berdasarkan peraturan gadai, yang 

berarti untuk menjaga masyarakat pada umumnya dari 

dirugikan oleh lembaga moneter non-formal yang akan lebih 

sering memanfaatkan Kebutuhan mendesak untuk aset dari 

daerah, pada dasarnya toko barang bekas memiliki kewajiban, 

target dan kapasitas mendasar sebagai berikut. 

 

a. Tugas Pokok 

Secara khusus menyampaikan kredit tunai berdasarkan 

peraturan gadai dan organisasi yang berbeda terkait dengan 

alasan untuk menggadaikan pada premis material. 

 

b. Tujuan Pokok 

Ide usaha pegadaian pada tingkat dasar menawarkan jenis 

bantuan untuk keuntungan publik sekaligus 

mengembangkan keuntungan sesuai dengan standar 

eksekutif. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya 

memiliki target utama sebagai berikut: 

1) Ikut serta dalam melaksanakan inisiatif yang didukung 

wajib pajak di bidang ekonomi dan peningkatan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui 

penyebaran uang tunai yang diperoleh berdasarkan 

peraturan gadai. 

2) Mencegah tindakan pegadaian yang melanggar hukum 

dan kredit tidak wajar. 
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3) Fungsi Dasar 

Elemen dasar dari pegadaian adalah sebagai berikut: 

1) Atasi penyebaran uang muka berdasarkan peraturan 

gadai secara sederhana, cepat, aman, dan terjangkau. 

2) Membuat dan menciptakan organisasi produktif 

lainnya untuk pegadaian dan daerah setempat. 

3) Mengawasi dana, peralatan, tenaga kerja, instruksi dan 

persiapan. 

4) Berurusan dengan asosiasi, metode kerja, dan 

organisasi pegadaian. 

5) Memimpin pekerjaan inovatif dan mengatur 

administrasi pegadaian. 

 

4. Peran Pegadaian 

Pegadaian Sebagai administrasi yang memiliki pendirian 

kredit, ia secara positif menikmati keuntungan dan kerugian 

dibandingkan dengan bank. Manfaat ini meliputi: 

a. Syarat ringan dan sederhana 

b. Prosedur mudah 

c. Tidak ada biaya administrasi 

d. Tidak perlu membuka rekening, misalnya dana cadangan, 

simpanan waktu, atau catatan keuangan 

e. Ketika uang tunai diperlukan, maka uang tunai dapat 

diperoleh 

f. Keanekaragaman barang dagangan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai asuransi atau jaminan 

g. Angsuran rendah atau ringan karena besarnya tidak 

ditentukan, sehingga cenderung dibayarkan dalam porsi 

sesuai kapasitas 

h. Penetapan bunga dengan kerangka bunga menurun. Jadi 

bunga dibebankan berdasarkan kelebihan kredit 

i. Jika uang muka diharapkan dan hutang pokok belum 

dibayar, jangka waktu kredit dapat diperpanjang, dengan 

membayar bunga terlebih dahulu. 
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j. Memperoleh waktu yang mudah sekitar empat belas hari 

setelah tanggal pengembangan tanpa dituduh menarik 

(jangka waktu terbatas tersedia untuk dibeli. 

 
Adapun kelemahan pegadaian yaitu: 

a. Sewa modal pegadaian sedikit lebih tinggi daripada biaya 

pinjaman bank 

b. Harus ada jaminan sebagai produk portabel yang memiliki 

nilai 

c. Barang yang digadaikan harus diberikan atau diserahkan 

kepada pegadaian, sehingga barang dagangan tersebut tidak 

bisa digunakan selama digadaikan, dan, 

d. Jumlah uang muka KPR yang diperbolehkan masih terbatas.  

 

5. Kegiatan Usaha Pegadaian 

Pegadaian pada umumnya memiliki 2 kegiatan dalam hal, 

yaitu menghimpun dana dan penggunaan dana: 

a. Penghimpun Dana (Funding Project) 

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan 

menghimpun cadangan secara langsung dari masyarakat 

umum sebagai dana investasi, misalnya: simpanan 

permintaan, simpanan waktu, dan dana investasi seperti di 

perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan subsidi untuk 

menyelesaikan latihan bisnisnya, pegadaian mempunyai 

sumber daya aset, yaitu: 

1) Modal sendiri, yang terdiri dari: 

Modal awal, khususnya sumber daya negara di luar 

rencana belanja negara, dukungan modal pemerintah 

dan manfaat yang dimiliki, manfaat yang dimiliki ini 

adalah manfaat yang dikumpulkan sejak organisasi 

pagadaian berdiri. 

2) Pinjaman dengan rasio jangka pendek dari bank 

3) Membantu pihak luar dalam menggunakan sumber daya 

organisasi dalam bisnis properti, seperti dalam 
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pengembangan tempat usaha dan toko dengan kerangka 

BOT, membangun, bekerja dan bergerak 

4) Dari masyarakat umum melalui penerbitan obligasi 

5) Bekerja sama dengan organisasi moneter lainnya, baik 

perbankan maupun non-perbankan. 

b. Pengguna Dana 

Aset yang terkumpul digunakan untuk mendukung 

kegiatan toko barang bekas. Selain untuk hal-hal lain, harta 

kekayaan tersebut dipergunakan untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Kas dan aset lancar lainnya 

2) Subsidi untuk latihan fungsional 

3) Beli dan dapatkan berbagai jenis sumber daya dan usaha 

tetap 

4) Pengeluaran aset 

5) Usaha yang berbeda 

6) Kredit pekerja, uang muka yang diberikan kepada 

perwakilan dengan gaji tetap. 

 

6. Produk dan Jasa Pegadaian 

Sebagai lembaga moneter atau keuangan bukan bank 

dengan kapasitas yang berbeda-beda, dalam mempertahankan 

usahanya, toko barang bekas memiliki beberapa barang dan 

administrasi yang dapat digunakan oleh daerah setempat. 

Dalam perkembangan dunia toko barang bekas saat ini, jenis 

pembayaran dari toko barang bekas dapat berupa pertukaran 

mulai dari biaya regulasi, administrasi toko, administrasi 

pemeriksaan, display dan lain-lain. Sebagai berikut: 

 

a. Kredit di bawah hukum gadai 

Ini adalah kredit sesaat dengan memberikan kredit uang 

properti portabel sebagai jaminan. Model: menggadaikan 

emas/permata. 

b. Pemeriksaan barang dagangan 
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Bagi mereka yang ingin mengetahui harga atau nilai properti 

mereka, mereka dapat menggunakan layanan evaluasi 

produk ini dengan harga yang relatif murah. 

c. Penitipan Barang 

Dengan asumsi Anda akan bepergian cukup lama, individu 

standar menggunakan bantuan ini untuk menjamin 

keamanan dana investasi mereka. 

d. Jasa-jasa Lainnya 

Pegadaian bisa memberikan barang dan administrasi yang 

berbeda, seperti perkreditan kepada perwakilan dengan mata 

pencaharian tetap. 

 

7. Organisasi dan Tata Kerja Pegadaian 

Kementerian Keuangan berada pada tingkatan di atas 

pegadaian melalui perjanijan. Secara fungsional, pengawasan 

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Moneter merupakan cara yang paling umum dalam 

mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan rencana 

keuangan organisasi; mengizinkan lisensi spekulasi, menarik 

keluar kredit dan memberikan sumber daya organisasi; 

penilaian ringkasan fiskal dan pelaksanaan eksekutif serta 

pelaksanaan organisasi. Sementara itu, Sekretariat Jenderal 

Kementerian Keuangan melakukan pembinaan dan 

pengawasan yang meliputi penetapan hierarki konstruksi, 

perubahan dan sistem kerja organisasi, semua hal yang 

menyangkut fakultas atau tenaga kerja seperti pengaturan 

perwakilan, kemajuan, dan jaminan posisi dan perkembangan 

staf. 

Adapun dasar-dasar aturan kegiatan kerja yaitu sebagai 

berikut. Atasan pegadaian fokus memiliki kekuasaan untuk 

memutuskan sejauh mungkin, biaya pembiayaan (sewa) modal 

yang dibebankan kepada klien pegadaian, jangka waktu uang 

muka, jenis barang dagangan portabel yang dapat digadaikan 

atau tidak, norma harga diri yang dinilai dan teknik 
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pemulihannya serta cara penjualannya. Pejabat pembantu 

umum (pejabat atau wedana) mengambil bagian dalam 

mengatur latihan bisnis toko barang bekas cabang atau negara 

bagian. 

 

 

F. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP 

LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK 

 

Pandangan Masyarakat Terhadap Pegadaian 

Pada umumnya masyarakat yang berada pada ekonomi rendah 

merupakan pasar dari pegadaian yang dimana lebih dari setengahnya 

adalah klien bergaji rendah (lapisan bawah), yang setengahnya 

digunakan untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnis 

mereka. Klien lapisan bawah ini biasanya membawa keamanan, 

sebagian besar tidak dalam kerangka berpikir: 

1. perhiasan emas, permata; 

2. Kendaraan bermotor; atau 

3. Produk elektronik, dimana jaminan telah disyaratkan oleh 

pengadaian 

 

Dalam satu kasus, yang mereka bawakan adalah pakaian yang 

telah dipakai sebelumnya, yang nilai rupiahnya agak rendah, atau 

produk yang berada di luar jaminan yang disyaratkan oleh pegadaian 

meskipun sebenarnya memiliki nilai uang. Klien yang sering 

diperkirakan datang ke pegadaian terus kembali lagi ketika ada 

klarifikasi bahwa barang yang mereka bawa tidak ada harganya 

sehingga mereka sangat berkecil hati.  
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BAB 9 

PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM 
 

 

A. PENDAHULUAN  

 

Belakangan ini perkembangan ekonomi di Indonesia 

menunjukkan perubahan yang begitu cepat. Hal ini tentunya 

mempengaruhi kondisi keuangan negara, terutama di beberapa 

bidang bisnis yang menambah perluasan perdagangan internasional. 

Salah satunya adalah franchise dan bisnis online yang ada sekarang 

ini. Organisasi harus tanggap dalam membuat tata cara bisnis dan 

pemasaran. Hal yang paling utama untuk mencapai tujuan organisasi 

ialah perlu memperbaharui aturan dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan pembeli, mengirimkan tenaga kerja dan produk, 

memutuskan biaya, memajukan, dan menyebarkan tenaga kerja dan 

produk. Alasan utama untuk promosi adalah bagamana cara pembeli 

senang dengan apa yang mereka butuhkan sesuai kebutuhannya. 

Penataan dan kesiapan prosedur showcasing dapat dilihat dari tiga 

elemen, yaitu divisi pasar yang spesifik, jaminan pasar sasaran, dan 

penempatan produk perusahaan. Jika organisasi dapat menerapkan 

ide tersebut maka tujuan organisasi yang diharapkan tidak sulit 

untuk dicapai dan dapat membantu tujuan organisasi. 

Sejauh ini hal yang tidak bisa dipisahkan dari komponen 

persaingan yaitu jiwa persaingan dalam suatu organisasi atau industri 

yang tidak melibatkan kemungkinan. Namun persaingan di dunia 

modern bergantung pada konstruksi moneter dan bergerak 

melewati cara berperilaku pesaing yang berbeda untuk memperoleh 

manfaat sederhana dengan meninggalkan kekuatan penguatan dan 

pelatihan untuk daerah setempat. Dari asumsi tersebut kita melihat 

pergantian mekanis peristiwa saat ini, pandangan dunia prosedur 

reguler telah mendorong pertunjukan syariah dengan bantuan 
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hiburan online. Aturan organisasi dalam menjalankan metodologi 

pemasaran syariah memiliki dua gagasan, menjadi manfaat dan 

hadiah tertentu atau lebih sering disebut sebagai Ta'awun. Kemajuan 

organisasi dalam mempromosikan barang-barangnya bergantung 

pada kemampuan organisasi untuk mengiklankan barang-barangnya 

secara tepat dan akurat, salah satunya melalui kemajuan. Pelatihan 

dengan waktu yang terbatas dari suatu organisasi dapat diselesaikan 

sebaik yang diharapkan, dikendalikan, dikoordinasikan serta 

direncanakan oleh keadaan moneter organisasi yang sebenarnya. 

Islam mengajarkan cara mempromosikan suatu hal terkait 

bisnis untuk membuat, menawarkan, dan mengubah kualitas dari 

satu inisiator ke mitranya. Sesuai standar syariah, latihan periklanan 

harus dilandasi dengan jiwa memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, 

berusaha semaksimal mungkin untuk keuntungan jangka panjang, 

bukan untuk kepentingan perkumpulan, apalagi keuntungan diri 

sendiri. Dengan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam 

Al-Qur'an dan Hadits, Nabi Muhammad SAW melakukan bisnisnya 

dengan ahli syariah atau peraturan dalam mengarahkan suatu 

tindakan bisnis. Untuk situasi seperti ini, promosi syariah memiliki 

posisi yang sangat penting karena syariah menampilkan sistem 

pameran dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW 

(Puspitasari dan Oktafia, 2020). 

 

1. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan 

solusi untuk posisi yang lebih signifikan untuk kegiatan individu 

atau perkumpulan masyarakat yang bebas dalam suatu 

perkumpulan (Syahrudin Rasul, 2002). Menurut UNDP, 

tanggung jawab adalah penilaian terhadap pelaksanaan suatu 

kegiatan atau pelaksanaan suatu perkumpulan sehingga dapat 

terwakili dengan baik dan sebagai kritikan bagi para perintis 

hierarkis dengan tujuan agar mereka juga dapat mengerjakan 

pelaksanaan yang berwibawa di kemudian hari (Tim 

Pengembangan Sistem AKIP, 2002). Akuntabilitas juga dapat 
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diartikan sebagai konsep yang lebih kompleks dan lebih sulit 

dijuwudkan selain pemberantasan korupsi. Tanggung jawab 

juga merupakan kebutuhan yang tak terbantahkan bagi 

perusahaan area publik untuk fokus pada tanggung jawab yang 

merata (area wilayah). Dan tidak pula pada tanggung jawab 

vertikal (posisi yang lebih signifikan) (Turner dan Hulme; 

1997:17). 

 

2. Pemasaran 

Kata pemasaran menurut Philip Kotler merupakan siklus 

sosial di mana orang dari pertemuan mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan melalui cara membuat, menawarkan dan 

tanpa mengharap imbalan dalam memperdagangkan hasil yang 

bernilai signifikan dengan orang lain. Seperti yang disadari 

bahwa menampilkan adalah tindakan penting dalam tugas 

bisnis yang tidak memiliki perbedaan apakah bisnis itu berada 

di area industri lingkup kecil, menengah, besar atau sebaliknya 

bisnis yang diambil bagian dalam pertukaran diskon, pertukaran 

ritel, toko atau mungkin bisnis yang berpartisipasi dalam 

penawaran administrasi, transportasi, perumahan, jasa 

perjalanan, olahraga, danlain-lain yang memiliki promosi posisi 

utama. Hal ini dimaksudkan agar dalam mempromosikan 

syariah, seluruh siklus, baik cara paling umum dalam membuat, 

menawarkan, dan mengembangkan harga diri, tidak dapat 

melakukan hal-hal yang berselisih dengan kesepakatan serta 

standar muamalah dalam Islam. Selama hal ini bisa dipastikan, 

bahkan proses dari standar muamalah Islam tidak melakukan 

pertukaran atau selama waktu yang dihabiskan bisnis, maka 

segala jenis pertukaran dalam mempromosikan dapat diizinkan. 

Dengan demikian, hal itu cenderung dianggap bahwa 

teknik berpromosi adalah suatu cara atau hal yang ditempuh 

dalam suatu siklus sosial dimana terdapat orang-orang dan 

perkumpulan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

yaitu dengan membuat, menawarkan, dan tanpa pamrih 
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memperdagangkan hasil yang bernilai signifikan dengan 

berbagai pertemuan. Dalam Islam menampilkan jenis 

muamalah itu sah, selama semua pertukaran dijaga dari hal-hal 

yang dilarang oleh pengaturan syariah. Menampilkan 

menggabungkan mempromosikan, menjual, dan 

menyampaikan jenis produk kepada pelanggan dan kelompok 

yang lain. Beberapa pemasaran banyak dilakukan oleh 

organisasi yang berbeda untuk meningkatkan keuntungan 

dengan membuat sistem kesepakatan. Mempromosikan bukan 

hanya tentang mempublikasikan produk, tetapi juga 

menggabungkan beberapa perspektif yang berbeda, misalnya 

jaminan produk bundling selalu diingat, harga bersaing, dan 

manfaat produk sehingga semakin menarik harapan pembeli 

untuk mendapatkannya. 

 

3. Konsep Pemasaran  

Mempromosikan adalah siklus sosial di mana orang 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui membuat, 

menawarkan, dan tanpa hambatan memperdagangkan hasil 

yang bernilai signifikan dengan orang lain. Konsep pemasraan 

adalah alasan uasaha yang disebutkan bahwa hal diperlukan 

dalam pembelanjaan organisasi adalah prasyarat moneter serta 

memperhatikan kepentingan umum untuk ketahanan 

organisasi. Ide-ide dalam periklanan yaitu: 

a. Konsep produksi 

Ide pembuatan produksi menekankan bahwa kita 

dapat menetukan item yang umumnya mudah diakses serta 

ekonomis. Penciptaan terletak dari bagaimana kepala bisnis 

fokus pada pencapaian keterampilan tinggi, biaya rendah, 

dan memperluas pemasaran. Hal yang paling penting ialah 

membuat pembeli tertarik dengan cara memberikan 

kemudahan dalam memperoleh barang dengan biaya yang 

terjangkau. Pola ini terlihat di negara-negara non-industri 

dengan pembeli lebih tertarik untuk mendapatkan barang 
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dari pada pemenuhannya. Selain itu dapat dimanfaatkan 

untuk menumbuhkan pasar.  

b. Konsep penjualan 

Ide penjualan merupakan salah satu pola usaha yang 

normal. Ide penjualan dikatakan bahwa pelanggan dan 

organisasi, dibolehkan saja, tidak bisa membeli item asosiasi 

tertentu yang memadai. Selanjutnya, asosiasi harus 

mengajukan penawaran dan upaya promosi dan menjadi 

kuat. Ide ini mengharapkan pembeli untuk sebagian besar 

menunjukkan kelesuan atau keragu-raguan untuk 

mendorong lebih banyak pembelian. Ide penjualan dipoles 

dengan kuat dengan hal-hal yang tidak dikejar, atau hal-hal 

yang biasanya tidak diingat oleh pembeli untuk dibeli, seperti 

perlindungan, buku referensi, dan tempat pemakaman. Jadi 

pembeli hanya mendapatkan barang-barang yang mereka 

butuhkan, meskipun dealer telah menawarkan barang-barang 

yang mereka jual tetapi pelanggan lebih suka tidak 

mendapatkannya. 

c. Konsep pemasaran  

Ide periklanan mengungkap bahwa metode untuk 

mencapai tujuan otoritatif mengasumsikan organisasi lebih 

kuat daripada para pesaingnya dengan membuat, 

menyampaikan, dan memberikan manfaat klien yang lebih 

baik daripada target pasar yang dipilihnya. Gagasan promosi 

tidak sama dengan tiga gagasan yang diungkapkan 

sebelumnya. Ide ini terletak pada pemenuhan kebutuhan 

yang kuat, sedangkan tiga ide terakhir disusun untuk 

kepentingan bisnis untuk menjual barang. Ide promosi 

tersebut terdiri dari empat poin pendukung, yaitu (Fadilah, 

2020): 

1) Target pasar: organisasi dapat memberikan yang paling 

baik dengan asumsi mereka menentukan pasar dengan 

tujuan mereka harus waspada dan menyiapkan program 

periklanan dengan tepat. 
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2) Keperluan klien: sesudah organisasi memutuskan pasar 

tujuan mereka, maka mereka harus mengetahui 

keperluan klien. 

3) Promosi terkoordinasi: ketika semua divisi dalam 

sebuah organisasi bekerja sama untuk melayani 

kepentingan klien, hasilnya terikat bersama untuk 

dipamerkan. 

4) Manfaat: tujuan utama dari ide pamer adalah untuk 

membantu asosiasi dalam mencapai tujuan. 

d. Konsep Pelanggan 

Sementara organisasi yang menjalankan ide promosi 

bekerja di tingkat porsi klien, saat ini semakin banyak 

organisasi yang mencetak kontribusi administrasi, maka 

berbagai arahan untuk klien individu agar menajdi lebih 

bhai. Organisasi mengumpulkan data tentang pertukaran 

klien masa lalu, sosioekonomi, psikografik, dan media dan 

sirkulasi yang disukai. Mereka ingin mendapatkan porsi yang 

lebih banyak atas pembelanjaan setiap klien yang mendirikan 

semangat klien dalam serta memusatkan perhatian atas 

penghargaan seumur hidup klien. 

 

4. Jenis-Jenis Pemasaran 

Ada banyak sekali strategi pemasaran yang dikenal 

hingga saat ini, berikut beberapa diantaranya: 

a. Mempublikasikan adalah jenis iklan yang paling dikenal dan 

mudah dilacak. Promoting adalah sistem tayangan berbayar 

yang memanfaatkan berbagai media antara lain TV, koran, 

radio, media online, hingga buletin. 

b. Web pemasaran melalui web telah menjadi terkenal sejak 

periode komputerisasi. Umumnya promosi ini dilakukan 

dengan mempublikasikan melalui situs, web crawler, media 

online, hingga hiburan virtual. MLM mempromosikan 

dengan menarik pembeli dari penawaran langsung dan 

umumnya menerapkan kerangka berlapis. Seringkali strategi 
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MLM menjual serta sering memilih individu untuk menjadi 

pengiklannya 

c. Mempromosikan menandai adalah strategi untuk 

menyajikan barang-barang yang lebih baik disebut 

masyarakat umum sebagai pembeli yang diharapkan. 

Penandaan harus dimungkinkan dengan cara yang berbeda, 

misalnya, menjaga kualitas, administrasi pasca-penawaran, 

hingga logo. 

 

5. Fungsi pemasaran  

Berikut ini beberapa fungsi dari pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Peningkatan penjualan 

Kapasitas pemasaran jelas untuk meningkatkan 

kesepakatan yang dengan demikian meningkatkan 

keuntungan.Semakin banyak latihan pemasaran, 

semakin besar peluang barang atau jasa untuk dijual. 

b. Pengenalan produk 

Penyajian barang jadi merupakan salah satu unsur 

promosi. Dengan adanya latihan promosi, barang 

tersebut akan semakin efektif dirasakan oleh pembeli. 

c. Riset 

Kapasitas pemasaran adalah satu-satunya yang 

berhubungan dengan penelitian. Dengan menampilkan, 

dapat diketahui secara mendalam tujuan pembeli, 

pemilihan pembeli, dan barang yang disukai pelanggan. 

d. Kepuasan konsumen 

Teknik pemasaran tidak cukup untuk membuat barang 

berkualitas saja, namun juga berhubungan dengan 

loyalitas konsumen. Karena loyalitas konsumen akan 

membuat transaksi barang di masa depan berkembang. 

e. Kompetisi 

Alasan beriklan jelas sebagai kontes.Untuk 

memenangkan oposisi, organisasi harus melakukan 
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metodologi pamer dengan menonjolkan keunggulannya 

dibandingkan dengan item yang bersaing. 

 

6. Komponen Pemasaran 

Pada tingkat dasarnya, pemasaran mencoba untuk 

mengoordinasikan produk dan layanan organisasi dengan klien 

yang membutuhkan akses ke mereka. Mengkoordinasikan 

barang dengan klien pada akhirnya menjamin bahwa barang 

tersebut paling lama dibeli. Neil Borden menganjurkan 

kemungkinan perpaduan pamer dan ide Four P (1950) adalah: 

a. Produk 

Item things mengacu pada item atau produk yang perlu 

ditawarkan oleh klien. Benda itu harus terlihat dapat 

menutupi perihal kehadiran, serta dapat menutupi 

kebutuhan pembeli atas banyaknya dari barang-barang 

terbuka sekarang. Sebelum mereka dapat menempatkan 

promosi yang tepat, humas perlu memahami barang-barang 

apa yang tersedia untuk dibeli, apa yang berbeda dari lawan, 

apakah barang-barang ini juga dapat dikoordinasikan 

dengan barang-barang pilihan lain atau kontribusi barang, 

dan apakah ada pengganti yang tersedia. 

b. Harga 

Nilai pasar atau biaya harus didasarkan pada berapa banyak 

asosiasi akan menjual barang tersebut. Saat menetapkan 

biaya, asosiasi wajib memikirkan atau menentukan biaya 

unit, biaya kemajuan, serta biaya distribusi. Perusahaan pun 

wajib memikirkan nilai produk pesaing dalam persepsi, juga 

apakah harga produk yang ditawarkan cukup dalam 

menangani keputusan yang dapat diterima bagi pembeli. 

c. Tempat 

Tempat mengacu pada distribusi produk dengan 

pertimbangan utama termasuk apakah perusahaan akan 

menjual produk melalui etalase fisik,monline, atau melalui 

kedua saluran distribusi. Ketika dijual di etalase, penempatan 
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produk fisik seperti apa yang didapatnya. Jika dijual online, 

penempatan produk digital. 

d. Promosi 

Pemasaran adalah kemajuan dalam korespondensi promosi 

terkoordinasi. Kemajuan menggabungkan berbagai latihan 

seperti promosi, penawaran, promosi penawaran, 

pemasaran, pertunjukan langsung, sponsorship, dan promosi 

gerilya. Kemajuan berbeda bergantung pada fase siklus item 

di mana item ditemukan. Pengiklan harus memahami bahwa 

pembeli memasangkan biaya dan pengiriman barang dengan 

kualitasnya, dan mereka mempertimbangkan ini saat 

merencanakan sistem pemasaran umum. 

 

7. Tenaga Pemasaran 

Melihat pemasaran, jelas itu tidak dapat dipisahkan dari 

pengiklan yang sebenarnya. Jadi, berikut adalah kewajiban staf 

dari pemasaran: Sebagai pihak utama untuk mempresentasikan 

produk atau layanan organisasi kepada calon klien, terutama 

produk baru yang membutuhkan banyak kemajuan. Bekerja 

sebagai pihak yang menawarkan barang organisasi kepada 

pembeli, sehingga organisasi dapat memperoleh keuntungan 

dari setiap barang yang dijual. Bertanggung jawab untuk 

menemukan data dan meneruskannya ke organisasi 

sehubungan dengan manfaat dan kerugian dari barang yang 

dijual. Memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan baik 

dengan pembeli. 

 

 

B. TANGGUNG JAWAB DALAM PEMASARAN 

 

Pemasaran yang bertanggung jawab merupakan salah satu 

cara di mana organisasi dapat melatih secara umum untuk 

membangun asosiasi dengan (pelanggan). Organisasi 
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memungkinkan perwakilan penjualan untuk secara konsisten 

memeriksa dengan klien, terlepas dari apakah (produk) mereka 

memenuhi asumsi atau tidak. Perwakilan penjualan juga diaktifkan 

untuk merekomendasikan peningkatan apa pun, yang diharapkan 

dalam menggunakan produk. Dalam tanggung jawab pemasaran, 

ada pepatah "membawa bersama menampilkan korespondensi" hal 

ini menunjukkan bahwa mempromosikan harus dikoordinasikan di 

dalam bisnis dan pimpinan perusahaan, bukan sebagai gudang 

utilitarian independen namun sebanding dengan kapasitas bisnis 

lainnya, misalnya: menampilkan transaksi yang bertanggung jawab 

terhadap biaya input pengembangan serta out put yang dihasilkan..  

Dalam kamus Pemasaran secara umum, peningkatan 

kewajiban mengacu pada penggunaan sumber daya untuk 

menghubungkan praktik pelaksanaan dengan hasil dan kemajuan 

yang diperoleh dalam jangka panjang. Hasil pemasaran ini 

memungkinkan untuk dianggap sebagai tanggung jawab atas 

kenaikan atau penurunan keuntungan dalam pelaksanaanoperional 

perusahaan. Untuk menampilkan laba dari usaha, biaya perolehan 

klien, dan tingkat konsistensi adalah contoh dari pengukuran 

tanggung jawab pemasaran yang digunakan secara teratur. 

Eksplorasi menurut Marketing Accountability Standards Board 

menunjukkan bahwa dengan tekanan yang besar dapat 

menunjukkan produktivitas yang lebih besar dari pada sumber daya 

yang dikeluarkan, baik melalui media baru, informasi, pemeriksaan 

dan inovasi yang diharapkan dapat bersaing untuk klien yang 

diberdayakan secara cermat. Mereka perlu mengukur hasil 

pemasaran menurut perspektif pembeli, mereka perlu memasukkan 

semua tehnik promosi dengan cara harus diulang sesekali dan 

mereka harus memenuhi model faktual dan khusus sesuai estimasi 

diharapkan. 

Pemasaran yang bersungguh-sungguh harus memiliki estimasi 

yang nyata dari hasil kerja yang telah di lakukan, berbeda dengan hal 

di laksanakan dengan bermain-main di mana hasilnya tidak begitu 

baik. Menampilkan hal yang lebih menantang tidak ada 
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hubungannya langsung antara periklanan namu materi promosi 

dimaksudkan untuk membuat produk tesebut terlihat lebih baik, 

yang lain mencoba menggambarkan barang atau administrasi dengan 

cara yang memikat, tetapi yang lain mencoba memengaruhi perilaku 

pembelian. Sebagian besar upaya menampilkan hal tiga arah yaitu 

promosi yang menarik untuk meningkatkan penawaran, pamflet 

untuk menyampaikan informasi, dan waktu dan tanggal penghentian 

untuk meningkatkan pembelian. Dengan demikian, jumlah saluran 

dan kontak yang mempengaruhi pelanggan objektif harus 

diperkirakan bersama-sama untuk memahami dampak umum, dan 

kesalahan proyek yang berbeda.  

Secara umum, gagasan promosi syariah secara epistemologis 

berbasis syariah (didorong oleh syariah sebagai sumber regulasi) 

yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli serta 

memberikan insentif bagi mereka selama tidak bertentangan dengan 

prinsip untuk menjamin pemeriksaan yang signifikan antara latihan, 

merek, pasar dan fokus waktu pengukuran yang harus menggunakan 

skala nilai uang. Ini sangat jelas dalam kerangka pembukuan untuk 

perusahaan di seluruh dunia, namun dalam pemasaran berulang kali 

aturan ini diabaikan. Hubungan korespondensi yang berbeda dinilai 

menggunakan berbagai ukuran dengan kegiatan langsung dan 

produksi pabrik tidak boleh terlihat. Hanya struktur penilaian yang 

menggunakan unit tipikal untuk berkonsentrasi pada setiap kontak, 

pasar dan pesaing yang dapat menciptakan tanggung jawab yang 

diembangnya.  

Tanggung Jawab Departemen Marketing dalam Bisnis adalah 

1. Mendengarkan Kebutuhan Pelanggan.  

2. Melacak Tren dan Memantau Persaingan.  

3. Mencari dan Menggunakan Alat Pemasaran yang Baru (dan 

Bermanfaat)  

4. Membangun Branding dan Persona Perusahaan.  

5. Berkomunikasi dengan Seluruh Perusahaan. 

6. 6. Merencanakan Pemasaran Eksperimental. 
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Tanggung jawab departemen marketing atau pemasaran 

memainkan peran dan tugas penting dalam mempromosikan bisnis 

dan misi organisasi Tugas marketing berfungsi sebagai wajah 

perusahaan, mengkoordinasikan dan memproduksi semua bahan 

yang mewakili bisnis. Merupakan tugas departemen marketing 

untuk menjangkau prospek, pelanggan, investor, dan / atau 

komunitas, sambil menciptakan citra menyeluruh yang mewakili 

perusahaan Anda secara positif.  

Di banyak perusahaan, departemenmarketing berubah 

menjadi semacam departemen serba bisa, mereka melakukan banyak 

tugas yang dalam banyak kasus tidak saling terkait satu sama lain. 

Perusahaan tanpa departemen marketing atau setidaknya 

departemen yang bertanggung jawab atas pemasaran tidak dapat 

dibayangkan. Semua perusahaan menyadari bahwa mereka perlu 

menyampaikan pesan mereka kepada klien melalui departemen 

marketing. Dalam posting ini, kita akan membahas tugas dan 

tanggung jawab departemen marketing. Semuanya memiliki 

kepentingan krusial dalam memastikan kelangsungan hidup 

perusahaan Anda. 

 

 

C. PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

 

Islam sebagai agama yang mengutamakan standar kebaikan 

atas semua dunia, secara logis membutuhkan keunggulan individu, 

khususnya dalam muamalah. Sebagai imbalannya ada aturan yang 

jelas, apakah perdagangan itu diizinkan atau ditolak. Kemajuan 

keuangan di Indonesia tumbuh dengan kuat dan serius. Sehingga 

para pelaku bisnis secara konsisten meningkatkan dalam merancang 

teknik pemasaran yang membantu organisasi namun juga harus 

sesuai dengan standar moneter Islam (rahmatan lil'alamiin). Oleh 

karena itu, penting untuk berkonsentrasi pada bagaimana sistem 

promosi yang layak, sesuai dengan standar masalah keuangan Islam. 

Pentingnya dasar sumber dalam Islam, khususnya Al-Qur'an dan 
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Hadits adalah merupakan gagasan aksiologi dalam pertunjukkan 

syariah juga semakin jelas, di mana norma-norma kualitas yang 

digunakan sepenuhnya diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits, baik 

qouli (wacana), fi'li ( perbuatan), dan taqriri (pengesahan). Hal 

tersebut berbanding sama dengan firman Allah SWT sebagai 

berikut: 

 

تمُأ  زَعأ ِۖ فَإنِ تنََٰ رِ مِنكُمأ مَأ سُولَ وَأوُْلِي ٱلۡأ َ وَأطَِيعوُاْ ٱلرَّ اْ أطَِيعوُاْ ٱللََّّ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٰٓ  فِي يَٰ

سَ  رٞ وَأحَأ لِكَ خَيأ ٰٓخِرِِۚ ذَٰ مِ ٱلۡأ يوَأ ِ وَٱلأ مِنوُنَ بِٱللََّّ سُولِ إِن كُنتمُأ تؤُأ ِ وَٱلرَّ ءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللََّّ نُ  شَيأ

وِيلًَ   ٥٩ تأَأ

 
Terjemahan 

“Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah 

kepada Allah dan Rasul-Nya.” (QS. An-Nisa: 59). 

 

Kejernihan sumber-sumber moral dan kualitas etika dalam 

pertunjukan syariah (Al-Qur'an dan Hadits) mengakui gagasan 

promosi biasa dari iklan syariah. Kejernihan mata air kualitas yang 

mendalam dan rangkaian isu yang digambarkan di atas merupakan 

justifikasi ontologis mengapa showing berbasis syariah diperlukan. 

Tujuannya adalah satu, untuk secara spesifik membuat ekuitas asli 

bagi semua mitra yang waspada. Tujuan ini juga berbanding sama 

dengan maqashid (tujuan) syariah, khususnya untuk menjaga agama, 

jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sejalan dengan kelima hal tersebut, 

promosi syariah bertujuan untuk menjaga kualitas etika pasar 

sehingga tercipta pemerataan bagi semua mitra. Gagasan 

pemerataan dalam pertunjukkan syariah seharusnya menjadi 

jawaban atas isu-isu yang dirujuk sebelumnya. Hal inilah yang 

menjadi pembenaran mengapa wilayah lokal yang mendunia perlu 

mempelajari dan melakukan showing syariah di dunia bisnis. 
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1. Dasar-Dasar Pemasaran Syariah 

Dari era rasional ke emosional spiritual, Sunjoto, (2011) 

menyatakan bahwa pada tingkat ilmiah "Objektif" pengiklan 

menangani promosi secara praktis dengan melibatkan berbagai 

alat peraga, seperti pembagian, fokus, penempatan, perpaduan, 

dan penandaan. Kemudian pada tingkat yang mendalam, 

kapasitas pengiklan untuk memahami perasaan sentimen klien 

sangat vital di sini klien dipandang sebagai individu secara 

keseluruhan, lengkap dengan perasaan dan sentimennya. Jika 

pada tingkat ilmiah otak kiri pengiklan mengambil bagian paling 

banyak, pada tingkat ilmiah otak kanan lebih dominan. Jika pada 

tataran keilmuan pamer seperti “robot”, pada tataran rumah 

tangga berpromosi menjadi seperti "manusia" yang peduli dan 

bijaksana. 

Seorang muslim yang sempurna dalam perdagangan 

muamalahnya, baik sebagai ketua perkumpulan, pemilik, 

sponsor, pesaing atau sebagai klien, biarkan norma keseragaman, 

validitas, realisme, etika, dan karakter moral menjadi nafas setiap 

orang. Semacam pengaturan seperti yang difirmankan Allah 

SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 berbunyi: 

 

مُنكَرِ   شَآٰءِ وَٱلأ فَحأ هَىٰ عَنِ ٱلأ بَىٰ وَيَنأ قرُأ نِ وَإيِتآَٰيِٕ ذِي ٱلأ سَٰ حأ ِ لِ وَٱلۡأ عَدأ مُرُ بِٱلأ َ يَأأ ۞إِنَّ ٱللََّّ

يِِۚ يعَِظُكُمأ لعََلَّكُمأ تذَكََّرُونَ  بغَأ  ٩٠ وَٱلأ

Terjemahan : 

 "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.” 
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2. Pemasaran spiritual sebagai jiwa bisnis 

Pemasaran spritual berharap untuk mencapai jawaban 

yang adil dan mudah untuk semua pertemuan yang disertakan. 

Di dalamnya ditanamkan kebajikan dan amanah. Tidak ada 

pihak yang ditemukan di dalamnya merasa tertekan. Tidak ada 

perkumpulan yang biasa. Nilai-nilai syariah dan dalam 

pelaksanaannya senantiasa diresapi dengan sisi-sisi kebenaran 

yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pengelola 

keuangan, baik yang tersurat maupun yang disimpulkan. Allah 

SWT berfirman dalam Surat Al-Qiyamah Ayat 36: 

 

رَكَ سُدىً نُ أنَ يتُأ نسَٰ ِ سَبُ ٱلۡأ  ٣٦ أيَحَأ

Terjemahan: 

 "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu 

saja (tanpa pertanggung jawaban)". 

 

3. Karakteristik Pemasaran Syariah 

Afzalurrahman mengungkapkan bahwa Nabi 

Muhammad SAW melarang jenis pertukaran tertentu, baik 

karena gagasan pertukaran itu pasti ditolak atau karena unsur-

unsur yang dihalangi di dalamnya. Menjual dan 

memperdagangkan barang-barang yang disangkal dalam Al-

Qur'an adalah haram. Al-Qur'an menyangkal minum daging 

babi, darah, sisa-sisa, dan minuman keras. Sunjoto menjelaskan 

bahwa terdapat empat karakteristik Islami atau syariah yang 

dapat menjadi pembantu dalam promosi sebagai berikut: 

a. Teistik (Rabbaniyah) yang bersifat surgawi, inilah hukum yang 

paling menarik, mutlak terbaik, umumnya sebagai satu 

dengan berbagai kebaikan, umumnya siap untuk mencegah 

semua jenis bahaya, umumnya cocok untuk mengakui 

kebenaran, memusnahkan kebohongan, dan menyebarkan 

manfaat. 

b. Akhlak (Akhlaqiyah) yang sangat mengkhawatirkan masalah 

moral dan moral di semua bagian latihan. 
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c. Praktis (Al-Waqi'iyyah) tepatnya iklan syariah jelas bukan ide 

yang membatasi, obsesif, memusuhi kemajuan, dan ide yang 

kaku. Bagaimanapun, itu adalah ide promosi yang dapat 

disesuaikan, mirip dengan keluasan dan adaptasi Syariah 

Islamiyah yang mendasarinya. 

d. Humanistik (Insaniyah), yaitu humanistik yang tersebar luas, 

mengandung makna bahwa syariat dibuat untuk orang-

orang dengan tujuan agar status mereka dinaikkan, 

dorongan manusiawi mereka dipertahankan, dan kualitas 

makhluknya dapat dikendalikan oleh aturan syariat. 

Demikian ini dapat menciptakan orang yang dikendalikan, 

dan disesuaikan (tawazun) tidak orang yang tamak, 

mendukung semua metode untuk kemaslahatan yang 

terbaik. 

 

4. Prinsip Prinsip Pemasaran Syariah 

Sunjoto membagi beberapa fungsi-fungsi pemasaran 

yang identik dengan etika pada pemasar yaitu terdapat 9 antara 

lain: 

a. Memiliki Kepribadian Spiritual (Takwa).  

b. Berperilaku Baik dan Simpatik (Shidiq). 

c. Berlaku Adil dalam Bisnis (Al-Adl). 

d. Bersikap Melayani dan Rendah Hati (Khidmah) 

e. Menepati Janji dan tidak Curang. 

f. Jujur dan Terpercaya (Al-Amanah).  

g. Tidak Suka Berburuk Sangka (Su’uzh-zhann).  

h. Tidak Suka Menjelek-jelekkan (Ghibah).  

i. Tidak Melakukan Sogok (Riswah). 

 

Strategi Pemasaran Syariah untuk peningkatan tidak 

terlepas pada indicator pemasaran yang sesuai dengan prinsip 

syariah yaitu sebagai berikut (sunjoto,2011): 
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a. Segmentation 

Segmentasi adalah ide penting dalam kegiatan 

organisasi. Dalam kegiatan periklanan atau pemasaran 

barang, divisi ini digunakan untuk memilih pasar sasaran, 

mencari pembeli membuka pintu, melayani lebih baik dan 

meruntuhkan perilaku pembeli dan merencanakan barang. 

Organisasi memutuskan pembagian pasar dengan 

mempertimbangkan metodologi yang diambil sebelum 

tinjauan diarahkan. Dalam segmentasi pasar ini ada tiga 

petunjuk yang paling signifikan, yaitu: 

1) Segmentasi geografis 

2) Segmentasi demografis 

3) Segmentasi psikografis 

 

b. Targeting 

Berfokus pada tindakan dengan menilai fragmen 

yang berbeda dalam menyimpulkan jumlah bagian pasar 

untuk dijangkau, untuk situasi ini organisasi harus mencari 

tahu kualitas klien yang mungkin dan membuat pilihan 

tertentu dalam menawarkan barang. Hasil dari pemusatan 

tersebut adalah pasar yang objektif, yang merupakan salah 

satu bagian yang menjadi titik fokus dari latihan-latihan yang 

dipamerkan. Namun, target pasar yang dipilih tidak 

menjamin potensi ideal karena pada dasarnya pembeli juga 

perlu mencari kesempatan untuk memilih menggunakan 

produk yang dibuat oleh perusahaan. 

 

c. Positioning 

Positioning merupakan demonstrasi perencanaan 

gambaran organisasi dengan tujuan bahwa ia dapat memiliki 

situasi alternatif dalam kepribadian calon klien. Posisi pasar 

dilakukan dengan mengarahkan tekad pembeli yang serius, 

menawarkan barang untuk dipromosikan dan memperluas 

target pasar. 
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d. Differentiation 

Pemisahan adalah pusat menampilkan strategi dengan 

pemisahan dicirikan sebagai demonstrasi perencanaan 

pengaturan kontras yang signifikan dalam kontribusi 

organisasi. Pemisahan ini dalam substansi nilai yang 

ditawarkan kepada klien. Metode paling efektif untuk 

mengajukan standar syariah, dan untuk menyelesaikan, 

kerangka kerja yang mengacu pada inovasi, SDM, dan 

kantor digunakan untuk membuat pemisahan 

 

e. Marketing mix 

Paduan tampilan yang dimaksud adalah cara 

menggabungkan proposal dari organisasi dengan akses yang 

dapat diakses. Campuran ini adalah jalan menuju hasil usaha 

periklanan organisasi. 

 

f. Selling 

Menjual di sini tidak berarti tindakan menawarkan 

barang kepada pembeli sebagaimana adanya. Menjual dari 

perspektif langsung adalah pengiriman tenaga kerja dan 

produk dari dealer ke pembeli dengan biaya yang disepakati 

pada premis yang disengaja. hanya ditawarkan, tetapi juga 

dengan kelebihan dan pengaturan barang atau administrasi. 

 

g. Brand 

Dalam pertunjukkan syariah, merek adalah nama yang 

layak yang menjelma menjadi karakter individu atau 

organisasi. Merek adalah karakter untuk item atau 

administrasi organisasi. Merek mencerminkan nilai yang 

diberikan kepada pembeli. Di sini merek yang memiliki 

kepribadian sesuai syariah dan kualitas yang mendalam, 

misalnya merek yang tidak mengandung unsur riba, taruhan, 

paksaan, tidak mengandung unsur kehinaan, dan tidak 
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benar-benar menyakiti perkumpulan yang sebenarnya dan 

lain-lain . 

 

h. Service 

Organisasi dalam mempromosikan syariah harus 

fokus pada administrasi yang diusulkan untuk menjaga 

loyalitas konsumen. Dalam melakukan bantuan besar, 

seorang individu biasanya digambarkan melalui mentalitas, 

wacana, dan bahkan dari komunikasi non-verbal yang 

bijaksana, halus, santun, sadar, dan penuh dengan kasih 

sayang. apa yang tersirat di sini pada saat ini bukan hanya 

administrasi setelah transaksi, pra-penawaran, atau selama-

penawaran. 

 

i. Proses 

Point terakhir dalam mempromosikan Islam adalah 

siklus. Proses mencerminkan tingkat nilai, biaya, dan 

transportasi yang signifikan yang sering dicirikan sebagai 

QCD. Ide barang dagangan atau organisasi tercermin dalam 

siklus yang sah, dari siklus perakitan hingga pengiriman ke 

pembeli dengan cara yang tepat dan cerdas secara moneter. 

Komunikasi pengiriman sangat penting karena aset 

memungkinkan pembeli untuk segera dipenuhi atau kecewa 

dengan organisasi perusahaan. Siklus kendaraan yang tepat 

akan membawa nilai lebih bagi pembeli. Demikian pula, 

siklus transportasi ini juga menunjukkan bahwa nilai yang 

diperkenalkan dalam suatu barang atau organisasi patut 

sesuai dengan apa yang disampaikan. Di sinilah kenyataan 

dan komitmen otoritatif harus di lalui untuk memberikan 

lebih banyak keuntungan kepada pembeli. 
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BAB 10 

PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF 

ISLAM 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Konsep pelayan public adalah mencapai maksud dan tujuan 

masyarakat, setiap bangsa harus memiliki pemerintahan yang layak. 

Untuk mewujudkan administrasi yang baik harus dimulai dari 

pengakuan terhadap administrasi yang baik. Terkait dengan gagasan 

administrasi yang baik, secara praktis otoritas sub-daerah diharapkan 

bertanggung jawab atas kekuasaan yang mereka sampaikan. Sejauh 

ini tanggung jawab atas otoritas pemerintah yang mereka lakukan 

diharapkan agar memliki standar yang bertanggung jawab eksekusi. 

Hal ini dengan alasan bahwa otoritas publik di tingkat sub-daerah 

adalah penghibur mendasar dalam menyelesaikan elemen utama 

pemerintahan. Oleh karena itu, merupakan komitmen dari seorang 

individu atau substansi yang sah atau pimpinan suatu asosiasi untuk 

mewakili dan mengklarifikasi presentasi atau kegiatan mereka untuk 

pihak-pihak yang memiliki hak istimewa untuk meminta jawaban 

dan klarifikasi atas konsekuensi dari setiap kegiatan mereka. Dengan 

cara ini, kita dapat melihat bahwa alasan untuk membuat kerangka 

tanggung jawab adalah untuk memberdayakan produksi tanggung 

jawab untuk pameran barang dan kepercayaan pada organisasi 

pemerintah. 

Akuntabilitas dicirikan sebagai kantor administrasi yang telah 

ditata dan memiliki visi, misi, tujuan dan fokus yang jelas terhadap 

program kerja yang telah, sedang, atau akan dijalankan. Sampai saat 

ini, sifat tanggung jawab masih dibayangi oleh berbagai persoalan, 

misalnya keuntungan yang sulit didapat, teknik yang kacau dalam 

mengurus izin tertentu yang merupakan tanda-tanda buruknya 
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kualitas tanggung jawab di Indonesia. Banyaknya keluhan dan protes 

dari masyarakat umum tentang tidak adanya penerimaan dari 

otoritas publik baik secara langsung maupun melalui komunikasi 

yang luas membuat gambaran yang buruk bagi otoritas publik. 

Padahal, lagi-lagi daerah mendambakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan terbuka dengan keselarasan antara 

kekuasaan yang dimilikinya dengan kewajiban yang harus diberikan 

kepada individu yang mereka layani. Pegawai pemerintah sebagai 

alat pengatur, juga merupakan sebgaia perangkat negara dan pekerja 

negara, juga berperan sebagai pejabat daerah. Jadi, mengingat 

keprihatinan yang sah bagi daerah setempat bahwa perangkat 

peraturan harus diberikan sendiri.  

Perangkat regulasi seharusnya memiliki rasa pengabdian dan 

dukungan yang besar dari daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Administrasi Negara, Administrasi Publik 

adalah latihan atau lanjutan dari latihan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan bantuan sesuai dengan pedoman hukum (Kutika, dkk 

2021). Rencana akuntabilitas yang dapat diterima mengenai 

organisasi pemerintah atau organisasi publik sangat penting untuk 

menghadapi gagasan implementasi kebijakan. Kewajiban, kesadaran 

ahli dalam memperoleh dan menjawab kebutuhan publik dan 

keterbukaan informasi antara orang yang mengelola dan orang yang 

dituju adalah aturan yang paling tepat untuk menilai pengaturan 

berbasis suara para eksekutif.  

Pakar publik harus memiliki pilihan untuk membantu 

profesional terlatih publik elektif dan informasi pendukung atau 

menetapkan aturan yang dapat memastikan risiko signifikan secara 

bebas. Kemudian, sekitar saat itu, ada juga gagasan kewajiban diri 

yang pada dasarnya merupakan kewajiban batin yang secara 

mendalam tunduk pada jiwa moral atau moral para spesialis 

administrasi yang melakukan upaya bantuan publik. Kewajiban 

dalam berorganisasi agar semua orang dapat melihat memiliki 

hubungan dengan gagasan implementasi kebijakan. Dalam artikel 

ini, kewajiban akan dikaitkan dengan gagasan implementasi 
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kebijakan terkait dengan komponen keterusterangan, kemudahan 

penyampaian organisasi, ketersediaan kantor, empati/tanggapan, 

perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dan kelegaan (Baharuddin, 

2015). 

 

 

B. KONSEP AKUNTABILITAS 

 

Pada umumnya kewajiban dengan akuntansi dapat dirasakan 

dalam hubungan antara spesialis dan pimpinan, khususnya spesialis 

(pengurus organisasi) berkewajiban untuk mewakili pelaksanaan 

tugas-tugas asosiasi untuk inisiatif (pemilik asosiasi, pemilik modal, 

penyandang dana) sebagai sinopsis keuangan. Tanggung jawab dari 

perspektif yang tipis dapat dianggap sebagai jenis tanggung jawab 

yang menyinggung kepada siapa asosiasi (atau pekerja individu) 

bertanggung jawab dan untuk apa asosiasi (spesialis individu) 

bertanggung jawab. Sementara itu, dalam perspektif yang luas, 

tanggung jawab dapat dimaknai sebagai komitmen pengelola hukum 

(ahli) untuk memberikan tanggung jawab, menghadirkan, 

melaporkan, dan mengungkapkan gerak-gerik segala bentuk dan 

praktik yang menjadi komitmen perkumpulan pengurus hukum ( 

kepala) yang mempunyai hak dan kedudukan untuk meminta 

tanggung jawab itu.  

Spekulasi organisasi lebih lanjut mengungkap bahwa 

kewajiban adalah tanggung jawab administrator hukum (ahli subjek) 

untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, 

mengungkapkan setiap perkembangan dan pelaksanaan yang 

merupakan komitmennya kepada pimpinan (bos) yang sah yang 

memiliki hak dan kedudukan untuk menuntut kewajiban seperti itu 

(Mardiasmo 2005). Melihat penilaian di atas yang sangat baik dapat 

dianggap signifikansi terkait dnegan tanggung jawab. Tanggung 

jawab dan akuntansi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Pembukuan merupakan suatu sistem pertanggungjawaban, 

khususnya suatu perkembangan yang berkaitan dengan upaya 
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penyampaian data atas komitmen (tanggung jawab) (Amieska, 

2009). Dengan penuh rasa tanggung jawab, kemampuan data 

pembukuan dapat berperan penuh yang merupakan modal dasar 

dalam menjaga kepercayaan stakeholder. 

Wahyudi Kumorotomo (2005) dalam bukunya Akuntabilitas 

Birokrasi Publik menyatakan bahwa, Akuntabilitas adalah tindakan 

yang menunjukkan apakah pelaksanaan administrasi publik atau 

administrasi yang diselesaikan oleh otoritas publik sesuai dengan 

standar dan nilai yang dianut oleh daerah dan apakah administrasi 

publik dapat memenuhi kebutuhan individu yang tinggal di 

dalamnya. Faktanya, tanggung jawab regulasi terkait dengan cara 

berpikir bahwa kepala pemerintahan yang tugas pokoknya adalah 

melayani daerah harus secara langsung atau tidak langsung 

bertanggung jawab kepada daerah. Memahami definisi di atas, 

sangat mungkin beralasan bahwa tanggung jawab adalah latihan-

latihan atau bantuan yang harus diberikan kepada daerah untuk 

memberikan pemenuhan kepada para pionir dari daerah setempat. 

 

 

C. AKUNTABILITAS MENURUT ISLAM 

 

Akuntabilitas dalam pandangan Islam, menurut Lewis (2006) 

dalam Kiswanto (2011) mengungkapkan bahwa tanggung jawab 

adalah titik fokus Islam (vital to Islam). Bahkan gagasan tanggung 

jawab dalam Islam cakupannya lebih luas daripada gagasan tanggung 

jawab dalam pembukuan. Gagasan tanggung jawab dalam Islam 

bukan hanya tanggung jawab kepada pasangan tetapi juga kepada 

Tuhan dan masyarakat. Hal ini karena peraturan Islam berdasarkan 

syariah (moral yang luas) mengarahkan cara yang lebih jelas tentang 

bagaimana latihan bisnis dibingkai, bagaimana organisasi harus 

dikoordinasikan dan dikelola dan begitupun bagaimana proses 

laporan anggaran harus siap (Lewis, 2006). Penggunaan komitmen 

dalam sudut pandang Islam memiliki derajat yang lebih luas, 

menggabungkan perspektif lain.  
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Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan integratif dan 

baku serta kapasitasnya sebagai Khalifatullah Fil Ardh. Khalifatullah Fil 

Ardh adalah penegasan motivasi yang menggerakkan naluri manusia 

untuk mengikuti dan menghadapi alam semesta Tuhan. Individu 

diberikan permintaan untuk memasukkan seluruh alam semesta dan 

dapat diantisipasi untuk bantuan pemerintah, semuanya setara. 

Sebagai Khalifatullah fil ardh, individu harus memiliki keputusan 

untuk menyampaikan kerinduan Tuhan agar bumi mengembangkan 

bumi dan segala isinya dan sebagai pekerja Tuhan, manusia harus 

melakukan semua perintah-Nya untuk memujinya. Dimana 

terkandung pada QS Adz-Dzariyaat/56 : 

 

بدُوُنِ  نسَ إِلََّ لِيعَأ ِ جِنَّ وَٱلۡأ تُ ٱلأ  ٥٦ وَمَا خَلَقأ

Terjemahan:  

“Lagi pula, Aku tidak menjadikan jin dan manusia selain agar 

mereka mengabdi (mencintai) Aku. (Q.S Adz-Dzariyat 51/56)” 

 

Kita Sebagai makhluk Tuhan, maka setiap kegiatan yang 

benar-benar kita lakukan akan dianggap bertanggung jawab 

nantinya. Hal ini di jelaskan dalam Q.S Al-Hijr/92: 

 

مَعِينَ فَوَرَب كَِ لَنسَأ  لنََّهُمأ أجَأ َٔ  ٔ  ٩٢ 

Terjemahan:  

“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan memeriksa mereka 

semua tentang apa yang dulu mereka kerjakan.(Q.S Al-Hijr 

15:92)”. 

 

Manusia yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu maka Allah 

akan membalasnya. hal ini di jelaskan dalam Q.S Az-zalzalah/7 yang 

berbunyi: 

 

رٗا يرََهُ ۥ ة  خَيأ قَالَ ذرََّ مَئِذٖ مِثأ  ٧ لهََا يَوأ
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Terjemahan 

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya 

dia akan melihat (membalasnya) dan barang siapa mengerjakan 

kejelekan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat 

(membalasnya) juga. (Q.S. Az-zalzalah/7)” 

 

Pengungkapan Akuntansi atau tanggung tawab diketahui 

berkaitan erat dengan ayat diata hal ini telah pada perjanjian kepada 

tuhan yang sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an. Perjanjian 

tersebut mepunyai tingkatan yang lebih tinggi khususnya kewajiban 

tentang semua latihan kita sehari-hari, tidak hanya dalam strategi 

esensial. Sementara itu, kewajiban Dalam pandangan Islam, 

pembukuan memiliki derajat yang lebih luas, lebih jelas, bukan 

sekedar koneksi antara ahli materi pelajaran dan kepala tetapi juga 

hubungan dengan daerah (aksesoris), iklim (alam) dan Tuhan. 

Triyuwono (2001), Pepatah mendasar yang harus mendasari setiap 

landasan pemikiran Teori Perusahaan Syariah adalah Allah sebagai 

Pencipta dan Pemilik Tunggal semua sumber daya di dunia ini.. 

Tuhan sebagai sumber dasar kepercayaan dan sumber daya yang 

diklaim oleh kaki tangan. Dalam sumber daya tersebut terdapat 

komitmen dalam pemanfaatan, sistem dan tujuan yang ditetapkan 

oleh Wali Amanat yang merupakan jenis perintah akuntansi syariah 

yang muncul dalam kewajiban. 

 

 

D. KONSEP DAN UNSUR PELAYANAN PUBLIK  

 

Menurut Lewis dan Gilman (2005) bantuan publik merupakan 

kepercayaan public administrasi yang dilakukan dengan penuh 

perhatian dan sesuai standar dan pedoman yang ada. Untuk 

mendapatkan kepercayaan dari klien administrasi, otoritas 

pemerintah harus menyelesaikan komitmen mereka untuk 

menawarkan bantuan yang paling ideal. Bantuan publik adalah 

penyelenggaraan administrasi baik oleh otoritas publik, pertemuan 



215 

rahasia untuk kepentingan otoritas publik atau pertemuan rahasia 

untuk daerah setempat, terlepas dari angsuran untuk mengatasi 

masalah serta kepentingan daerah setempat. Artinya, penataan 

administrasi tidak hanya dilakukan oleh otoritas publik (publik) 

tetapi item bantuan dapat dibuat oleh pihak non-pemerintah 

(swasta). 

Menurut Sinambela (2005: 5) Pelayanan publik adalah apa pun 

yang dilakukan oleh otoritas publik untuk berbagai individu yang 

memiliki latihan yang bermanfaat dalam suatu kelompok atau 

substansi, dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

sepenuhnya terkait dengan barang tersebut. Dapat dibayangkan 

sepenuhnya bahwa bantuan publik sebagai batas perangkat negara 

sebagai pekerja masyarakat adalah komitmen yang harus 

diselesaikan oleh otoritas publik serta dapat diharapkan. 

Administrasi-administrasi ini diberikan untuk memenuhi hak-hak 

istimewa daerah, baik bantuan umum maupun bantuan khusus yang 

mengandung arti bahwa pelaksanaan bantuan pada dasarnya 

mencakup pemenuhan hak. Hak ini memiliki tempat dengan semua 

orang baik secara eksklusif maupun dalam perkumpulan. 

Perkumpulan badan usaha maupun koperasi yaitu badan 

pemerintah umum yang tergabung dalam suatu kegiatan yang sama 

/tingkat pemerintahan, divisi, perhimpunan non-administrasi, 

sekretariat lembaga negara terbesar yang pernah ada, dan 

perhimpunan otoritas yang berbeda, baik pada tingkat konsentrasi 

maupun tingkat umum, termasuk negara. Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD.) 

1. Koperasi Spesialis umum merupakan spesialis/spesialis afiliasi 

negara yang melakukan tanggung jawab dan bagian dari asosiasi 

pemerintah sesuai dengan rencana dan aturan permainan 

administratif. 

2. Penerima manfaat dari strategi dewan adalah individu, 

organisasi, afiliasi pemerintah, dan substansi yang kredibel. 

 



216 

E. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN 

PUBLIK 

 

Seperti yang diungkapkan Jailani, (2013) unsur pendukung 

administrasi publik terdiri dari 6 faktor yang saling mempengaruhi 

dan bersama-sama mengakui sangat membantu pelaksanaan sebagai 

berikut: 

1. Faktor komponen kesadaran dari otoritas dan pejabat yang 

bekerja di administrasi terbuka. Dengan perhatian penuh ini, 

mereka seharusnya melakukan kewajiban mereka dengan 

keseriusan, kejujuran serta disiplin. 

2. Faktor aturan yang menyusun premis pekerjaan pelayanan. 

Untuk situasi ini, yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan 

kekuasaan yang harus diikuti dengan pemenuhan hak-hak 

istimewa, komitmen dan kewajiban. Memiliki informasi Selain 

itu, keterlibatan yang cukup dengan harapan masa yang akan 

datang serta keahlian percakapan yang hebat, bahkan 

pemahaman tentang ketentuan panitia yang berbeda dan fokus 

dalam melakukan tugas sesuai pedoman yang telah ditetapkan. 

Faktor organisasi adalah instrumen dan kerangka kerja yang 

memberdayakan komponen tindakan pendampingan untuk 

berjalan. Untuk situasi ini, kerangka kerja adalah keseluruhan 

yang disatukan dengan properti yang terkait, berdampak, 

terlebih lagi, saling berkaitan. Selanjutnya, susunan yang juga 

harus diperhatikan adalah prosedur dan strategi yang 

digunakan untuk menyelesaikan dengan tanggung jawab. 

3. Faktor pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup dasar. 

Gaji adalah hadiah atau kompensasi terhadap seseorang yang 

sudah kehilangan tenaga dan pertimbangannya. 

4. Faktor kapasitas dan keahlian pejabat, serta dalam istilah lain 

digolongkan “kemampuan” yang diubah menjadi kemampuan 

khusus yang spesifik, kemampuan manusiawi dan kemampuan 

terapan sebagai kemampuan esensial yang harus digerakkan 



217 

oleh masing-masing otoritas untuk menyelesaikan 

kewajibannya secara tepat. 

5. Faktor sarana pelayanan, khususnya berbagai perangkat keras, 

peralatan kerja, dan berbagai kantor yang berfungsi sebagai 

perangkat utama atau kolaborator dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

Mengingat hipotesis yang dikomunikasikan, maka untuk 

mengubah pekerjaan agar tidak sia-sia dan bisa sukses, sangat 

dibutuhkan sumber daya yang berkualitas, berbakti dan setia pada 

pekerjaannya. Selain itu, di butuhkan seseorang yang tulus dan 

intelektual beriman, sehingga akan menjadi suatu yang akan di 

pandang nantinya. Dalam membagikan bisnis kepada seseorang, 

penting untuk fokus pada administrasi atau hadiah yang sesuai 

dengan kapasitas yang ada. Selain itu, perangkat keras yang 

diperlukan untuk alat kerja di kantor pada awalnya harus 

memuaskan, agar dapat bekerja dengan administrasi public dan tidak 

dipandang organisasi yang buruk. 

 

 

F. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK 

 

Menurut Dwiyanto, dkk, untuk mengukur tanggung jawab 

penyaluran bantuan masyarakat dalam tinjauan tersebut, terlihat 

melalui penanda pelaksanaan yang meliputi: 

1. Referensi bantuan pelayanan yang dilibatkan oleh perangkat 

administratif selama waktu yang digunakan untuk 

menawarkan jenis bantuan publik. Petunjuk ini 

mencerminkan pedoman arah bantuan yang dibuat oleh 

organisasi menuju area lokal klien bantuan 

2. Pemindahan yang dilakukan oleh perangkat administrasi jika 

ada masyarakat administrasi wilayah yang tidak memenuhi 

kebutuhan yang telah ditentukan 
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3. Dalam melakukan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan 

klien administrasi mendapatkan kebutuhan dari perangkat 

pengatur. 

Akuntabilitas pelayanan dikoordinasikan oleh organisasi 

merupakan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya dalam memberikan 

pelayanan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

menciptakan akuntabilitas berarti menyelaraskan prosedur 

pelayanan sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di 

masyarakat demi kepuasan pelanggan. Terciptanya akuntabilitas 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak saja 

menguntungkan bagi masyarakat akan tetapi juga mempunyai arti 

yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan. 

 

 

G. JENIS-JENIS AKUNTABILITAS PUBLIK  

 

1. Ferlie et al (1996:202) mengenal beberapa model tanggung 

jawab, khususnya: 

a. Tanggung jawab ke atas (responsibility up-wards), 

b. Tanggung jawab kepada staff (accountability to staff),  

c. Tanggung jawab ke bawah (accountability downwards),  

d. Tanggung jawab yang berbasis pasar (market-based forms of 

accountability), 

e. Tanggung jawab kepada diri sendiri (self accountability). 

2. Mc. Kinney et al (1998;45) memisahkan beberapa model 

tanggungjawab, yaitu: 

a. Tanggung jawab fiskal (fiscal accountability);  

b. Tanggung jawab legal (legal accountability);  

c. Tanggung jawab program (program accountability);  

d. Tanggung jawab proses (process accountability);  

e. Tanggung jawab hasil (outcome accountability); dan 

f. Tanggung jawab berkelanjutan (sustainability accountability). 
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H. DIMENSI DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

 

Desain tanggung jawab memiliki dua sudut pandang 

sebagaimana dikomunikasikan oleh Moncieffe dalam Suryono (2001: 

98), secara eksplisit (1) kewajiban ex-post facto, dan (2) kewajiban ex-

bet. Ex-post facto yang pada dasarnya meminta para penguasa dan 

lembaga publik untuk bertanggung jawab atas kekuatan saat ini di 

dalamnya (menangani penggunaan kekuasaan) melalui standar 

yang sah, kerangka pengamatan, komponen evaluasi melalui 

organisasi publik otonom lainnya (seperti lembaga penilai dan 

penyidik). Pilihan untuk menganalisis setiap landasan terbuka 

terhadap realisme eksekusi yang diselesaikan oleh administrasi.  

Sementara itu, aturan ex-bet (positif) tanggung jawab pada 

dasarnya menuntut otoritas publik untuk terus-menerus menjawab 

keinginan individu dalam setiap pelaksanaan pengaturan yang 

mereka coba. Otoritas publik harus terus-menerus menasihati 

setiap kegiatan kepada masyarakat umum, memberikan pilihan atau 

pengaturan elektif, memberikan data atau klarifikasi total, dan 

selanjutnya memberikan instrumen kepada orang-orang pada 

umumnya untuk memberikan informasi atau benar-benar melihat 

sifat strategi otoritas. dan memodifikasinya setiap kali dianggap 

signifikan. Selain itu, beberapa asal muasal media yang dapat dianut 

dalam mengakui tanggung jawab dalam administrasi siang bolong, 

khususnya keterusterangan (transparency), kewajiban (risk), 

pengendalian (control), kewajiban (obligation), dan daya tanggap 

(responsiveness). Memahami lima standar tanggung jawab sabgatlah 

penting sebelum menilai tanggung jawab suatu asosiasi atau orang. 

Untuk mengevaluasi apakah asosiasi yang bertanggung jawab 

sangat bergantung pada aturan tanggung jawab yang memiliki 

signifikansi alternatif dan pusat estimasi (Baharuddin, 2015). 

Denhardt (2003) memahami pendekatan Pelayanan Publik 

terhadap perubahan arah penduduk tentang bagaimana organisasi 

publik dibuat agar massyarakat memiliki pandnagan kepercayaan 

dan daya tanggap. Bagaimana tugas pemerintah dalam melayani 
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dan melibatkan serta pemerataan kualitas. Bantuan berbasis suara 

meminta pengakuan administrasi nilai sebagai jenis administrasi 

yang baik. Hal-hal seperti inilah yang mendorong upaya-upaya 

untuk menegakkan pemerintahan yang besar di lingkungan, yang 

digambarkan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab, lugas, 

dan partisipatif. Pendampingan masyarakat menyarankan latihan-

latihan yang memberikan kenyamanan bagi daerah untuk 

memenuhi kepentingan sesuai kebutuhan penerima administrasi, 

baik tenaga kerja maupun produk mengingat pedoman yang 

disusun dalam keinginan pemenuhan administrasi penerima 

manfaat (Baharuddin, 2015). 

Menurut Zeithaml, et al (1990; 65) merekomendasikan 

bahwa ada 10 aspek yang harus dilihat dalam melihat tolok ukur 

sifat administrasi publik, sebagai berikut: Tangibles, terdiri dari 

kantor, perangkat keras, staf dan korespondensi, solid, kemampuan 

unit bantuan untuk membuat administrasi terjamin secara akurat, 

responsif, kemampuan untuk membantu pembeli dengan asumsi 

rasa kepemilikan dengan sifat administrasi yang diberikan, 

kemampuan, permintaan yang dimilikinya, informasi yang besar 

dan kemampuan alat dalam menawarkan jenis bantuan, kesopanan, 

keramahan, sikap atau perilaku ramah, menerima keinginan 

pembeli dan dapat terhubung atau terhubung, validitas, disposisi 

yang sah dalam investasi waktu dan energi yang signifikan untuk 

menarik kepercayaan masyarakat, keamanan, administrasi yang 

diberikan harus dibebaskan dari berbagai risiko dan bahaya, akses, 

kesederhanaan kontak dan pendekatan, korespondensi, keinginan 

masyarakat untuk memperhatikan suara, minat atau keinginan 

klien, serta aksesibilitas untuk meneruskan data baru secara terus-

menerus kepada orang-orang pada umumnya, dan memahami 

klien, benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu 

kebutuhan klien. 
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I. PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF 

ISLAM 

 

Tiap-tiap individu adalah pemimpin di muka bumi yang 

seharusnya bersedia untuk menjalankan kewajiban khususnya dan 

harus dianggap bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan 

sesuai dengan aturan kepadanya. Tujuan definitif seorang individu, 

selain memiliki kesempatan berharga untuk mewujudkan 

komitmen, juga merupakan individu terbaik di planet ini 

(khairaummah). Tujuan ini jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an: 

"Jadilah kamu orang-orang yang hebat (Surat Ali Imran: 110). 

Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Sebaik-baik kalian adalah orang 

yang luar biasa dan adatnya serta terjaga kesalahannya 

(HR.Tirmidzi). Syariat Islam memandang bahwa sebagai suatu 

pertunjukan atau anugerah terbaik seorang individu kepada orang 

lain, pada dasarnya ia telah mencapai sesuatu yang penting bagi 

dirinya, sebagai klarifikasi dari Allah SWT “Mengharapkan Anda 

mencapai sesuatu yang signifikan, (artinya) Anda mencapai sesuatu 

yang signifikan untuk dirimu sendiri " (Sura al-Isra: 7) 

Individu yang tegas dan tak kenal lelah, melayani masyarakat 

di daerah dengan sebaik-baiknya bukan hanya tanggung jawab para 

ahli publik yang telah diberi perintah oleh negara. Pada dasarnya, 

kami secara keseluruhan proposisi memiliki kewajiban yang sama. 

Meskipun demikian, mengingat sentuhan setiap keganjilan 

memiliki jiwa dan batasan yang sama, namun asosiasi tertentu telah 

mengoordinasikan komitmen implementasi kebijakan sehingga 

batasan dan tujuan bangsa dapat tercipta. Batasan negara 

sebagaimana diungkapkan oleh Van Vollenhoven sebagaimana 

diambil oleh Taniredja dkk (2013: 95) adalah administrasi (bestuur), 

mediasi (rechtsprak), pembuatan aturan (regeling), salam dan batas 

keamanan (politie). Sementara itu, menurut Plato, motivasi yang 

menggerakkan negara tidak terlepas dari pembelaan terhadap 

eksistensi manusia, khususnya kesenangan dan kegembiraan 

penghuninya. (Rapar, 1988: 63). 
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Selama itu, kegunaan pemerintah Indonesia secara luas 

sebagai halnya digambarkan pada Bagian IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah yaitu menjaga seluruh bangsa 

Indonesia dan negaranya, menggerakkan pemerintahan umum, 

mengusahakan keadaan negara, serta terlibat dalam pemukiman 

dunia. Pemerintahan berpikir tentang kemudahan, keramahan dan 

keseragaman sosial. Demikian pula agar meraih tujuan bersama, 

dibutuhkan penalaran yang mendasar serta cerdas agar tiap iklim 

dapat menyelesaikan kewajiban utamanya sesuai dengan kumpulan 

pilihan yang belum sepenuhnya tertata dalam kerangka berpikir di 

Republik ini. Implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik adalah: “Latihan atau rangkaian latihan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan bantuan sesuai dengan ketentuan 

dan pedoman bagi setiap penduduk dan penghuni barang 

dagangan, administrasi, atau administrasi yang berpotensi 

manajerial ditawarkan oleh pemasok bantuan terbuka. 

Terlepas dari bagaimana instrumen asli Indonesia sebagian 

besar yang memiliki 5 penganut agama, salah satunya adalah agama 

islam. Hal tersbut memberikan atribut-atribut Islam secara mutlak 

terkait dengan desain kekuasaan publik. Indonesia terus berbenah 

diri agar keberadaan negara tanpa akhir sesuai dengan Pancasila. 

dengan standar dan nilai-nilai inti Islam untuk menjadi khaira 

ummah dan mencapai maqa'dus syar'iyah. Yang pasti, jelas, dalam 

ruang yang dibanjiri umat Islam, penataan umum regulasi Islam 

sebagai grundnorm (kualitas terbaik) lebih masuk akal dan adil. 

Meskipun demikian, terlepas dari standar, pemerintah Islam, serta 

berusaha menerapkan norma dan pedoman Islam dengan baik dan 

tepat, menjadikan referensi Al-Qur'an dan hadits sebagai 

kebutuhan mewujudkan khaira ummah dan maqa'idus syar'iyah. 

Seharusnya orang yang yakin, juga lihai membantu daerah 

dengan semestinya bukan hanya yang ahlis yang diberi perintah 

oleh pemerintah. Pada dasarnya, kami secara keseluruhan 

menawarkan tanggung jawab yang sama. Namun mengingat tidak 
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semua memiliki jiwa dan kemampuan yang sama, upaya bantuan 

provinsi dibatasi oleh afiliasi tertentu sehingga kemampuan dan 

tujuan negara dapat tercapai. Garis publik seperti yang 

diungkapkan oleh Van Vollenhoven seperti dikutip oleh Taniredja 

dkk (2013: 95) adalah administrasi (bestuur), syafaat (rechtspraak), 

produksi aturan (regeling), ajakan dan batas keamanan (politie). Untuk 

beberapa waktu, motivasi yang menggerakkan negara menurut 

Platon praktis identik dengan legitimasi keberadaan manusia, 

terutama kegembiraan dan energi penghuninya. (Rapar, 1988:63). 

Sementara itu, kegunaan umum pemerintah Indonesia 

sebagai halnya digambarkan pada alinea IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan negara Indonesia, memajukan pemerintahan umum, 

mencerdaskan kehidupan negara, dan ikut serta dalam permintaan 

dunia. mempertimbangkan pintu terbuka potensial, konkordansi 

abadi dan kebebasan sosial. Selain itu, agar meraih tujuan tersebut 

dibutuhkan pemikiran yang kuat serta serius pada tiap spesialis 

daerah dapat menyelesaikan komitmen dasarnya sesuai dengan 

kerangka regulasi yang tidak sepenuhnya diarahkan pada kerangka 

berpikir di Republik ini. Meskipun instrumen hukum Indonesia 

pada umumnya tidak Islami, gagasan Islam jelas terkait dengan 

pengaturan kekuasaan publik. Indonesia terus berbenah diri agar 

keberadaan negara tanpa akhir sesuai dengan Pancasila.  

Sifat-sifat ini jika dilihat dengan kejujuran harus mempunyai 

banyak persamaan pada prinsip dan norma arah Islam untuk 

seperti khaira ummah serta mencapai maqa'dus syar'iyah. Yang pasti, 

jelas di kalangan umat Islam, sekumpulan prinsip-prinsip Islam 

secara keseluruhan sebagai norma fundamental (kualitas terbaik) 

lebih cocok dan adil. Padahal, sebagai aturan umum, pemerintah 

Islam, serta berusaha menerapkan norma dan pedoman Islam 

dengan baik dan tepat, menjadikan referensi Al-Qur'an dan hadits 

sebagai kebutuhan untuk mengakui khaira ummah serta maqa'idus 

syar'iyah. 
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J. PENDEKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM 

ISLAM 

 

Proses bantuan masyarakat pada asosiasi terbuka Islam 

memiliki dua sebab yang seharusnya perlu dicerna agar gadget kunci 

memiliki kedekatan atas kualitas yang mendalam, khususnya 

"perspektif teleologis tertentu dan pendekatan deontologis". 

Metodologi teleologis bergantung pada pengetahuan kita atas apa 

yang terpuji serta ada yang mengerikan bahkan capaian atas 

otoritas terbuka bergantung dari poin tambahan atas apa yang 

diterima dan dibuat, khususnya jelas negatif sejauh hasil keputusan 

atau langkah diambil seperti pada umumnya. Perspektif Islam 

tentang keadaan sekarang ini adalah sebagaimana Allah berfirman 

dalam Al-Qur'an at-Taubah /105: 

 

لِمِ   مِنوُنَِۖ وَسَترَُدُّونَ إِلَىٰ عَٰ مُؤأ ُ عَمَلكَُمأ وَرَسُولهُُۥ وَٱلأ مَلوُاْ فسََيَرَى ٱللََّّ دةَِ وَقلُِ ٱعأ بِ وَٱلشَّهَٰ غيَأ ٱلأ

مَلوُنَ   ١٠٥ فيَنُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُأ تعَأ

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

para hamba-Nya akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang mungkar 

dan yang hak, kemudian Dia akan memberi nasehat kepadamu 

tentang apa yang sudah kamu lakukan. 

 

Sebagaimana pula yang di sebutkan dalam QS Al Fushilat 

ayat 46 : 

عبَيِدِ  مٖ ل ِلأ
هَاٍۗ وَمَا رَبُّكَ بظَِلَّٰ سِهِِۦۖ وَمَنأ أسََآٰءَ فعََليَأ لِحٗا فلَِنفَأ نأ عَمِلَ صَٰ  ٤٦ مَّ

 
Artinya: “Barangsiapa yang berbuat jujur maka (pahala) adalah 

untuknya dan barang siapa yang berbuat keji maka pada saat 

itu (pelanggarannya) ada pada dirinya sendiri, dan Tuhanmu 

tidak akan merugikan pekerja (Nya).” 

 

Mengenai manajemen kebijakan, pendekatan ini dinilai, 

misalnya dari pencapaian sasaran metodologi publik, misalnya 
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perputaran uang, organisasi bantuan pemerintah, kesempatan naik 

kelas, sifat organisasi, pemenuhan pilihan publik atau pengakuan 

dari afiliasi. Pendekatan ini dikurangi menjadi bagaimana menjadi 

benar-benar sempurna untuk kekuatan sejati dan nilai-nilai 

penggunaan atau mencari yang terbaik untuk keseluruhan populasi. 

Pendekatan deontologis bergantung pada standar moral yang harus 

dipertahankan dengan melihat kenyataan yang berhubungan atas 

hasil dan akibat pada pilihan bahkan kegiatan yang sudah 

dikerjakan. Pendekatan tersebut bergantung pada etika yang 

membatasi. Di alam kehidupan yang nyata ini, mengintegrasikan 

kebajikan ke dalam administrasi-administrasi public yang sulit, 

mengingat hal itu terkait dengan upaya untuk mengubah mentalitas 

PNS yang telah menjenuhkan diri sebagai otoritas pengatur. 

Bagaimanapun ia sama sekali bukan bentuk yang sulit dan 

sesuatu hal yang patuh pada fakta yang ada. Dalam menganut suatu 

prosedur, diterima bahwa perspektif moral akan tetap terpusat 

sehingga sistem tersebut dapat menjadi individual dan tidak 

tergoyahkan yang berdampak pada daerah setempat. Dengan 

asumsi hal ini telah dinormalisasi oleh para ahli, tentunya tidak 

akan menimbulkan hal-hal yang berdampak terhadap kerugian 

negara negara, seperti memfitnah, mengorganisir serta perilaku 

yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan pada teman 

sendiri. Administrasi umum dapat dipegang dari otoritas publik 

semasa itu sering melalaikan serta mengecilkan hati individu. 

Wajar, orang-orang berkecil hati dalam administrasi, karena 

mereka tidak seperti yang diharapkan sebagai klien yang pantas 

menerima administrasi, meskipun mereka percaya bahwa mereka 

telah membayar administrator baik melalui tugas dan lainnya. 

Bagaimanapun, sebenarnya PNS kurang mengkhawatirkan 

kebutuhan dan kepentingan warga untuk mendapatkan bantuan 

dasar, mereka sering dihadapkan dengan siklus kusut, antrian 

sangat panjang dan bahkan menghabiskan sebagian besar hari 

untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, tempat-tempat dalam 

mendapatkan organisasi perlu membayar biaya pelicin sehingga 
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pada umumnya akan selesai dengan cepat. Demikian pula pekerja 

yang suka membaca kertas daripada melayani, merupakan 

pandangan yang bisa dianggap biasa, sehingga ada rasa malu negatif 

yang terkait dengan perangkat publik (pegawai pemerintah).  

 

 

K. NILAI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK 

 

Merundingkan tentang poin atas pedoman terhadap diskusi 

itu menyarankan untuk memeriksa permasalahan sosial sesuai 

standar yang tepat. Karena nilai-nilai dan pedoman adalah dua kata 

yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam 

etika. Untuk mengetahui tentang kualitas moral dan standar 

administrasi secara terbuka, penting untuk mengambil beberapa 

perasaan yang tepat untuk situasi yang unik. Sebagai korelasi, 

standar moral bantuan masyarakat yang telah dibuat oleh American 

Josephson Institute, sebagaimana diuraikan oleh Gani, A., adalah: 

1. Sah; diandalkan, tidak berbohong, tidak curang, mengambil, 

curang dan kusut. 

2. Dapat dipercaya; berprinsip, terhormat, sah, tidak 

mengorbankan standar moral dan tidak bermoral. 

3. Menjaga jaminan; memenuhi komitmen dan persetujuan jiwa 

kesepahaman sebagaimana terkandung di dalamnya dan tidak 

menguraikan item dalam pengaturan secara tunggal. 

4. Teguh; Setia dan tunduk pada komitmen yang harus 

diselesaikan. 

5. Adil; Perlakukan individu secara setara, tahan dan akui 

perbedaan dan bersikaplah liberal. 

6. Pertimbangan; Peduli bantuan pemerintah orang lain dengan 

empati, memberikan kemurahan hati dalam membantu. 

7. Sungguh; Seorang individu yang bermoral menghargai 

kemuliaan manusia, keamanan dan hak atas kepercayaan diri 

untuk semua orang 
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8. Identitas; Pakar area publik memiliki kewajiban untuk 

menghormati dan menghargai dan memberdayakan navigasi 

aturan mayoritas. 

9. Kebesaran; Seorang individu yang bermoral berfokus pada sifat 

pekerjaannya, bidang publik yang mahir harus dipelajari dan 

dipersiapkan untuk mempraktikkan kekuasaan publik. 

10. Tanggung jawab; Individu yang etis mengakui tanggung jawab 

mengenai pilihan, dugaan hasil dari mereka dan jaminan 

mereka, dan menetapkan model untuk orang lain. 

11. Menjaga kepercayaan publik; Orang-orang di area publik 

memiliki komitmen yang luar biasa untuk menunjukkan kepada 

orang lain bagaimana hal itu dilakukan, untuk mengikuti dan 

meningkatkan kehormatan dan kemasyhuran dari siklus 

regulasi. 

 

 

L. AZAZ PELAYANAN PUBLIK  

 

Lebih spesifiknya terdapat 6 standar bantuan masyarakat, 

standar tersebut merupakan standar dasar pelaksanaan bantuan 

masyarakat yang dianut. 

1. Prinsip-prinsip ketulusan; Ini berarti bahwa unit bantuan umum 

seharusnya tidak tertutup, lugas serta bisa di jangkau pada 

sekelompok yang membutuhkannya atau memberikan 

pemahaman yang memenuhi dan menarik. 

2. Aturan tanggung jawab; Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

siklus dan hasil bantuan publik harus bertanggung jawab kepada 

keseluruhan populasi sesuai dengan rencana permainan 

administratif. 

3. Kontingen; Hal ini menunjukkan bahwa bantuan masyarakat 

harus disesuaikan dengan kondisi dan batasan asosiasi ahli 

materi dan penerima dengan tetap berpegang pada norma 

efisiensi dan kepraktisan. 
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4. Partisipatif; Intinya membantu kerjasama provinsi dalam 

penyelenggaraan implementasi kebijakan dengan 

mempertimbangkan kerinduan, kebutuhan dan kecurigaan 

pemerintah kabupaten. 

5. Keadilan hak istimewa; Ini menyiratkan bahwa administrasi 

publik tidak merugikan dalam kerangka berpikir tidak 

mengorbankan kebangsaan, agama, kelas, orientasi dan status 

moneter. 

6. Keseimbangan hak istimewa dan komitmen; Ini menyiratkan 

bahwa baik pemasok maupun penerima manfaat dari 

administrasi publik harus memenuhi kebebasan dan komitmen 

khusus mereka. 

 

Untuk pemerintahan orde baru telah mencederai moral 

pedoman serta tuntutan keadaan mulia yang dikenal sebagai 

"wilayah kekuasaan", maka untuk kondisi yang sedang berlangsung, 

ada 10 standar pengarahan terbuka yang signifikan yang harus 

dipatuhi. Secara eksplisit "Kenyamanan; Kejernihan; Kejelasan 

waktu; Ketepatan; Ketentraman; akuntabilitas; perlengkapan 

Jabatan serta Kerangka; Kemudian Akses; Disiplin, Sopan atau 

Ramah; dan Ketenangan". Dalam ketetapan Menteri Tata Negara 

No 81 Tahun 1993 yang sudah diubah dengan ketetapan Tahun 

2003, yang menyusun aturan tentang bantuan daerah. “Bahwa setiap 

ahli membuka prioritas aturan manajerial dan disebarkan sebagai 

jaminan keyakinan bagi penerima manfaat regulasi. Standar bantuan 

publik adalah langkah standar dalam pelaksanaan manajemen 

kebijakan yang harus diikuti oleh ahli koperasi. Hal-hal yang perlu 

dikendalikan dalam normalisasi administrasi publik paling sedikit 

meliputi: 

1. strategi administrasi untuk organisasi spesialis dan penerima 

administrasi 

2. waktu penyelesaian sejak permohonan diajukan sampai dengan 

dipenuhinya administrasi-administrasi termasuk sanggahan; 

3. biaya administrasi termasuk kehalusan 
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4. manfaat barang dilengkapi sesuai pengaturan yang telah 

ditetapkan 

5. penataan kantor-kantor pendukung dan kerangka dalam 

penataan administrasi 

6. kemampuan organisasi spesialis dalam pandangan kemampuan 

yang diharapkan, kemampuan, perspektif dan cara berperilaku. 
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BAB 11 

PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI 

KEAGAMAAN 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Setiap individu atau perkumpulan serta yayasan harus 

memikul tanggung jawab karena suatu organisasi atau kegiatan yang 

mereka gunakan harus dianggap bertanggung jawab untuk masing-

masing. Sedangkan yang dimaksud dalam kewajiban Rujukan Kata 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu komitmen atau kondisi 

yang dapat dianggap bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh 

setelah menyelesaikan latihan-latihan tertentu. Pedoman tanggung 

jawab adalah siapa yang harus dapat diandalkan, kepada siapa harus 

berhati-hati, untuk apa mereka mampu, dan apa hasil dari kewajiban 

itu. Tanggung jawab sangat penting dalam mempertahankan bisnis, 

pemanfaatan tanggung jawab adalah untuk membuat jalannya 

organisasi berhasil dan cakap. Misalnya, seorang wakil yang diberi 

tempat sebagai administrator diberi tugas menjual barang-barang 

organisasi. 

Ketika dia menyadari bahwa pekerjaannya sedang diawasi, dia 

akan berusaha jujur untuk menjual nomor apa pun yang diizinkan. 

Sebaliknya, jika sang pemimpin tidak diurus, maka pada saat itu, dia 

hanya membuat kesepakatan yang mungkin tidak sebanyak saat 

diarahkan tanggung jawab juga penting dalam proses akuntansi dan 

pembukuan. Pelaksanaan tanggung jawab akan menjaga organisasi 

dari perjudian pemerasan. Pengelolaan keuangan adalah tindakan 

administratif yang berhubungan dengan sumber pengeluaran, 

pemasukan serta tanggungjawab pengguna sumber penerima kas 

dalam hal ini sumber penerima ialah masjid. Akuntabilitas dan 

transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk 
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mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), adanya 

pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan 

dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan 

kelangsungan hidup masyarakat banyak. 

Organisasi keagamaan secara etimologis merupakan 

organisasi sangat berkaitan dengan permasalahan ibadah, organisasi 

yang gerakannya terfokus dengan agama tertentu atau kewajiban 

yang dijalankan kepada Tuhan berkaitan dengan agama dan 

kepercayaan tertentu. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, 

organisasi keagamaan adalah organisasi yang mengacu pada tempat 

ibadah misalnya masjid dalam agama Islam. Dengan kata lain, visi 

dan misi agama tertentu akan terbentuk atas kesadaran lembaga atau 

organisasi dalam menjalankan kewajiban kepada Tuhan terkait 

kepercayaan agama masing-masing. Menurut Andarsari (2016) 

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang 

keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba. Tempat spiritual 

yang hanya digunakan sebagai tempat untuk melayani, seperti 

permohonan doa, permohonan, dzikir, dll adalah kenyataan yang 

terjadi pada umumnya. Bentuk penghambaan kita dilihat dari 

kapasitas dan kegunaannya yang sebenarnya yaitu jenis 

perkumpulan, yang berperan penting dalam membantu menggarap 

bantuan pemerintah daerah, yang hampir sama dengan beberapa 

perkumpulan umum lainnya. Banyak orang mungkin percaya bahwa 

ini adalah buatan atau memiliki kesan berkembang . Bahkan, spot-

spot dapat dijadikan sebagai pusat pergerakan menurut agama 

masing-masing oleh daerah setempat. 

 

 

B. KONSEP AKUNTABILITAS 

 

Tanggung jawab adalah bagian dari cara pandang dan karakter 

keberadaan manusia yang mencakup tanggung jawab lahir dan batin. 

Dari sisi dalam diri individu, tanggung jawab adalah keadaan yang 
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sangat baik dalam iklim konvensional (bos dan bawahan) dan daerah 

setempat. Beberapa pengertian tanggung jawab (Pidarta, 2005). 

Menurut Lessinger, 1973 menyatakan bahwa tanggung jawab 

merupakan penyelidikan keterkaitan antara bagaimana sekolah 

mengelola aset yang dimanfaatkan dengan hasil belajar. Lebih lanjut, 

pernyataan Elliot, tanggung jawab adalah koordinasi atau sesuai 

dengan apa yang umumnya diantisipasi oleh orang lain dan 

memahami serta mempertimbangkan keputusan dan langkah orang 

lain yang dibuat. Menurut Ledvina V. Carino mencirikan tanggung 

jawab sebagai kemajuan latihan baik yang masih diselesaikan oleh 

garis kekuasaan resmi atau telah jauh dari kewajiban dan 

spesialisnya. Setiap orang lain harus benar-benar memahami bahwa 

segala setiap aktivitasnya tidak akan berdampak pada dirinya sendiri, 

namun ia harus memahami bahwa aktivitasnya juga akan berdampak 

pada orang lain. 

Dari sebagian pengertian tanggung jawab di atas, dapat dilihat 

dengan baik bahwa tanggung jawab adalah suatu hal yang baik oleh 

atasan kepada bawahan yang telah ditunjuk oleh pembuat dan 

merupakan kewajiban perkumpulan/sekolah yang dia pimpin yang 

disetujui untuk menjalankan kewajibannya. Tanggung jawab juga 

dapat diartikan sebagai jenis kekuatan, sesuai dengan kekuatan dan 

kebebasan dasar. Jadi dalam rasa tanggung jawab ini terdapat 

komponen evaluasi, kepemilikan, dan tanggung jawab manajemen 

melakukannya dengan tujuan akhir untuk mengakui sekolah yang 

berkualitas, yang tidak hanya bergantung pada masalah manajerial 

saja. 

 

 

C. JENIS-JENIS AKUNTABILITAS 

 

Bruce Stone, O.P Dwivedi, dan Joseph G. Jabbra menjelaskan 

beberapa jenis-jenis akuntabilitas sebagai berikut: 
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1. Akuntabilitas Moral. 

Adapun kewajiban moral individu adalah tanggung 

jawab yang sulit diukur karena berhubungan dengan apa yang 

diterima individu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. 

 

2. Akuntabilitas Administratif. 

Menjaga pekerja masyarakat yang bekerja di bidang 

organisasi pemerintah untuk tetap bertanggung jawab. Harus 

ada instrumen yang berbeda untuk melakukan ini, khususnya 

dengan membuat pedoman dan standar batin yang berbeda 

serta dasar dari komisi bebas yang berbeda. 

 

3. Akuntabilitas Politik. 

Akuntansi politik adalah kewajiban para ahli publik, 

buruh daerah, dan legislator kepada seluruh rakyat dan kepada 

berbagai badan administratif seperti kongres atau parlemen (di 

Indonesia seperti MPR dan DPR). 

 

4. Akuntabilitas Pasar. 

Minat yang berkembang untuk desentralisasi dan 

privatisasi sesuai dengan spesialis publik, membuat berbagai 

jenis organisasi terbuka saat ini lebih berpusat pada kebutuhan 

pembeli dan harus berpusat pada memberikan kenyamanan dan 

keputusan kepada penduduk. 

 

5. Akuntabilitas dalam berbagai hubungan konstituen. 

Dalam pandangan ini, perkumpulan-perkumpulan 

pemerintah tertentu dapat dianggap bertanggung jawab jika 

suara-suara dari berbagai perkumpulan dan instansi yang ada di 

luar daerah tersebut. Publik yang mewakili berbagai minat 

warga negara dalam bidang konstituensi telah terdengar. 
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6. Akuntabilitas Manajerial. 

Tanggung jawab administratif difokuskan pada 

administrasi suatu asosiasi, kecakapan dan kecukupan 

pemanfaatan sumber daya organisasi sebagai aset, SDM, 

peralatan yang berbeda. Tanggung jawab ini juga terlihat dari 

sikap pimpinan atau atasan dalam mengelola masalah yang ada, 

menyusun siklus yang berkesinambungan seperti persiapan dan 

perencanaan, sehingga memberdayakan mereka untuk 

memberikan pelayanan publik yang terbaik. 

 

7. Akuntabilitas Profesional. 

Akuntabilitas yang Mahir ditujukan kepada para ahli 

melalui sekumpulan standar yang mumpuni dan pengaturan 

aturan yang jelas. Dalam menyelesaikan aktivitasnya tinggallah 

sesuai dengan prinsip dan aturan pemanggilan.Menerima 

bahwa mereka mengikuti norma-norma ahli ini, mereka dapat 

dianggap bertanggung jawab. 

 

8. Akuntabilitas Legal/Yudiris. 

Sebanding dengan segi hukum, dimana pelaksanaan 

hukum disesuaikan dengan barang dan pemerintahan yang 

sebenarnya yang diacu oleh lingkungan/kepentingan daerah 

setempat. 

 

 

D. FUNGSI/KEGUNAAN AKUNTABILITAS 

 

Menurut Harvey (2002) menjelaskan terkait beberapa fungsi 

akuntabilitas yaitu sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas memberikan penegasan melalui penilaian luar, 

bahwa lembaga atau program tersebut dapat dinilai 

bertanggung jawab kepada mitra seperti otoritas publik (untuk 

warga negara), panggilan, buruh, dan pelajar. 
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2. Tanggung jawab menjamin bahwa standar dan praktik yang 

berbeda yang ada dalam pendidikan lanjutan tidak hancur atau 

habis oleh waktu atau mungkin menjadi usang. 

3. Tanggung jawab kepada siswa bahwa program saat ini telah 

dikoordinasikan dan dijalankan sebagaimana disebutkan. 

4. Kapasitas tanggung jawab untuk menilai sifat dari teknik-teknik 

yang berbeda adalah berkenaan dengan luasnya data publik, 

khususnya tentang sifat dari berbagai yayasan dan proyek. 

5. Tanggung jawab secara efektif melibatkan penilaian nilai 

sebagai sarana untuk mengakui jenis konsistensi/kewajiban. 

Otoritas publik biasanya yang paling mengesankan dengan cara 

seperti itu dan memiliki premi paling tinggi dalam hal ini dalam 

pendidikan lanjutan karena otoritas publik adalah pemasok 

uang sebanyak itu dan secara umum mereka memiliki 

kemampuan untuk mengontrol sistem perizinan yayasan yang 

berbeda. 

 

 

E. CIRI-CIRI ORGANISASI KEAGAMAAN 

 

1. Aset zat, aset substansi berasal dari kontributor yang tidak 

mengharapkan penggantian atau keuntungan moneter 

sebanding dengan berapa banyak aset yang diberikan. 

2.  Menghasilkan barang dagangan secara administrasi tanpa 

tujuan mengumpulkan keuntungan. Menghasilkan barang 

dagangan /administrasi tanpa tujuan mengumpulkan 

manfaat, zat yang menimbulkan manfaat, jumlahnya tidak 

pernah disampaikan kepada pemilik atau pemilik barang 

tersebut. 

3. Tidak ada kepemilikan seperti yang biasa terjadi dalam asosiasi 

bisnis. Tidak ada kepemilikan sebagaimana standar dalam 

asosiasi bisnis, seperti kepemilikan dalam asosiasi nirlaba tidak 

dapat dijual, dipindahkan atau diambil kembali atau 

kepemilikan tersebut tidak mencerminkan sejauh mana 
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pembagian aset substansi pada likuidasi atau disintegrasi 

elemen. 

 

 

F. KARAKTERISTIK ORGANISASI KEAGAMAAN 

 

Karakteristik organisasi keagamaan berbeda dalam kaitannya 

dengan asosiasi bisnis. Kontras yang sangat penting terletak pada 

cara asosiasi nirlaba memperoleh aset yang diharapkan untuk 

menyelesaikan latihan kerja mereka yang berbeda. Asosiasi tidak 

untuk memaanfaatkan pendapatan aset mereka dari komitmen 

individu dan dermawan lain yang tidak mengharapkan apa pun dari 

asosiasi. Dengan demikian atribut-atribut ini, dalam asosiasi non-

manfaat, tidak pernah terjadi asosiasi bisnis, misalnya, mendapatkan 

hadiah. 

 

1. Tujuan Laporan Keuangan 

Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory 

(ASOBAT), sebagaimana dikutip dan diuraikan oleh Harahap 

(2007:126) menyebutkan empat tujuan laporan fiskal: 

a. Mengejar pilihan sehubungan dengan pemanfaatan 

kekayaan terbatas dan untuk mencapai tujuan 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan Sumber Daya 

Manusia dengan sukses dan berbagai elemen ciptaan 

c. Ikuti terus dan laporkan keamanan kekayaan 

d. Membantu pengawasan dan fungsi sosial 

Alasan utama untuk laporan keuangan adalah untuk 

memberikan data terkait untuk memenuhi kepentingan 

kontributor, individu yang berwenang, pemberi pinjaman, dan 

kelompok lain yang memberikan aset kepada asosiasi non-

manfaat. 

a. berbeda dan kemungkinan klien dalam mengevaluasi 

presentasi kepala asosiasi non-bisnis tentang pelaksanaan 

kewajiban eksekutif dan bagian pelaksanaan yang berbeda. 
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b. Berikan data tentang aset keuangan, kewajiban, informasi 

total aset asosiasi, serta dampak pertukaran, peristiwa, dan 

peristiwa moneter yang mengubah aset dan kepentingan 

aset tersebut. 

c. Berikan data tentang eksekusi hierarkis Berikan data untuk 

membantu pemasok dan pemasok aset potensial, serta 

klien lain dan klien yang diharapkan dalam mensurvei 

administrasi yang diberikan oleh asosiasi non-bisnis dan 

kemampuannya untuk terus menawarkan jenis bantuan 

tersebut. 

d. Berikan data yang bermanfaat kepada pemasok dan 

pemasok aset yang diharapkan, serta klien yang ke suatu 

periode. Estimasi sesekali perubahan jumlah dan 

kondisi/keadaan sumber daya bersih asosiasi non-bisnis 

serta data hasil bisnis dan administrasi asosiasi bersama-

sama yang dapat memberikan data berharga untuk 

mengevaluasi pelaksanaan. 

e. Berikan data tentang bagaimana asosiasi mendapatkan dan 

membelanjakan uang atau aset uang, tentang kewajiban 

dan penggantian kewajiban, dan tentang berbagai elemen 

yang dapat mempengaruhi likuiditas asosiasi. 

f. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu 

pengguna dalam memahami informasi keuangan yang 

diberikan. 

 

 

G. AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA 

KEAGAMAAN 

 

Tanggung jawab publik sebagaimana ditunjukkan oleh 

Mahmudi (2005) adalah komitmen penerima manfaat dari kewajiban 

untuk mengawasi aset, melaporkan, dan mengungkap gerak-gerik 

segala macam dan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan 

kekayaan publik kepada pihak pemberi permintaan (pimpinan). 
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Kewajiban atau tanggung jawab publik juga dapat digambarkan 

sebagai janji untuk memegang perintah dalam memberikan 

kewajiban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap setiap 

perkembangan dan pelaksanaan yang ada padanya (Renyowijoyo, 

2010). Mengingat sebagian dari penjelasan di atas cenderung 

menganggap bahwa tanggung jawab atau akuntabilitas publik adalah 

jenis tanggung jawab dari penerima atau agen pelaksana (spesialis) 

sebagai laporan tentang setiap gerakan yang sudah dilakukan oleh 

pemberi tugas (stakeholder). Tanggung jawab harus terlihat sebagai 

salah satu komponen dalam kewajiban. Tanggung jawab juga 

menunjukkan janji untuk mengatasi yang sudah dilakukan atau 

belum dilakukan seseorang. Sementara komitmen adalah kewajiban 

yang berhubungan dengan tanggung jawab untuk menjelaskan 

kepada berbagai perkumpulan-perkumpulan yang kuat untuk 

meminta tanggung jawab dan memberikan penilaian (Simanjuntak 

dan Junarsi, 2011).  

Masjid, tempat suci, dan biara adalah afiliasi atau asosiasi yang 

dikenang untuk jenis asosiasi non-manfaat. Simanjuntak dan Junarsi 

(2011) memahami bahwa permintaan tanggung jawab harus di lewati 

dengan pengaturan kemampuan untuk mempraktikkan kehati-

hatian dan otoritas. Tanggung jawab publik terdiri dari tanggung 

jawab vertikal dan tanggung jawab horizontal, tanggung jawab 

vertikal adalah tanggung jawab kepada posisi yang lebih signifikan, 

sedangkan tanggung jawab horizontal adalah tanggung jawab 

kepada masyarakat luas atau kepada yayasan yang berbeda yang tidak 

memiliki hubungan bawahan yang lazim. Terkait dengan unsur 

tegas, tanggung jawab vertikal merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia diperintah untuk berurusan 

dengan bumi dan mengelolanya karena kehendak Tuhan 

(Triyuwono: 2003). Ini mengandung arti bahwa manusia 

mempunyai tanggung jawab serta harus mampu kepada Allah. 

Sedangkan, tanggung jawab datar di Setting yang ketat adalah efek 

lanjutan dari hubungan antara spesialis (pengurus) dengan 

masyarakat (mitra) dan alam (semesta) (Triyuwono: 2003).  
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H. PRAKTIK AKUNTANSI YANG MASIH 

SEDERHANA DALAM MASJID 

 

Dalam pemeriksaan latihan pembukuan di Masjid 

Baburrahmah secara keseluruhan telah dilakukan, meskipun dengan 

pemahaman tentang administrasi yang masih kurang meskipun 

semuanya memaknai pembukuan hanyalah kebutuhan wajib untuk 

asosiasi manfaat. Hal ini senada dengan penemuan laporan Fitria 

(2017) yang lalu yang menyatakan bahwa masjid-masjid daerah tidak 

memiliki informasi tentang pembukuan. Masjid Baburrahmah 

didelegasikan menjadi Masjid daerah karena dibuat dan diawasi oleh 

warga sekitar yang membentuk daerah sendiri atau para pengurus. 

Latihan pembukuan di masjid ini pada dasarnya masih dilakukan dan 

tidak dinormalisasi. Demikian sesuai dengan penegasan iforman 

yang masuk akal: 

 

 "Sekali-sekali, saya pikir tidak suka itu, itu berarti pembukuan 
standar. Semua hal dipertimbangkan, kami akan menggunakan 
pembukuan dasar." 
 
Dari tanggapan para saksi terhadap latihan pembukuan di 

Masjid dapat dipastikan bahwa latihan pembukuan belum 

dilaksanakan secara tuntas dan jelas terlihat. Pembukuan standar 

untuk situasi ini menyiratkan bahwa latihan pembukuan tidak selesai 

secara umum, tetapi hanya terbatas pada persyaratan untuk 

menyimpan kas masuk dan kas keluar. Seperti halnya yang di 

sampaikan oleh sumber dari luar otoritas publik yang menguatkan 

klarifikasi sebelumnya:  

 
“Pada akhirnya sudah jelas bahwa hal itu adalah catatan, catatan 

minggu demi minggu yang sederhana. Bagaimanapun, biaya aktif 

adalah dicatat, pengeluaran yang mendekat dicatat, ubah catatan ... 

informasinya." 
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa latihan pembukuan di 

masjid masih terbatas pada catatan keuangan dasar, secara rutin 

dilakukan secara konsisten, dan belum ternormalisasi atau sesuai 

dengan prinsip-prinsip material. laporan yang harus diperkenalkan 

oleh pengawas masjid terdiri dari 4 jenis ringkasan anggaran, 

khususnya artikulasi. Posisi keuangan, laporan arus kas, laporan 

pendapatan, dan catatan ringkasan anggaran atau biasanya disingkat 

menjadi CALK. Bagaimanapun juga, di Masjid Baburrahmah, 

pencatatannya terpaku pada kas masjid, bukan termasuk pencatatan 

sumber keuangan masjid.  

 

 

I. PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID  

Organisasi masjid adalah organisasi sektor publik atau 

organisasi nirlaba, yang mengelola sumber daya untuk melaksanakan 

kegiatan masjid, di mana sebagian besar masjid didirikan oleh 

organisasi non-pemerintah. Ada yang berawal dari waqaf pribadi, 

ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu karena 

kebutuhan fasilitas peribadatan yang dekat dengan tempat tinggal 

atau tempat bekerja. Pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara 

sukarela, tidak ada yang menjadi paksaan untuk menjadi pengelola 

masjid (takmir dan bendahara). Satu-satunya motivasi bagi seorang 

takmir adalah mandat dari Al-Qur’an.  

Ada kecendurungan bahwa organsasi nirlaba menghitung 

masjid pengurus asosiasi yang akan menjadi sorotan publik. 

Kepentingan untuk tanggung jawab administrasi zat area publik 

dalam mengakui tanggung jawab area publik berkembang. 

Tanggung jawab substansi area publik menjadi penting karena dalam 

kehidupan sehari-hari terlihat jelas bahwa keberadaan elemen area 

publik tidak dapat dipisahkan. dari kehidupan daerah di berbagai 

administrasi publik untuk bantuan pemerintah masyarakat dan 

kehadirannya harus terlihat secara nyata seperti elemen pemerintah, 

masjid takmir, klinik darurat dan fokus kesejahteraan (Nordiawan, 

2010). 
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Sumber kekayaan masjid berasal dari ummat atau daerah 

setempat. Alasan utama masjid adalah untuk beribadah umat Islam 

kepada Allah SWT. Dalam perjalanannya, pengurus masjid pada saat 

itu, memberikan tanggung jawab kepada perkumpulan tersebut atas 

apa yang telah selesai dan bagaimana majelis tersebut 

menggunakannya hingga saat ini. Tanggung jawab pengurus masjid 

di pertanggungjawabkan kepada majelis dengan menyampaikan 

keadaan keuangan masjid. Sebuah masjid dapat dikatakan memiliki 

tanggung jawab yang besar jika memberikan yang menyenangkan 

bagi para penikmatnya, misalnya fasilitas yang lengkap, baik didalam 

ruangan maupun diluar terutama air untuk di gunakan wudhu. 

Apalagi, pengelola masjid dianggap bertanggung jawab jika mereka 

membuat laporan tentang kondisi keuangan masjid.  

Tanggung jawab berhubungan dengan kewajiban yang 

merupakan salah satu jenis tanggung jawab pengelola masjid 

terhadap wilayah dan majelis masjid. Tanggung jawab sendiri terbagi 

menjadi dua, yaitu tanggung jawab vertikal dan tanggung jawab 

tingkat. Tanggung jawab vertikal adalah tanggung jawab kepada 

Tuhan dengan alasan bahwa, seperti yang kita terima secara 

keseluruhan, kita mungkin muncul untuk memenuhi perintah dari 

Allah karena telah menjadi batasan bahwa semua yang benar-benar 

kita lakukan akan dianggap bertanggung jawab. Sedangkan tanggung 

jawab tingkat adalah tanggung jawab kepada masing-masing umat 

atas keadaan ini jemaah masjid dengan alasan bahwa pemberian rizki 

tersebut merupakan perintah menyimpang yang harus ditaati. 

Dengan demikian, kepala masjid berkewajiban untuk melakukan 

perintah Allah dan daerah setempat.  

Hipotesis keagamaan ini merupakan hipotesis langsung yang 

menguatkan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman terhadap 

kajian agama, maka perspektifnya akan terwakili suatu saat dalam 

waktu yang tidak lama lagi. Oleh karena itu, pembukuan adalah 

suatu disiplin ilmu yang sarat dengan perkiraan-perkiraan moneter 

dan pemeriksaan angka-angka, namun permintaan pertukaran 

pencatatan tersebut masuk akal dalam Al-Qur'an untuk mencatat 
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ketika seseorang atau beberapa kelompok melakukan muamalah 

bukan dengan uang cash. Masuk akal bagi individu yang memiliki 

dunia lain yang mengetahui bahwa segalanya yang dipercayakan 

kepadanya harus dipenuhi, termasuk mengelola keuangan. Dalam 

hal ini pengurus masjid khususnya pemodal masjid dan takmir 

berperan sebagai penyelenggara untuk menjamin agar dana masjid 

terawasi dengan baik, sebagaimana dikutip dari pertemuan 

sebelumnya antara pencipta dan petugas keuangan masjid bahwa 

administrasi keuangan juga merupakan bentuk komitmen kepada 

Tuhan dan masyarakat, karena mereka memahami bahwa hal itu 

diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an. (Muh. Akbar, dkk 2021). 

 

 

J. PENGURUS DAN JAMA’AH SALING MEMBANTU 

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID  

 

Setiap organisasi keuangan berfungsi sebagai spesialis 

sekaligus sebagai pimpinan dalam pelaksanaan organisasi yang 

berhubungan dengan keuangan dengan mengarahkan manajemen 

atau pemeriksaan, sehingga hal-hal yang dapat menyebabkan 

blunder dapat dibatasi. Kemudian, kira-kira kemudian dimaklumi 

dengan perginya pengumuman dari sumber:  

 
“Bisakah kita atur saja dengan masjid. Ini benar-benar berarti tidak 

ada ketua, sama seperti tidak ada wakil ketua. jangan repot-repot. 

Itulah alasannya kita melakukan pekerjaan yang mulia, oke?" 

 
Dari keterangan saksi menunjukkan bahwa pengurusan 

mesjid dilakukan secara bersama-sama, karena keadaan sekarang ini 

baik yang dilakukan oleh seorang pimpinan maupun seorang 

pengurus tidak membatasi diri pada tersedia satu sama lain, 

termasuk pertemuan. Apalagi ada yang berpandangan bahwa urusan 

masjid adalah pekerjaan dasar atau pekerjaan yang disengaja 

sehingga pemerintahan pada umumnya akan melampaui batas-batas 
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derajat jabatan atau perintah yang didapat. Penegasan ini 

menggambarkan sisi lain dari administrasi dalam menyelesaikan 

kewajiban atau perintah mereka, seperti pekerjaan yang benar dan 

cakap. Hal ini secara implisit mendukung hipotesis Usaha Syariah 

yang mempunyai nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keikhlasan, 

dan kewajiban. Selanjutnya informan menambahkan penjelasannya: 

 
“Dengan asumsi bahwa setiap hari Jumat, para eksekutif 
menumpuk. Memang artinya kita punya banyak hal agar kita bisa 
berterus terang kan, jadi ini bukan uang tunai... cukup saling 
percaya, kan? Jadi perhitungannya (bayar tunai masjid) dengan Pak 
RT, ketua masjid, dan orang-orang yang sering datang ke sini 
(masjid) juga sering berkumpul. Dengan asumsi Anda terpisah dari 
orang lain, itu terlalu sulit untuk menghitung uang." Penilaian 
sumber dapat dianggap bahwa administrasi keuangan masjid 
diselesaikan secara transparan, atau setidaknya, setiap hari Jumat 
pengakuan masjid infaq dan sholawat. masih di udara oleh 
pendukung keuangan yang diarahkan oleh administrasi yang 
berbeda serta daerah setempat yang merupakan majelis masjid, 
termasuk Pak Top dari RT terdekat. Hal ini secara gamblang 
menyatakan bahwa ada keterusterangan dan tanggung jawab yang 

dilakukan oleh pemerintah 'di bidang datar'‟, yaitu kepada seluruh 
jemaah dan pengurus yang menjadi pemangku kepentingan. 
 

Hal ini juga sesuai dengan temuan dalam laporan sebelumnya 

oleh Siskawati, dkk (2015) yang melihat bahwa kepercayaan 

masyarakat merupakan komponen fundamental yang dipegang oleh 

bos dalam menyelesaikan kegiatan dan usaha masjid. Untuk menjaga 

kepercayaan publik, para pengurus masjid sebagian besar menjaga 

nilai validitas yang ada dalam diri mereka. Metode otoritas publik 

untuk membuatnya berjalan dan lebih jauh sebagai jenis apresiasi 

sejati adalah dengan menyambut pengagum untuk masuk dan 

meninggalkan masjid bersama-sama. 
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K. PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID  

 

Tanggung jawab administrasi keuangan diselesaikan oleh 

pengurus Jama'ah sebagai kaki tangan masjid adalah jenis tanggung 

Jawab Susun. Tanggung jawab datar adalah jenis tanggung jawab 

untuk pertemuan yang berbeda yang memiliki posisi yang setara, 

namun mendapat kehormatan untuk mengetahui hasil dari kepala 

moneter. Tingkat tanggung jawab di masjid dilakukan dengan 

membaca habis-habisan kwitansi, seluk-beluk konsumsi subsidi 

masjid-masjid yang telah dimanfaatkan, dan keseimbangan terakhir 

setiap hari Jum'at kepada seluruh jemaah masjid. Hal ini secara 

gamblang diungkapkan oleh pengamat yang menjadi salah satu 

jamaah masjid: 

 
“Memang. Setiap hari Jumat ada transportasi untuk biayanya. 
Bagaimanapun, puncak masjid menyampaikan rejeki yang akan 
datang, apakah itu sebagai infaq dari kotak pendirian, atau 
mungkin. Ada yang serupa, misalnya memberi tikar permintaan atau 
Alquran diturunkan." Klarifikasi sumber masuk akal bahwa jenis 
pengumuman dan pengungkapan dana masjid diselesaikan setiap hari 
Jumat, di mana setiap pembayaran dilakukan langsung oleh 
administrasi dan penerimaan dari hari Jumat dibaca sebelum 
perakitan masjid.  
 

Dalam penelitian Simanjuntak dan Junarsi (2011) juga secara 

tidak langsung menunjukkan mengatakan bahwa pembukuan secara 

praktis menuntut kejujuran dan tanggung jawab untuk menjadi alat 

yang mendukung riya atau di sisi lain apa yang dikenal sebagai 

jagoan. Tanda-tanda riya’ terjadi secara kebetulan mengingat 

kebutuhan administrasi untuk menyampaikan cadangan hadiah yang 

didapat masjid dari pemberi. Selain itu, tanggung jawab untuk 

administrasi moneter dan bantuan untuk musyawarah masjid 

sebagai mitra juga dimaklumi oleh saksi sebagai berikut: 
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“Memang diikuti pada hari jumat. Setiap hari jumat disampaikan, 

gaji minggu lalu adil, hari Minggu yang lalu seperti itu. Dalam hal 

barang-barang dalam laporan habis: laporan keuangan, hadiah dari 

lokal daerah yang digunakan untuk permintaan (Al-Fatihah), dan 

uang doa jumat lalu, berapa biaya dari jumat lalu hingga Kamis lalu, 

bagaimanapun, itu setiap minggu, setelah itu disusun di dewan moneter 

di masjid. Jadi setiap hari jumat yang penting juga ada di papan 

pengiriman." 

 
Dari klarifikasi tanggapan di atas, terlihat bahwa jenis 

tanggung jawab dan kelugasan terhadap jamaah sebagai mitra Masjid 

adalah: dengan mengumumkan doa setiap hari Jumat dan 

meletakkannya kembali di papan laporan keuangan di Masjid dengan 

tujuan agar setiap jamaah dapat melihatnya. This type of responsibility 

additionally demonstrates the SET hypothesis where in this hypothesis mitra 

menggabungkan anggota langsung dan anggota sirkit. Anggota 

langsung adalah individu yang memiliki komitmen langsung 

terhadap masjid, misalnya kontributor, atau pengelola masjid. In the 

mean time, circuitous members are parties who don't by any stretch of the 

imagination add to the mosque, both with regards to funds and staff, like 

voyagers. Sementara itu, para pelaku bazar adalah pihak-pihak yang 

tidak menambah kreatifitas mesjid, baik menyangkut aset maupun 

staf, seperti penjelajah. 

 

 

L. MEMAKMURKAN MASJID SEBAGAI BENTUK 

AMANAH  

 

Saat menoleransi serta menunaikan perintah, pengurus 

mempunyai kewajiban untuk mengurus masjid, maksudnya agar 

ketua masjid mendapat perintah, ia berusaha untuk mengerjakan 

masjid sebagaimana mestinya, tanpa kepentingan perkumpulan 

tertentu. Meskipun masjid adalah tempat untuk acara keagmaan dan 

sosial, untuk situasi ini sedapat mungkin tidak ada kepentingan 
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politik tertentu didalamnya. Hal ini tidak sesuai dengan temuan 

Fitria (2017) dan itu menyiratkan bahwa masjid memiliki dampak 

politik dalam mendukung porsi komitmen. Di mana ini 

menyebabkan masjid mendapatkan sumber daya untuk persoalaan 

yang ketat. Kemudian dalam menjalankan perintah mereka, 

administrasi berusaha untuk menyelesaikan dengan pekerjaan yang 

sebenarnya, ini dimaklumi oleh sumber yang lebih memahami 

gajinya: 

 

“Nah kita sedang berusaha untuk mensukseskan masjid, Kami 
berusaha untuk menyambut individu untuk pergi ke masjid, terutama 
para pria. Karena seorang pria yang saleh wajib berdoa di masjid. Jadi 
kita harus memiliki pilihan untuk mengumpulkan kesadaran itu 
melalui pembicaraan para penginjil yang kita minta kepada para 
pendeta. Kemudian kami juga mencoba untuk menyambut daerah 
setempat, setelah malam tiba, jangan pulang, pergi ke masjid ... apa 
yang perlu Anda lakukan? Nah itu adalah jenis kewajiban kita. 
Jika jenis tanggung jawab keuangan itu diteruskan ke masyarakat 
umum, jika tanggung jawab untuk latihan (sebagai ketua), kami 
berusaha untuk istiqomah, sambut mereka. Karena Tuhan menilai 
bukan dari hasil tapi lebih dari usaha kita. Nah ada atau tidaknya 
hasil (dibayar)."  

 

Dari klarifikasi diatas bagaimana kita berusaha untuk 

melakukan perintah mendapat dan bertanggung jawab untuk itu 

dengan bekerja sungguh-sungguh dan tak henti-hentinya 

menyambut daerah setempat untuk mengembangkan masjid, 

sebagai tugas pokoknya sebagai pekerja yang beriman kepada Allah 

SWT. Ini adalah jenis tanggung jawab "vertikal", tepatnya jenis 

tanggung jawab yang diperlukan administrasi kepada Allah SWT 

untuk mengarahkan dan mengatur pelaksanaan administrasi 

moneter, namun di samping itu komitmen untuk memuaskan dan 

menang di masjid dengan niat penuh untuk menjaganya hidup. Hal 

itu didukung oleh hipotesis SET di mana ada pengaturan tanggung 

jawab yang berfokus pada Khalifatullah fil Ardh, menjadi tanggung 

jawab khusus yang terpaku pada abd' Allah. Tanggung jawab ini 
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adalah jenis tanggung jawab yang berhubungan dengan akomodasi 

pekerja dengan pengaturan syariah. Tanggung jawab ini adalah 

akuntabilitas secara vertikal dimana berhubungan langsung dengan 

Allah SWT. 

Selain itu, pekerjaan nyata di pemerintahan juga karena 

menjadi para pengurus masjid melakukannya tanpa dibayar. Hal ini 

membuat sulit untuk mengukur eksekusi, mengingat dalam 

melakukan kewajiban itu semata-mata dilakukan untuk Tuhan. 

Penegasan Hal ini sesuai dengan penelitian Siskawati, dkk (2015) 

yang mengatakan bahwa, kewajiban memiliki kesulitan yang 

berbeda, salah satunya adalah tidak adanya prinsip dan aturan formal 

yang mengantisipasi bahwa afiliasi harus berkumpul. laporan 

pelaksanaan. Hal demikian juga dalam pergaulan masjid, khususnya 

masjid yang cenderung tidak mempunyai pilihan yang membatasi, 

melainkan terbatas pada pedoman sosial dan adanya sifat-sifat dunia 

lain yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan kewajibannya. 

Dari konsekuensi pemeriksaan para ilmuwan mengenai kesesuaian 

penguasaan yang digerakkan oleh administrasi dengan kewajiban 

yang dirasakan, khususnya dalam organisasi keuangan, terlihat 

bahwa menurut masjid, kepercayaan publik adalah elemen utama 

yang dipegang teguh oleh otoritas publik dalam melakukan 

kesenangan mereka di dalam masjid. 

Akuntabilitas mesjid mengungkapkan bahwa kepercayaan 

masyarakat merupakan komponen fundamental yang dipegang 

teguh oleh para ustas dalam menyelesaikan persoalan dan usaha 

masjid. Untuk menjaga kepercayaan publik, para ketua masjid 

sebagian besar menjaga nilai legitimasi yang ada dalam diri mereka. 

Dari hasil tinjauan ini, sebagai contoh adanya pekerjaan pembukuan 

di Masjid menunjukkan bahwa tidak ada benturan yurisdiksi. 

Kerangka perubahan administrasi masjid yang diambil melalui 

pemikiran dengan berkumpulnya anggota masjid bersama para 

pengurus dalam sebuah bangunan yang tak henti-hentinya memilih 

dari tingkat istiqomah pemimpin terdekat untuk menghargai masjid, 

bekerja pada kemampuan dan kemampuan masing-masing bidang. 
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Demikian pula, karena belum ada SDM yang berbakat, seperti 

pemuda atau mahasiswa dan karena minat masyarakat sekitar dalam 

membangun masjid masih kurang sehingga tugas pembukuan di 

masjid belum terealisasi dengan baik.  
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BAB 12 

DEMOKRASI DALAM KONSEP ISLAM 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Demokrasi yang bertanggung jawab merupakan adalah istilah 

yang berhubungan dengan kesepakatan secara administrasi yang 

terlalu luas untuk dicirikan. Meskipun demikian, hal ini sering 

digambarkan sebagai hubungan antara masa kini atau masa depan, 

antara orang-orang, tanda sebagai kewajiban kepentingan yang 

merupakan komitmen untuk menginformasikan, memahami setiap 

kegiatan dan pilihan dengan tujuan agar cenderung didukung atau 

diberhentikan atau dapat ditolak dengan asumsi bahwa 

penyalahgunaan ditemukan. Makna pemerintahan mayoritas yang 

diketahui oleh individu di seluruh planet ini, terkait dengan kontrol 

yang dimiliki individu dalam mengungkapkan pilihan dan adanya 

keseragaman politik dalam aktivitas kontrol tersebut (Worldwide 

Thought 2008: 20-21).  

Pemerintah dengan segala aturannya harus memiliki opsi 

untuk menawarkan kepada masyarakat terkait cara untuk memiliki 

pilihan dalam hal berbicara dengan baik dan menyuarakan 

kekhawatiran yang benar-benar didengar oleh delegasi mereka. Hal 

ini tergantung pada pemahaman bahwa secara praktis komponen 

tanggung jawab yang ada dalam kerangka aturan mayoritas akan 

menjamin otoritas publik untuk memberikan norma administrasi 

yang paling penting kepada daerah dengan alasan bahwa jika tidak 

mereka akan menghadapi akibat dari kekecewaan tersebut. Ketika 

otoritas publik dapat dianggap bertanggung jawab dan standar 

berbasis suara dipatuhi dengan tepat, pasti setiap pedoman untuk 

administrasi publik juga akan meningkat, sebagai administrasi yang 

lebih cepat, berkualitas atau dengan pelaksanaan yang lebih baik. 
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Tanggung jawab berdasarkan popularitas memberikan instrumen 

kepada penduduk, dan delegasi mereka, untuk memiliki pilihan 

dalam menyuarakan keprihatinan dan meminta klarifikasi, dan jika 

dianggap penting maka akan memaksakan hasil pada pameran 

otoritas negara, terlepas dari apakah memilih (ditunjuk oleh 

pengaturan).  

Tanggung jawab berdasarkan popularitas menggabungkan 

tanggung jawab politik dan sosial langsung atau tidak langsung, ke 

atas, datar atau miring atau komponen berbeda yang mendasari 

aturan aturan mayoritas yang lebih berfokus pada perintah terbuka 

di atas navigasi terbuka. Tanggung jawab berbasis suara 

membutuhkan kapasitas masyarakat untuk menyuarakan 

permintaan mereka untuk memengaruhi interaksi dinamis misalnya, 

siklus diskresi. Implikasi berbasis popularitas lainnya termasuk 

pertunjukan publik, pengumuman liputan berita analitis, pemikiran 

resmi, diskusi publik, dan mandat. Ide ini juga memasukkan cara-

cara yang menyimpang, seperti checks, balances, dan sistem lain di 

perusahaan yang memiliki kekuatan khusus untuk mengawasi negara 

yang dikendalikan oleh para eksekutif.  

Tanggung jawab atas aturan bergantung pada tiga aturan 

utama, yang memberdayakan penduduk dan agen pemegang 

jaminan. Mereka mempertimbangkan otoritas publik atau rahasia 

bertanggung jawab atas pengaturan administrasi. Ketiga standar 

tersebut adalah kemampuan menjawab, daya tanggap, dan 

keberlakuan. Standar-standar ini bisa menolong penilai agar 

mengenali kondisi mana yang sedang terjadi atau mana yang benar-

benar dapat bekerja pada hubungan kewajiban. Penyampaian 

administrasi publik, seperti aksesibilitas air bersih untuk 

pemanfaatan oleh daerah setempat, adalah hasil dari proses strategi 

publik yang rumit dan didukung, termasuk pembuat undang-

undang, otoritas publik, penduduk atau delegasi mereka, berbagai 

perkembangan sosial dan pihak-pihak tertentu serta pertemuan 

daerah. Dalam penyampaian dan pemanfaatan administrasi publik 

oleh daerah, menunjukkan terjadinya suatu perubahan strategi. 
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Dalam kehidupan bernegara sejak awal otonomi hingga saat 

ini, pemikiran delegasi mayoritas menguasai pemerintahan yang 

dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model agen sistem 

berbasis suara yang berbeda satu sama lain. Sejak periode 

perubahan, telah terjadi perubahan politik yang besar di Indonesia. 

Majunya pemerintahan mayoritas Indonesia, dalam jangka waktunya 

dibagi menjadi empat periode, yaitu: Sistem berdasarkan Suara 

Parlementer (1945-1959), Pemerintahan mayoritas langsung (1959-

1965), Pancasila Sistem berdasarkan suara (1965-1998), Mayoritas 

memerintah pemerintah dalam Change Request (1998-sejak beberapa 

waktu lalu). 

 

 

B. DEMOKRASI  

 

Sistem berdasarkan suara berasal dari kata "demos", dari bahasa 

Yunani yang berarti masyarakat, dan "kratio" atau "krato" dalam 

bahasa Yunani berarti pemerintah. Secara etimologis sistem berbasis 

suara berarti "diperintah oleh individu". Istilah ini pertama kali 

digunakan hampir lima abad SM. Sebuah sistem aturan mayoritas 

berkembang begitu cepat ketika datang ke renaisans, istilah ini 

digunakan untuk pengaturan sistem berbasis suara langsung, di 

mana individu langsung memiliki posisi pemerintahan. Mereka 

mengambil bagian dalam setiap tindakan politik, pejabat, kepala, 

hukum dan sebagainya. Mulai dari yang pertama, kerangka kerja 

pemerintah semacam ini telah ditentang oleh para ahli logika yang 

luar biasa. Plato menggambarkannya sebagai administrasi orang 

bodoh. Aristoteles menyebutnya standar orang miskin yang tidak 

memiliki hak. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibnu Rusyd menyebutnya 

sebagai kebusukan dalam pemerintahan primer (madinah fadlah). 

Mayoritas aturan pemerintahan adalah jenis pemerintahan di mana 

kekuasaan definitif dimiliki oleh individu-individu, dipraktikkan 

langsung oleh mereka, atau oleh delegasi-delegasi terpilih di dalam 

struktur pemilihan yang bebas.  
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Pemimpin AS sebelumnya, Abraham Lincoln mengatakan 

bahwa proses berbasis suara membutuhkan kerja sama individu 

dalam memilih suatu masalah dan mengendalikan otoritas publik 

yang berkuasa. Sementara itu, Sadek J. Sulaiman mengatakan bahwa 

pedoman utama pemerintahan mayoritas adalah kesamaan antara 

setiap orang. Segala jenis segregasi manusia, baik dalam pandangan 

ras, orientasi, agama, kesejahteraan ekonomi, bertentangan dengan 

mayoritas aturan pemerintah. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa 

dalam sistem berbasis suara ada tujuh standar: Pertama, hak untuk 

berbicara tanpa hambatan. Di dalam runtutan ini, setiap warga 

diperbolehkan untuk memberikan pendapatnya tanpa merasa resah. 

Dalam struktur berbasis, sangat penting untuk mengontrol kapasitas 

agar berjalan dengan baik. 

Kedua, perlombaan politik ini adalah sarana untuk melihat 

dan memeriksa apakah pilihan otoritas publik memang harus 

dilaksanakan atau digantikan oleh yang lain. Ketiga, kekuasaan 

dipegang oleh sebagian besar tanpa mengesampingkan kontrol 

minoritas. Aturan ini memandang hak sebuah perkumpulan untuk 

melawan otoritas publik. Keempat, sesuai dengan standar ketiga, 

dalam kerangka aturan mayoritas, kelompok ideologis mengambil 

bagian yang signifikan. Sehingga, individu memiliki pilihan untuk 

tidak memiliki hambatan untuk mendukung pihak mana yang lebih 

sesuai dengan perspektif dan keputusan mereka. Kelima, mayoritas 

aturan pemerintahan membutuhkan pembagian antara pejabat, 

pemimpin, dan kekuasaan hukum. Dengan adanya partisi ini akan 

ada aturan-aturan yang mengatur, sehingga kekuasaan akan 

dijauhkan dari praktik-praktik manipulatif. Sistem berbasis suara 

menggarisbawahi hukum dan ketertiban. Semua orang harus 

bergantung pada hukum, apa pun situasi dan posisi sosial mereka. 

Ketujuh, dalam pemerintahan yang mayoritasnya adalah orang atau 

perkumpulan diperbolehkan bertindak. Dengan cara ini, semua 

orang diperbolehkan memiliki kebebasan properti, tanpa diganggu 

oleh pihak manapun. 
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C. DEMOKRASI DALAM KONSEP ISLAM 

 

Ide ajaran Islam seperti yang dirasakan oleh banyak orang 

bersifat komprehensif dan berdasarkan popularitas. 

Konsekuensinya, peraturan tersebut membutuhkan realisasi dalam 

kehidupan yang substansial di mata masyarakat. Dalam kebenaran 

sejarah Islam, pasti ada pemerintahan diktator yang diselimuti oleh 

pakaian Islami seperti yang dilakukan oleh sebagian pimpinan Bani 

Abbasiyah dan Bani Umayyah. Bagaimanapun, tidak ada cara atau 

bentuk penjelasan yang masuk akal untuk melegitimasi bahwa Islam 

adalah agama yang tidak demokratis. Karena sebelumnya juga ada 

ujian demokratisasi dalam sejarah Islam, secara tegas pada masa 

Nabi dan para khulafaurrasyidin aturan pemerintah sebagian besar 

digunakan untuk mencapai kemajuan untuk keuntungan jangka 

panjang. Adapun pengaturan pemerintahan di negara bagian, Islam 

berjuang untuk keseimbangan, hal ini sesuai pedoman Standar 

administrasi dalam Islam (Nida, 2020). 

Menurut Fahmi Huwaidi, sebagian besar pemerintah sangat 

dekat dengan Islam dan substansinya sesuai dengan Islam. 

Pembicaraan yang diangkat oleh Fahmi Huwaidi adalah; Pertama, 

beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam membutuhkan 

organisasi yang dijunjung tinggi oleh kerabatnya. Kedua, 

penghapusan perlakuan sewenang-wenang oleh Islam. Ketiga, 

dalam Islam, ras adalah deklarasi individu dewasa untuk kualifikasi 

pendatang baru dan mereka jelas seperti yang diajarkan oleh Al-

Qur'an. Keempat, mayoritas aturan pemerintahan adalah upaya 

untuk membangun kembali situasi khilafah al-Rasyidin yang 

memberikan kesempatan hak istimewa kepada individu yang hilang 

ketika pengaturan kekuatan Islam pindah ke kerangka termasyhur. 

Kelima, negara Islam adalah kondisi kesetaraan dan keadilan 

manusia di bawah pandangan hukum yang memiliki suara terbanyak 

tidak terlepas dari blunder, ketidakpercayaan dan apresiasi. Keenam, 

regulasi di parlemen bukan berarti perlawanan terhadap regulasi 

ilahi. Muhammad Husein Heikal berpendapat bahwa pintu masuk 
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terbuka, persekutuan dan korespondensi yang merupakan 

semboyan dari sebagian besar peraturan informal saat ini juga 

merupakan salah satu standar fundamental Islam. 

Pedoman yang ditentukan oleh pemahaman berkelanjutan 

dari sistem aturan mayoritas benar-benar standar Islam. Mohammad 

Taha, menyampaikan bahwa sistem berbasis suara sejalan dengan 

komunisme. Komunisme adalah jalan mencari perkembangan 

persahabatan yang lebih baik, jadi pemerintahan mayoritas adalah 

program pembagian kekuatan yang harus dilakukan sebelumnya. 

Menurut Taha, mayoritas pemerintahan bukanlah tujuan akhir, 

tetapi sebagai cara untuk mencapai tujuan mengakui keahlian 

manusia. Sistem berbasis suara bukan hanya pandangan tentang 

pemerintahan, tetapi juga gaya hidup, dan mayoritasnya adalah 

upaya untuk mencapai ketenangan manusia. 

Dengan tegas Moh. Taha menyatakan bahwa sistem mayoritas 

adalah gagasan pertama Islam. Perspektif penuh syukur atas 

pemerintahan mayoritas juga datang dari pemimpin pertama Iran 

sebelumnya di bawah Imam Khomeini, khususnya Bani Sadr. 

Dikatakannya, kemungkinan wilayatul Faqih Imam khomeini yang 

dilakukan di Iran selama ini terlalu besar memberi tugas kepada para 

ulama dalam mengatur negara, mereka mengontrol pembentukan 

perwalian yang mempunyai kekuatan bola hitam. Dengan begitu 

banyak hak istimewa. Selanjutnya, kekuasaan menantang untuk tidak 

dikendalikan dari tingkat kerjasama yang politik individunya 

sangatlah rendah, meskipun dalam kerangka berbasis suara, 

komando atas kekuasaan dan kehadiran dukungan politik individu 

adalah dua komponen yang sangat dominan. Seorang pejabat 

pemerintah Iran, Mehdi Bazargan, mengatakan bahwa sistem 

berbasis suara sebagai fakta yang sudah dikenal tidak perlu repot 

untuk dibenahi. 

Musni Umar dalam bukunya Al-Quran, Politik Mayoritas 

memerintah pemerintahan dengan masalah Keuangan. Hal tersebut 

dikatakan bahwa apa yang telah kita capai sekarang dalam 

pelaksanaan sistem berbasis suara belum cocok terlepas dari 
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perubahan sentral yang terjadi setelah jatuhnya permintaan Baru. 

Hal ini dengan alasan bahwa selain hal-hal lain, pelaksanaan sistem 

pemungutan suara dalam perubahan waktu pada umumnya akan 

tidak menentu dan sukarela. Selain itu, bebas tanpa batas, 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum (Musni, 2004). 

Pernyataan Yusuf Al-Qardhawi, menurutnya substansi sistem 

berbasis suara ini sangat sesuai dengan Islam, hal ini terlihat dari 

beberapa hal, misalnya: Dalam pemerintahan mayoritas, proses ras 

politik mempengaruhi banyak individu untuk memilih pesaing yang 

memiliki pilihan untuk memimpin dan menghadapi keadaan 

mereka. Jelas mereka tidak bisa memilih sesuatu yang bisa mereka 

lakukan tanpanya. Dimana kita ketahui bahwa yang terkandung 

dalam Ayat Al-Quran mengenai dengan Demokrasi adalah QS.Ali 

Imran 159 yang berbunyi: 

 

ِ لِنتَ لهَُمۡۖۡ وَلَوۡ كُنتَ فظًَّا غَلِيظَ ٱلۡقلَۡبِ  نَ ٱللَّه لََنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖۡ فٱَعۡفُ عَنۡهُمۡ  فَبمَِا رَحۡمَةٖ م ِ

َ يحُِبُّ ٱلۡمُتوََ  ِِۚ إنِه ٱللَّه لِينَ وَٱسۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ وَشَاوِرۡهمُۡ فيِ ٱلۡۡمَۡرِۖۡ فإَذِاَ عَزَمۡتَ فَتوََكهلۡ عَلىَ ٱللَّه ١٥٩ ك ِ  

Terjemahan: 

“Maka demi keagungan Allah kamu (Muhammad) bersikap 

lembut terhadap mereka. Dengan asumsi Anda kejam dan 

berhati kejam, mereka akan membatasi hubungan apa pun 

dengan orang-orang di sekitar Anda. Karena itu maafkan 

mereka dan mintalah belas kasihan bagi mereka, dan bicarakan 

dengan mereka dalam hal ini. Kemudian, ketika Anda telah 

memutuskan, maka bertawakallah kepada Allah. Tanpa ragu, 

Allah menghargai orang-orang yang menaruh kepercayaan 

kepada-Nya.” 

 

Dari bagian ini mungkin untuk merasakan bahwa kekuasaan 

publik atas keluarganya harus didasarkan pada penghormatan, 

empati, dan kemurahan hati. Pakar publik harus berusaha untuk 
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meringankan beban mereka dan memberikan sertifikasi untuk 

kepuasan kebutuhan esensial mereka dan juga hiburan mereka. 

Otoritas publik harus mencari bantuan pemerintah untuk kehidupan 

yang lebih baik dan berkembang bagi mereka. Melihat pelaksanaan 

pemerintahan di masa perubahan, yang sering disinggung sebagai 

sebuah euforia, kita harus mengatakan yang sebenarnya dan siap 

untuk mengakui bahwa tata krama yang kita kembangkan tidak 

menguntungkan, sehingga gagasan mayoritas pemerintahan yang 

ada harus duduk bersama untuk memajukan demi tercapainya 

kepuasan masyarakat. Sebagaimana pula yang kita ketahui bahwa 

yang terkandung dalam Al-quran menengai tentang musyawarah 

terdapat dalam QS.Ash-Shuraa/38 yang berbunyi : 

 

تجََابوُاْ  هُمأ ينُفِقوُنَ لِرَب هِِموَٱلَّذِينَ ٱسأ نَٰ ا رَزَقأ نهَُمأ وَمِمَّ رُهُمأ شُورَىٰ بيَأ لوَٰةَ وَأمَأ  أٔ وَأقََامُواْ ٱلصَّ

٣٨ 

Terjemahan: 

 “Dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan 

dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan 

sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka," 

 

Publik barat memiliki kecurigaan bahwa Islam jauh dari sistem 

berbasis suara, maka islam sering bertentangan dengan 

pemerintahan mayoritas islam yang menganut sistem mayoritas, 

namun sebenarnya sangat membutuhkan pilihan rakyat. Islam jelas 

bukan hanya dukungan tetapi islam merupakan hal yang perlu 

mendapatakan dukungan. Hal ini seolah-olah akan datang dari 

sesuatu yang ditegakkan. Kenyataannya, sistem aturan mayoritas 

yang dididik Islam sebelumnya, lebih jelas dari sistem aturan 

mayoritas yang datang dari barat (Yunani). 
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D. ANTARA DEMOKRASI DAN SHURA 

 

Mayoritas pemerintahan secara konsisten muncul dan menjadi 

perhatian utama dalam setiap di setiap periode waktu sebagai dasar 

otentik dari pergantian peristiwa pemerintahan dengan rakyat 

dimasanya dalam menjaga wilayah yang lebih luas berdasarkan suara. 

melihat persoalan ini tentu ada batas-batas geologis, etnis, suku, 

agama dan social yang memiliki penilaian yang berbeda menurut 

John L. Esposito dan James P. Piscatori. Hal ini menimbulkan reaksi 

para peneliti Muslim terhadap pemerintahan mayoritas diurutkan 

menjadi 3 kelompok. 

Pertama, beberapa dari mereka melihat sistem berbasis suara 

dan syura sebagai dua hal yang tidak dapat dibedakan, tetapi ada juga 

kontras. Di antara peneliti Muslim yang menduga sebanyak itu 

adalah Imam Khomeini beliau mengungkap bahwa menurut satu 

sudut pandang Iran melihat Tuhan sebagai penguasa tingkat yang 

setiap perintahnya harus diikuti. Sementara republik Iran melihat 

perlunya partisipasi individu dalam lingkaran politik, keuangan, 

sosial dan sosial, misalnya, melalui kompetisi untuk memilih 

perwakilan mereka di parlemen, pilihan otoritas.  

Peneliti Muslim lain yang memiliki tempat dengan pertemuan 

ini Taufiq al-Syawi dalam bukunya "Fiqh al-Syura wa al-Istisharah" 

Itu yang dia katakan mayoritas aturan pemerintah adalah versi Eropa 

Syura. Padahal, mayoritas mengatur pemerintah tidak setara dengan 

syura karena tidak sesuai dengan aturan Islam. Menurut dia, sistem 

berbasis suara biasa benar-benar tidak berdaya melawan cara 

berperilaku yang menindas, mengingat sistem mayoritas 

memungkinkan penguasa untuk melakukan upaya-upaya khusus 

untuk merebut dan mempengaruhi kekuasaan dan kemudian 

membuat peraturan tersendiri yang mampu menumbuhkan 

kekuatan mereka. Dengan cara ini dia menegaskan bahwa kerangka 

syura memang sudah lebih jauh dari kerangka berbasis suara yang 

mutakhir, karena kerangka syura mengharuskan para penguasa 

untuk mematuhi Syariat atau sumber ketuhanan yang lebih tinggi 
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dari penguasa yang tidak mengizinkan mereka ikut campur, bahkan 

dalam masalah yang tampak kabur, dengan alasan itu adalah 

kekuatan ulama. 

Kedua, sebagian yang lain melihat secara mengejutkan, 

khususnya syura dan sebagian besar kerangka aturan adalah dua hal 

yang berbanding terbalik dan harus dikesampingkan. Di antara para 

ahli Muslim yang termasuk dalam pengaturan ini adalah Syekh 

Fadhallah Nuri, Sayyid Qutub, al-Sya'rawi, Ali Benhadji, Hasan 

Turabi, Abu al - A'lâ al - Maududi. Menurut Syekh Fadhallah Nuri, 

mayoritas memerintah pemerintahan yaitu dnegan cara yang adil dan 

memiliki keseimbangan, semuanya sama dan menurut dia ini benar-

benar tak terbayangkan dalam Islam.  

Dalam mayoritas aturan pemerintah, pandangan yang tidak 

biasa tidak dapat dihindari. Contohnya; antara pemuja dan bukan 

pemuja, antara kaya dan miskin, antara faqih (ahli hukum) dan 

bawahannya. Bukan hanya itu, dia juga menampik peraturan yang 

dibuat oleh masyarakat. Menurutnya, Islam tidak memiliki cacat 

yang membutuhkan kesempurnaan dan dalam Islam tidak ada yang 

diizinkan untuk mengatur hukum. Dengan demikian, ia 

menekankan bahwa pemerintahan mayoritas sudah mulai terputus 

dalam konsep Islam. Sayyid Qutub juga menyampaikan nada 

teguran terhadap sistem mayoritas, ia mengatakan bahwa kerangka 

demokrasi adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan 

merupakan jenis perlakuan buruk dari orang tertentu kepada orang 

lain. Menurutnya, mengenali kekuatan Tuhan berarti menyiapkan 

perlindungan lengkap dari kekuatan manusia di keseluruhan 

implikasi, struktur, kerangka, dan kondisinya.  

Ketiga, sebagian yang sepenuhnya berniat mengakomodasi 

dua kubu yang bertentangan di atas berpendapat bahwa di antara 

Syura dan pemerintahan mayoritas adalah dua istilah yang berbagi 

sesuatu untuk semua maksud dan tujuan. Di antara peneliti yang 

mendapat tempat dalam suatu pertemuan adalah Muhammad 

Husein Heikal, Fahmi Huwaidi, Mohammad Taha, Abdullah 

Ahmad al-Na'im, Bani Sadr, Mehdi Bazargan, Hasan al-Hakim, 
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Amin Rais. Menurut Fahmi Huwaidi, sebagian besar pemerintah 

sangat dekat dengan Islam dan substansinya sesuai dengan Islam. 

Pembahasan yang diangkat oleh Fahmi Huwaidi adalah; Pertama, 

beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam membutuhkan 

administrasi yang ditegakkan oleh anggota keluarganya. Kedua, 

penghapusan penindasan oleh Islam. Ketiga, dalam Islam, ras adalah 

deklarasi individu dewasa untuk kualifikasi pesaing dan mereka jelas 

seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an. 

Keempat, mayoritas aturan pemerintahan adalah upaya untuk 

menegakkan kembali situasi khilafah al-Rasyidin yang memberikan 

kesempatan kebebasan kepada individu yang hilang ketika 

pengaturan kekuatan Islam pindah ke kerangka termasyhur. Kelima, 

negara Islam adalah kondisi pemerataan dan keseragaman manusia 

di bawah pandangan hukum yang mantap. Suara terbanyak tidak 

terlepas dari kesalahan, keraguan dan penghargaan. Keenam, 

regulasi di parlemen bukan berarti perlawanan terhadap regulasi 

ilahi. Muhammad Husein Heikal berpendapat bahwa pintu terbuka, 

persaudaraan dan keseimbangan yang merupakan semboyan dari 

sebagian besar pemerintah yang sedang berlangsung juga 

merupakan salah satu pedoman penting Islam. Pedoman yang 

ditetapkan akan menjaga pemahaman sebagian besar aturan 

pemerintah dengan norma-norma Islam sepenuhnya.  

Dengan begitu banyak hak istimewa yang diberikan maka 

kekuasaan untuk mengendalikann tingkat dukungan politik individu 

akan sangat tinggi, sehingga penguasaan atas kekuasaan dan 

kehadiran kerjasama politik individu adalah dua komponen yang 

sangat dominan. Anggota parlemen Iran lainnya, Mehdi Bazargan, 

mengatakan bahwa sistem mayoritas adalah fakta umum yang tidak 

perlu dibahas. Menjaga gagasan pemerintahan dari Amin Rais, yaitu 

seorang peneliti Indonesia mengatakan bahwa ia melihat tidak ada 

pertentangan antara Islam (musyawarah) dan sistem pemilih. Hanya 

saja, menurutnya, istilah sistem berbasis suara saat ini telah 

disalahartikan oleh kepentingan politik dalam sistem pengambilan 

keputusan. Dia lebih lanjut mengungkapkan tiga tujuan di balik 
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pengakuannya terhadap gagasan sistem berbasis suara; Pertama, 

renungan, Al-Qur'an mendidik umat Islam untuk 

mempertimbangkan secara tuntas untuk menentukan kepentingan 

mereka. Kedua, pada umumnya, Nabi berlatih konsultasi dengan 

teman-temannya. Ketiga, secara objektif, umat Islam diminta untuk 

menentukan persoalan dan persoalan mereka. 

Salah satu pakar yang memiliki penilaian seperti yang terakhir 

di atas adalah Yusuf Al-Qardhawy yang mengungkapkan bahwa 

ternyata, sebagian besar kerangka aturan tidak bertentangan dengan 

Islam, bahkan ilustrasi dari substansi sebagian besar aturan yang 

dimiliki masyarakat memiliki kekuasaan yang cukup lama telah 

dikenal oleh Islam. Meskipun substansi kerangka aturan sebagian 

besar diketahui Islam, seluk-beluknya diberikan kepada ijtihad umat 

Islam, seperti yang ditunjukkan oleh potongan-potongan yang 

menyimpang dari agama mereka, keuntungan dunia, peningkatan 

kehidupan mereka. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana substansi 

dari kerangka berbasis suara itu sendiri? Dia menjawab bahwa 

substansi kerangka berbasis suara yang diisolasi dari makna berbagai 

istilah logis adalah siklus pilihan politik (pemilih) yang 

mempengaruhi banyak orang untuk menyebut seseorang yang 

memiliki keputusan untuk memimpin dan menangani kondisi 

mereka. 

Dia menyarankan bahwa seharusnya tidak aneh jika yang kita 

ketahui ini untuk mencari sistem keputusan yang lebih baik tanpa 

henti, tetapi seharusnya lebih mudah diterapkan dalam kehidupan 

manusia. Selanjutnya, sangat khas bagi kita untuk menganut struktur 

berbasis ketenaran, sebagai metode untuk memahami keseragaman 

dan syura, menganggap peluang normal, dan memblokir metode 

untuk para penguasa. Yang menarik dari pemikiran Yusuf Al-

Qardhawy dalam memperkuat pandangannya adalah dengan 

memanfaatkan aturan hukum "Jika yang wajib tidak dapat 

menyempurnakan kesempurnaan selain dengan sesuatu, maka 

sesuatu itu diperlukan tambahan". Dari sini kita bisa mengingat 
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ketenaran mereka adalah hal-hal yang cocok untuk kita dan kita bisa 

menyalurkan dan mengembangkannya lebih lanjut. 

Istilah syura sendiri sebenarnya sudah dikenal dan dibersihkan 

oleh masyarakat Timur Tengah pada masa pra-Islam. Sebagaimana 

dikatakan Fazlur Rahman, syura adalah minat yang tak 

berkesudahan dari motivasi manusia sebagai makhluk yang hidup. 

Usul Fazlur Rahman mendapat perbincangan yang benar, serta 

menyarankan pernyataan Muhammad Yusuf Musa bahwa 

mengharapkan pertemuan Timur Tengah terdekat (pelopor Badui) 

tidak ditawarkan tentang kepentingan mereka, mereka justru akan 

terus dihalangi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempererat 

hubungan darah dengan mereka dan menghilangkan kesan frustasi 

di antara mereka.  

 

 

E. HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI 

 

Dalam penelusuran Saiful Mujani (1990), terlihat bahwa meski 

sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam namun, 

kelompok masyarakat Islam Indonesia sangat memikat dengan 

dijalankannya pemerintahan mayoritas. Meskipun pendapat ini tidak 

dapat sepenuhnya meniadakan hipotesis Elie Kedourie, dkk namun 

masih banyak negara berpenduduk Muslim lainnya yang pada 

umumnya akan melegitimasi pandangan terhadap tokoh-tokoh di 

atas, pada dasarnya keberadaan buku ini. bisa menjadi sedikit catatan 

bahwa ternyata Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations: 

Remaking of The World Order (New York: Simon and Schuster, 1997). 

Elie Kedourie, Demokrasi dan Budaya Politik Arab (Cass, 1994).  

Dampak negara barat dan Timur Tengah (Oxford University 

Press, 2002) berpendapat bahwa negara berpenduduk mayoritas 

Muslim dengan tegas menjunjung tinggi pelaksanaan pemerintahan 

mayoritas dan bangsa itu adalah Indonesia. Jika kita membaca 

beberapa referensi, istilah pemerintahan mayoritas diartikan dalam 

dua cara; kompleksitas budaya politik dan dukungan politik. Sebagai 
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gagasan budaya politik, sistem berbasis suara menggabungkan 

komponen kepercayaan bersama di antara penduduk (kepercayaan 

relasional), organisasi komitmen perkotaan, perlawanan, kontribusi 

politik, kepercayaan pada lembaga politik, pemenuhan dengan 

pelaksanaan aturan, dukungan untuk mayoritas menguasai 

pemerintahan. standar berbasis popularitas dan dukungan untuk 

masyarakat politik yang canggih, khususnya negara bagian.  

Pendapat saudara Saeful Mujani, mencoba menunjukkan 

apakah Islam memiliki hubungan negatif dengan sistem 

pemungutan suara. Ada sekitar sepuluh spekulasi untuk ditunjukkan 

dalam konsep ini. Pertama, "semakin Islam seorang Muslim, 

semakin besar kemungkinan dia meragukan orang lain secara 

keseluruhan". Kedua, "semakin Islam seorang Muslim, semakin 

besar kemungkinan dia meragukan non-Muslim". Ketiga, "semakin 

Islam seorang Muslim, semakin rendah hubungannya dengan latihan 

umum kota secara umum". Keempat, "semakin Islam seorang 

Muslim, semakin besar kemungkinan dia berpikiran sempit terhadap 

orang Kristen". Kelima, "semakin Islam seorang Muslim, semakin 

aneh dia terlibat dalam masalah pemerintahan". Ke eenam, semakin 

islam orang muslim semakin besar kemungkinan dia akan kecewa 

dengan penyajian sistem berbasis suara". Ketujuh, "Semakin Islam 

seorang Muslim, semakin tidak pasti dia untuk membantu standar 

berdasarkan popularitas". Kedelapan, "Semakin Islam seorang 

Muslim, semakin aneh dia untuk membantu "negara negara".  

 

 

F. AKUNTABILITAS DEMOKRASI 

Akuntabiltas pemerintah memiliki kebebasan dengan prinsip 

eksklusif, sehingga jika suatu negara memiliki jawaban yang 

demokratis, maka kinerjanya akan lebih baik. Selanjutnya, istilah 

tanggung jawab aturan digunakan untuk menggambarkan pemikiran 

yang lebih luas dan penting, bukan ide yang terbatas dan pilihan. 

Pada umumnya, pemikiran tentang sistem pemilu yang dikenal oleh 

individu di seluruh rakyat ini terkait dengan kontrol yang dimiliki 
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daerah setempat dalam mengungkapkan pilihan dengan adanya 

keseragaman politik dalam aktivitas tersebut. Mayoritas aturan 

pemerintah harus memiliki pilihan untuk menawarkan penduduk 

sebuah metode dimana mereka dapat menyuarakan keprihatinan 

mereka dan harus didengar oleh pemegang kekuasaan.  

Hal ini tergantung pada pemahaman bahwa secara praktis, 

komponen tanggung jawab saat ini dalam aturan yang menjamin 

bahwa otoritas publik memberikan aturan administrasi yang paling 

penting bagi daerah. Karena jika mereka tidak melakukannya akan 

menghadapi konsekuensi tuntutan dari mereka. Ketika otoritas 

publik dapat dianggap bertanggung jawab dan standar berbasis suara 

(pemilih) dipatuhi dengan tepat, hampir pasti, aliran bantuan publik 

juga akan meningkat, dan layanan administrasi yang lebih cepat, 

berkualitas, atau menyeluruh. 

Mengingat tanggung jawab otoritas publik adalah inti dari 

kehidupan berbasis suara. Tanggung jawab berbasis suara 

memberikan komponen kepada penduduk dan delegasi mereka 

untuk memiliki opsi menyuarakan keprihatinan dan meminta 

klarifikasi dan jika penting, memaksakan hasil pada pameran otoritas 

negara, terlepas dari apakah memilih (ditunjuk oleh pengaturan). 

Kemungkinan tanggung jawab menggabungkan tanggung jawab 

politik dan sosial, langsung atau backhanded, ke atas, tingkat, atau 

miring, atau instrumen yang berbeda yang mendasari aturan berbasis 

suara yang fokus pada perintah terbuka atas arah terbuka. Tanggung 

jawab aturan mayoritas membutuhkan kapasitas penduduk untuk 

menyuarakan permintaan mereka sehingga mereka dapat 

memengaruhi siklus dinamis melalui interaksi konstituen.  

Tanggung jawab mayoritas tergantung pada tiga aturan 

penting yang memberdayakan penduduk dan agen pemegang 

jaminan mereka. Ketiga standar tersebut adalah kemampuan 

menjawab, daya tanggap, dan keberlakuan. Standarisasi ini akan 

membantu penilai untuk memahami kondisi mana yang sedang 

terjadi atau yang mungkin benar-benar mengurangi hubungan 

kewajiban. Hal ini terlihat dari langsung dilaksanakannya Keputusan 
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Kepala Daerah (Pemilukada) untuk Wakil Pimpinan/Wakil 

Pimpinan yang ditunjuk, Pejabat/Pejabat Agen dan Ketua/Delegasi 

Ketua Kota yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.  

 

 

G. DEMOKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK 

 

Pembahasan administrasi publik, tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat dan pemerintahan. Sejak adanya transformasi, kerangka 

otoritas publik yang awalnya terpaku pada sentralisasi telah beralih ke 

model desentralisasi. Sasaran desentralisasi adalah membangun 

produktivitas dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan 

serta meningkatkan kerjasama publik dalam penyelenggaraan dan 

peningkatannya. Bekerja pada sifat administrasi publik telah 

dikendalikan dalam pedoman yang berbeda. Sampai saat ini masih 

banyak terjadi protes, kekecewaan masyarakat, mengingat 

administrasi yang diberikan oleh otoritas publik belum sesuai aturan. 

Organisasi belum ideal dalam menawarkan jenis bantuan yang sesuai 

untuk daerah setempat, sehingga sifat administrasi publik rendah. 

Untuk mendapatkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah, daerah harus dilibatkan dengan membuat strategi melalui 

kerjasama daerah yang merupakan alasan untuk menjalankan sistem 

aturan mayoritas, untuk memahami pemerintahan berbasis suara. 

Kita dapat berpendapat bahwa tanggung jawab berbasis 

popularitas dalam bekerja adalah ketika warga dan agent dalam 

pertemuan bisa mendapatkan klarifikasi tentang masalah mendesak 

atau memberikan kritik tentang sifat administrasi yang mereka 

dapatkan. Pada dasarnya, mayoritas tanggung jawab akan terus 

mencakup hubungan antara dua jenis pengikat yang menyertainya: 

a. Pelaksana tugas 

Pelaksana tugas adalah aparatur yang dipilih sesuai 

ketentuan dan kewajiban untuk memenuhi perintah yang 

diberikan kepada mereka secara adminstrasi, untuk 

membuat angkah agar dapat memberikan hasil atau 
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konsekuensi dari kegiatan yang diamanahkan. Contoh tugas 

kepala kantor pemerintah, layanan, kota, kantor 

ombudsman dan parlemen. 

b. Pemegang jaminan 

Pemegang jaminan adalah penduduk atau yayasan 

politik yang mengarahkan perintah khusus mereka untuk 

benar-benar melihat tugas, mengklarifikasi serta 

memberikan penilaian tentang hasil yang dicapai.  
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