
 

 

    AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM 

PERSPEKTIF SHARI’AH ENTERPRISE THEORY 

(Studi pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Akuntansi (S. Ak) Jurusan Akuntansi pada  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

NADHILAH AMALIAH LIWAN 

NIM : 90400118097 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Nadhilah Amaliah Liwan  

NIM   : 90400118097 

Tempat/Tgl Lahir : Soroako, 06 April 2000 

Jurusan/Prodi  : Akuntansi 

Fakultas/Program : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

Alamat   : Wawondula-Luwu Timur 

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif 

Shari’ah Enterprise Theory (Studi pada Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur) 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

Penulis 

 

 

Nadhilah Amaliah Liwan 

   NIM : 90400118097  

Makassar, 
07 Rabiul Akhir 1444 H. 

02  November  2022  M. 



 
 

iii 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

  



 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

  

 

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis 

kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi yang memberi citra 

kepada manusia tentang bagaimana dan cara beretika sesuai tuntunan wahyu serta 

menjadi panutan sempurna dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. 

Skripsi dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam 

Perpsektif Shariah Enterprise Theory (Studi pada Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur) yang dihadirkan oleh penulis sebagai salah satu syarat 

untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir dari proses penyusunan 

skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Berbagai rintangan, tantangan, 

hambatan, dan cobaan yang datang silih berganti. Ketekunan dan kerja keras yang 

disertai do’a menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses 

tersebut. Selain itu, adanya berbagai bantuan baik berupa dukungan moral 

maupun material yang mengalir dari berbagai pihak telah membantu memudahkan 

langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah memberikan 

bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 



 
 

v 
 

Secara khusus dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis 

meyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta 

ayahanda Buhari Mande’ S.T dan ibunda Nuriani S.Pd. yang telah 

mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan anaknya, melahirkan, 

membesarkan, merawat, dan mendidik dengan sepenuh hati dibaluti dengan rasa 

cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis, dan menjadi 

penyemangat bagi penulis.  

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 

diantaranya: 

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Phd, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag. Wakil 

Rektor I Bidang  Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. 

Wahyuddin, M. Hum, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan 

Keuangan, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor III Bidang 

Kemahasiswaan, Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., Wakil Rektor IV 

Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga. Serta seluruh Staf UIN 

Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal. 

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisni Islam, Bapak Dr. Muhammad Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si. 

selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin 

HS., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Bapak Dr. 

Amiruddin K, M.E.I. selaku wakil III Bidang Kemahasiwaan, atas 

pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada kami selama proses 

perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan. 



 
 

vi 
 

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

sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas dalam 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta 

saran dan nasihat yang baik dalam proses penyusunan skripsi ini hingga 

dapat sampai pada tahap penyelesaian. 

4. Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan 

Akuntansi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai Pembimbing II yang 

dengan sabar dan ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk membimbing 

dan memberikan arahan dan koreksi serta saran dan nasehat yang baik 

sebagai bahan perbaikan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat 

sampai pada tahap penyelesaian. 

5. Seluruh dosen, staf akademik, dan tata usaha dan semua pihak yang telah 

memberikan khazanah ilmu pengetahuan di lingkup Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

6. Seluruh pihak informan dalam hal ini pegawai Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur, yang telah berkenan menerima penulis untuk 

melakukan penelitian dan mengambil data dan informasi terkait dalam 

penyusunan skripsi ini, serta menyambut dan melayani dengan sangat baik 

dari awal penelitian sampai selesainya penelitian penulis. 

7. Kepada seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan motivasi 

untuk menyelesaikan studi serta dukungan moril maupun materil yang tak 

henti-hentinya kepada penulis. 

8. Buat sahabat saya; Abd. Bashir Fatmal, Ika Febrianti, Dinda Agus Putri, 

Qadriyana, yang dari awal telah menjadi penyemangat yang tak henti-



 
 

vii 
 

hentinya dan menjadi pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

9. Terkhusus kepada sahabat sekaligus saudara dunia akhirat, A. Ayu Rezky 

Safaat, Mutawaffikah Mikyal, R.A Annisa, terimakasih telah 

membersamai dalam canda dan tawa serta memberikan support kepada 

penulis selama 10 tahun lamanya. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan saya kelas Akuntansi C angkatan 2018 

yang telah memberikan warna dan semangat kepada penulis dalam 

menjalani tahap-tahap perkuliahan. 

11. Terimakasih kepada teman saya Cred18le dan kakak-kakak di jurusan 

Akuntansi tanpa terkecuali yang tak mampu saya sebutkan satu-persatu, 

terimakasih atas kebersamaan menjalani hari-hari perkuliahan dan atas 

setiap perjumpaan dengan kalian senantiasa memberikan dukungan moril 

maupun materil yang tak henti-hentinya kepada penulis, semoga 

perjuangan tetap berlanjut dan menjadi kenangan dan ingatan di masa 

yang akan datang. 

12. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu, yang telah memberikan kontribusi selama penyelesaian skripsi. 

13. Last but no least, I wanna thank to me, I wanna thank for believing in me, 

I wanna thank for me doing all this work, I wanna thank me for having no 

days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all 

times. 



 
 

viii 
 

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, penulis persembahkan 

skripsi ini sebagai upaya pemenuhan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada UIN Alauddin Makassar, dan semoga skripsi 

yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Kesempurnaan hanyalah milik 

Allah swt. semata dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan 

semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa 

Allah swt. adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi 

manusia yang bertakwa kepada-Nya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Penulis 

 

 

Nadhilah Amaliah Liwan 

   NIM : 90400118097  

 

             

Makassar, 
07 Rabiul Akhir 1444 H. 

02  November  2022  M. 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ............... xiii 

ABSTRAK ........................................................................................................... xxi 

ABSTRACT ........................................................................................................ xxii 

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

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

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ............................................ 6 

C. Rumusan Masalah ........................................................................... 7 

D. Penelitian Terdahulu ........................................................................ 8 

F. Manfaat Penelitian ......................................................................... 12 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................................... 15 

A. Stewardhsip Theory ....................................................................... 15 

B. Shari’ah Enterprise Theory (SET) ................................................. 16 

C. Akuntabilitas .................................................................................. 21 

D. Good Governance .......................................................................... 26 

E. Pengelolaan Keuangan .................................................................. 28 

F. Rerangka Pikir ............................................................................... 30 

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 33 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ........................................................... 33 

B. Pendekatan Penelitian .................................................................... 33 

C. Jenis dan Sumber Data .................................................................. 34 

D. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 36 



 
 

x 
 

E. Instrumen Penelitian ...................................................................... 38 

F. Teknik Analisis Data ..................................................................... 38 

G. Uji Keabsahan Data ....................................................................... 39 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 41 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................. 41 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .................................................. 50 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 85 

A. Kesimpulan .................................................................................... 85 

B. Implikasi ........................................................................................ 86 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 87 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

Table 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian .................................................... 7 

Table 1.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 8 

Table 3.1 Daftar Informan..................................................................................... 35 

Table 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur...... 45 

Table 4.2 Pengelolaan Keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur

 ............................................................................................................................... 71 

Table 4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory .................................. 83 

  



 
 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Rerangka Berpikir ............................................................................. 32 

Gambar 4.1 Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur ....... 44 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur .. 46 

  



 
 

xiii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب 

 ta t te ت 

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث 

 jim j je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س 

 syin sy es dan ya ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط



 
 

xiv 
 

 z} z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha هـ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, 

transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا  
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 kasrah i i ا  

 d}ammah u u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah  dan ya>’ ai a dan i  ـى  

 fath}ah dan wau au i dan u  ـو  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

 haula : ه و ل   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis atas ...   ا | ...   ى

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis atas ى

 d}ammah dan wau u> u dan garis atas  ـو 

Contoh: 

 ma>ta : م ات  

 <rama : ر م ى
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 qi>la : ق ي ل   

 yamu>tu : يَ  و ت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : ر و ض ة  الأ ط ف ال  

ل ة    al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا ل م د ي ـن ة  ا ل ف اض 

م ة    al-h}ikmah :  ا لْ  ك 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,(  ــّ  

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّنا  

 <najjaina : نَ َّي نا  
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 al-h}aqq : ا لْ  قّ 

 nu“ima : ن ـعّ م  

 aduwwun‘ : ع د و  

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّــ ـــى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم س  

 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّل ز ل ة 

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة

 al-bila>du : ا ل بلا د  
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تَ  م ر و ن  

 ‘al-nau : ا لنـَّو ع  

ء    syai’un : ش ي 

 umirtu : أ م ر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

لل    di>nulla>h د ي ن  الل      billa>h بِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    ه م  فِ   ر حْ  ة  الل  

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, 

Contoh: 

B. Daftar singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. : subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw. : s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

Cet. : Cetakan 

t.p. : Tanpa penerbit 

t.t. : Tanpa tempat 

t.th. : Tanpa tahun 

H : Hijriah 

M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. : Wafat 

QS. …/…: 4 : QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. : Halaman 

HR : Hadis Riwayat 
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 ABSTRAK 

Nama   : Nadhilah Amaliah Liwan 

NIM   : 90400118097 

Judul  : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam perspektif 

Shari’ah Enterprise Theory (Studi pada Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur) 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, dan mengkaji akuntabilitas 

pengelolaan keuangan berbasis shari’ah enterprise theory di Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang 

diperolah dari beberapa informan dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal 

dan buku. Instrumen penelitian yang digunakan adalah diri sendiri, kamera, tape 

record, handphone, dan alat tulis menulis. Selanjutnya, untuk metode 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan 

nternet searching. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan tahap terakhir pemaknaan dibalik informasi yang 

mengidentifikasi fenomena agar dapat ditarik kesimpulan akhir. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur dalam mengelola keuangannya sudah memenuhi 

prinsip akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

yang dapat dilihat dari proses perencanaan hinga pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang dijalankan telah berdasar pada ketentan dan peraturan 

yang berlaku. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur telah 

menanamkan nilai-nilai spiritual dalam mengelola keuangan negara dengan 

menyadari pertanggungjawaban kepada Allah swt, manusia dan alam sesuai 

dengan prinsip shari’ah enterprise theory.  

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Shari’ah Enterprise Theory 
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ABSTRACT 

Name   : Nadhilah Amaliah Liwan 

NIM   : 90400118097 

Judul  : Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan dalam  perspektif 

Shari’ah Enterprise Theory (Studi pada Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur) 

 

The purpose of this study was to determine the condition of the financial 

management of the Ministry of Religion of East Luwu Regency, and the 

assessment of financial management accountability based on corporate theory at 

the Ministry of Religion of East Luwu Regency. 

This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. 

The data sources of this research are primary data sources obtained from several 

informants and secondary data obtained from journals and books. The research 

instruments used were self, camera, tape record, cellphone, and writing utensils. 

Furthermore, for data collection, interviews, documentation, literature studies 

and internet searches were carried out. The data analysis used in this research is 

data reduction, data presentation, and the last stage of meaning behind the 

information that identifies the phenomenon. As for the final conclusions can be 

drawn. 

 The results of the study indicate that the financial management of the 

Ministry of Religion of East Luwu Regency in managing its finances has fulfilled 

the principles of good governance accountability which can be seen from the 

planning process to reporting and accountability that is carried out based on the 

provisions and regulations. In addition, the Ministry of Religion of East Luwu 

Regency has instilled spiritual values in managing state finances by realizing 

responsibility vertically to Allah swt, and horizontally to humans and nature in 

accordance with the principles of sharia enterprise theory.  

Keywords: Accountability, Financial Management, Shari’ah Enterprise Theory 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kasus perilaku penyimpangan mulai banyak menghiasi layar kaca ataupun 

menjadi headline di berbagai media cetak atau media online. Seperti halnya 

korupsi yang merupakan masalah dengan kasus terbesar yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengeluarkan isu 

tentang sindiran yang ditujukan kepada Kementerian Agama mengenai seringnya 

tersandung kasus korupsi yang bahkan Kementerian Agama berada di posisi 

kedua setelah Kementerian Perhubungan. Beberapa kasus yang terjadi di 

Kementerian Agama adalah kasus penyalahgunaan biaya haji dan dana abadi 

umat, kasus korupsi pengadaan al-Qur’an dan laboratorium Madrasah, kasus 

biaya operasional menteri dan kasus jual beli jabatan (Andryanto, 2021). 

Kasus korupsi di lingkup Kementerian Agama yang terjadi pada tahun 

2000-2004 menyeret nama Menteri Agama saat itu Said Ahil Husin Al- Munawar, 

melakukan kasus penyelewengan Dana Abadi Umat yang diperkirakan menerima 

uang mencapai Rp 4,5 miliar Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan 

sebesar Rp 15 juta dari Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU). Kasus 

kedua pada tahun 2012-2013 yang juga melibatkan Menteri Agama Suryadharma 

Ali dipidana atas korupsi proyek haji dan dana abadi umat yang dianggap 

merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal 

Arab Saudi (P, 2019). 
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Berangkat dari hal tersebut maka Inspektorat Jenderal Kementerian Agama 

mengeluarkan early wearning atau surat peringatan dini dalam pengelolaan 

keuangan negara (Harnanto, 2021). Karena dengan pengelolaan keuangan bisa 

menjadi ladang bisnis bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri atau 

dengan kata lain mendapatkan keuntungan dengan cara menggelapkan sebagian 

dari aset negara yang membawa dampak buruk bagi perekonomian negara. 

Berbagai manipulasi yang direncanakan oleh segelintir orang menyebabkan 

mudahnya tindakan fraud pada suatu intansi pemerintahan. Suatu intansi dapat 

dikatakan bersih apabila jujur, efesien, efektif, bertanggungjawab serta 

transparansi khususnya pada pengelolaan keuangan (A & Rozak, 2014). Namun 

seperti yang kita lihat kasus tersebut di Kementerian Agama yang membawa label 

“agama”, seharusnya menjadi contoh bagi kementerian yang lain tetapi malah   

tercoreng dengan kasus korupsi (Andryanto, 2021). 

Dengan adanya surat peringatan tersebut, maka pemerintah diwajibkan 

untuk akuntabel dan transparansi di dalam mengelola keuangan negara. 

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci utama yang penting bagi entitas 

publik sebagai bukti terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik agar dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, sebagaimana firman Allah swt dalam 

surat al-Baqarah ayat 282: 

ت ب  بّـَيـ ن ك م    و ل ي ك 
ُۗ
تـ بـ و ه  ي نٍ ا لٰآ ا ج لٍ مُّس مًّى ف اك  اي ـنـ ت م  ب د   و لَ  يَ  ب  يٰآ يّـُه ا الَّذ ي ن  آم نـ و اا ا ذ ا ت د 

ل ِۖ ل ع د   بِ 
ٌۢ
 ك ات ب 

ل ل  الَّذ ي  ع ل ي ه  الْ     و ل ي م 
ْۚ
ت ب  ت ب  ك م ا ع لَّم ه  اللّّٓ  ف ـل ي ك   ش ي  ـًٔاُۗ   م ن ه    ي ـب خ س    و لَ  قُّ و ل يـ تَّق  اللّّٓ  ر بَّه  ك ات ب  ا ن  يَّك 

ت ط ي ع    لَ    ا و    ض ع يـ فًٔا  ا و    س ف يـ هًٔا  الْ  قُّ   ع ل ي ه    الَّذ ي    ك ان    ف ا ن   ل ل    ه و    يَُّ لَّ   ا ن    ي س  ل ُۗ   و ل يُّه  ف ـل ي م  ل ع د    بِ 
ت   رّ ج ال ك م ْۚ  و اس  م ن   ي ن   ه د و ا ش ه ي د  ا ن   ش  اء  

َۤ
الشُّه د  م ن   ت ـر ض و ن   مِ َّن   وَّام ر ا تٓن   ف ـر ج ل   ر ج ل يْ    ي ك و نَ   لََّّ   ف ا ن  

 ـ م و اا   اء  ا ذ ا م ا د ع و ا ُۗ و لَ  ت س 
َۤ
دٓىه م ا الَ  خ رٓىُۗ و لَ  يَ  ب  الشُّه د  دٓىه م ا ف ـت ذ كّ ر  ا ح  تـ بـ و ه  ص غ يْ ًٔا  ت ض لَّ ا ح  ا ن  ت ك 

ب ـو اا   ا لََّ   و ا د نٓا   ل لشَّه اد ة    و ا قـ و م    اللّّٓ    ع ن د    ا ق س ط    ذٓل ك م    و  ك ب يْ ًٔا ا لٰآ ا ج ل هُۗ ا   ر ةًٔ   تِ  ار ةًٔ   ت ك و ن    ا ن    ا لََّا   ت ـر تَ    ح اض 
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رَّ ك ات ب  وَّلَ  ش ه ي د  ەُۗ  ج ن ا   ع ل ي ك م    ف ـل ي س    ب ـيـ ن ك م    ت د ي ـر و نَ  ا ه د و اا ا ذ ا ت ـب اي ـع ت م  ِۖ و لَ  ي ض اَۤ  و ا ش 
تـ بـ و ه اُۗ ح  ا لََّ ت ك 

ع ل و ا ف ا نَّه    و ا ن  ت ـف 
ٌۢ
ءٍ  ب ك لّ   و اللّّٓ    ُۗاللّّٓ   و ي ـع لّ م ك م    ُۗاللّّٓ   و اتّـَق وا  ُۗب ك م   ف س و ق   ٢٨٢ ع ل ي م   ش ي 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah seorang penulis 
diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”. (QS. Al-
Baqarah: 282). 

Ayat di atas menerangkan bahwa perlunya seseorang atau pihak untuk 

menuliskan transaksinya sebagai bukti tertulis atas transaksi atau perjanjian yang 

dilakukan. Dan juga menerangkan bahwa perlu adanya sesorang yang bertindak 

sebagai penulis dan saksi dalam proses transaksi atau perjanjian tersebut.  

Pemerintah perlu lebih transparan dalam kegiatan pengelolaan sumber 

daya publik, perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. 

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana dalam dasar hukum dari al-Hadis: 

إ   ي ـه د ي  ال ب َّ  ال ب ّ ، و إ نَّ  ي ـه د ي إ لٰ   ق   د  إ نَّ الصّ  ق ال  :  اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم   ّ  ص لَّى  النَّب  الْ  نَّة ، و إ نَّ  ع ن   لٰ  
دّ يقًٔا، و إ نَّ ال ك ذ ب  ي ـه د ي إ لٰ  ال ف ج ور ، و إ نَّ ال ف ج ور  ي ـه د ي إ لٰ  ا لنَّار ،  الرَّج ل  ل ي ص د ق  ح تََّّ ي ك ون  ص 

ت ب  ع ن د  اللَّّ  ك ذَّابًِٔ   و إ نَّ الرَّج ل  ل ي ك ذ ب  ح تََّّ ي ك 
Artinya: 

Dari Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan 
kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan 
sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi 
Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan 
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kepada Kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada 
neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di 
sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.” (Muttafaq ‘alaih) 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam telah memerintahkan 

kepada hambanya agar melakukan pencatatan dengan terbuka, jujur dan adil di 

antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam akuntansi sendiri dikatakan 

dengan istilah akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik maka dapat mewujudkan tata 

kelola yang baik pula. Terjemahan hadis tersebut berkaitan dengan penelitian ini 

sehingga hadis ini dijadikan sebagai landasan penelitian dalam mengelola 

keuangan di Kementerian Agama.  

Terbukanya pengelolaan keuangan tersebut dapat menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan sebagai wujud 

akuntabilitas. Adapun penjelasan pada UU Nomor 17 Tahun 2003, yang 

membahas tentang asas akuntabilitas diartikan sebagai asas yang menetapkan 

bahwa disetiap kegiatan serta hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 

harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada lingkungan, masyarakat yang 

notabenenya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada suatu negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai sarana akuntabilitas 

pengelolaan dan penggunaan sumber daya. Dalam melaksanakan akuntabilitas 

publik, pemerintah berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk 

pemenuhan hak publik, yaitu hak untuk mengetahui, dan hak untuk menyatakan 

keinginan. Sebagai alat informasi, laporan keuangan pemerintah membantu 

menentukan dan memprediksi kesehatan keuangan pemerintah, dan kondisi 

ekonomi pemerintah serta perubahan yang telah dan akan terjadi, memantau 

kinerja, dan juga mematuhi peraturan perundang-undangan (Erniati, 2019).  
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Menurut Mardiasmo (2009) bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban bagi 

pemegang amanat (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan serta mengungkapkan kepada seluruh aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada yang memberikan amanat (principal) yang 

berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan 

kewajiban untuk memberikan penjelasan dan jawaban pelaksanaan bagi pihak 

yang mempercayakan tanggungjawab. Pentingnya akuntabilitas diterapkan karena 

akuntabilitas yang baik dalam suatu perusahaan maupun instansi pemerintah dapat 

dipercaya oleh masyarakat (Amerieska et al., 2012).  

 Dalam kajian ilmu akuntasi terdapat perbedaan akuntabilitas mengenai 

akuntansi konvensional dengan akuntasi syariah dalam konsep Shari’ah 

Enterprise Theory. Akuntabilitas dalam akuntansi konvensional lebih 

mengutamakan pengungkapannya kepada stakeholder selaku pemangku 

kepentingan dan akuntabilitasnya menitikberatkan pada materialitas serta 

keuntungannya di dunia (Arga, 2013). Tidak seperti dengan akuntansi syariah, 

shari’ah enterprise theory hadir dalam memberikan konsep pertanggungjawaban 

yang menjadi opsi dari permasalahan akuntabilitas dari akuntansi konvensional. 

Shari’ah Enterprise Theory (SET) memberikan teori pertanggungjawaban 

utamanya kepada Allah swt, lalu manusia dan terakhir kepada lingkungan alam.  

SET menempatkan Allah sebagai stakeholder yang utama dan menjadi tujuan 

satu-satunya tujuan hidup manusia (Hermawan & Rini, 2016). Dengan demikian 

peran manusia hanya sebagai Khalifatullah fil Ardh (wakil-Nya) yang membawa 

misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia 

dan alam (Triyuwono, 2006b).  Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi 

untuk kesejahteraan manusia dan sudah seharusnya kita sebagai Khalifatulllah Fil 
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Ardh merawat dan melestarikan segala fasilitas yang telah Allah berikan sebagai 

bentuk rasa syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifaan. Kita sebagai 

khalifatullah fil ardh yang memilki tugas sebagai wakil-Nya agar mengelola dan 

memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, akuntabilitas dalam 

perspektif Islam disimpulkan memiliki tingkat cakupan yang lebih luas dibanding 

akuntansi konvensional yaitu bentuk kesadaran dan tanggungjawab yang dipikul 

bukan semata hanya untuk dipertanggungjawabkan kepada manusia saja akan 

tetapi tanggungjawab kepada Tuhan jauh lebih penting dan taklupa pula kepada 

alam semesta dengan kata lain akuntansi syariah dalam perspektif shari’ah 

enterprise theory mendorong munculnya akuntabilitas secara dunia dan akhirat. 

Pada penelitian ini, Kementerian Agama Luwu Timur yang menjadi 

ketertarikan peneliti sebagai tempat penelitian dikarenakan Kementerian Agama 

sebagai entitas syariah merupakan tempat untuk mewadahi masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan keagamaan yang diperintahkan oleh Allah swt sesuai 

dengan syariat atau prinsip islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an 

seharusnya menerapkan shari’ah enterprise theory. Sehingga kepercayaan 

masyarakat akan kinerja dan tanggungjawab Kementerian Agama sangat tinggi. 

Selanjutnya peneliti akan mencermati sejauh mana pengelolaan keuangan yang 

terjadi di Kementrian Agama Luwu Timur apakah sudah mengikuti rambu-rambu 

atau konsep-konsep shari’ah enterprise theory. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian di rangkai sesuai rumusan masalah yang akan dijelaskan 

sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga harapannya dengan terfokus si 

peneliti benar-benar mampu mengumpulkan dan menganalisis data serta tidak 

terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan.  Penelitian ini berfokus 
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pada bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam konsep shari’ah 

enterprise theory agar terciptanya pertanggungjawaban yang lebih luas.   

Table 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

Pengelolaan Keuangan 
1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengawasan 

4. Evaluasi 

5. Pelaporan/Pertanggungjawaban 

Akuntabilitas 
1. Pertanggungjawaban terhadap 

otoritas yang lebih tinggi 

2. Pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. 

Shari’ah Enterprise Theory 
1. Akuntabilitas kepada Tuhan 

2. Akuntabilitas kepada manusia 

3. Akuntabilitas kepada alam. 

C. Rumusan Masalah 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia semakin 

mendapatkan perhatian masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hal ini 

disebabkan karena masih banyak penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan 

keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara pengelolaan keuangan 

negara yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dalam 
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kenyataannya tidak demikian adanya, sehingga masih ada permainan dalam 

mengelola APBN (Muhajir, 2019). Akibatnya, akuntabilitas sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kinerja dan tanggungjawab 

pemerintah dalam penyelenggarannya (Benawan et al., 2018). Akuntabilitas 

merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku pengelola 

sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada stakeholder (Widyatama et al., 

2017). Kementerian Agama sebagai entitas syariah yang merupakan tempat untuk 

mewadahi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang 

diperintahkan oleh Allah swt seharusnya menerapkan shari’ah enterprise theory. 

Sehingga jika dilihat dalam konsep shari’ah enterprise theory, rasa 

tanggungjawab harus dimiliki oleh setiap orang yang diberikan amanah 

merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Merujuk pada permasalahan yang telah 

diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur? 

2. Bagiamana akuntabilitas pengelolaan keuangan berbasis shari’ah enterprise 

theory di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dari berbagai penelitian sebelumnya sangat diperlukan 

sebagai acuan atau referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah pendukung 

dalam penelitian selanjutnya. Pada bagian ini terkait dengan hal tersebut, ada 

beberapa yang menjadi rujukan dalam penelitian ini: 

Table 1.2 Penelitian Terdahulu 



9 
 

 
 

No 
Nama 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Saputra, Putu Budi 

Anggiriawan, I 

Nyoman Sutapa, 

(2018) 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dalam perspektif tri 

hita karana dalam wujud 

prahyangan yakni 

pertanggungjawabannya lebih 

bersifat nyata dalam 

mengelola keuangan dengan 

yakin adanya keberadaan 

Tuhan dan mewujudkannya 

dalam bentuk pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan sehari-

hari dengan mengutamakan 

kepentingan publik dan juga 

mengabdikan dirinya kepada 

desa dan masyarakat.  
 

2 Pramiana dan 

Anisah, (2018) 

Kualitatif BMT Maslahah 

melaksanakan Corporate 

Social Responsibility dengan 

bertanggungjawab kepada 

Allah SWT, terhadap nasabah 
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yang dibuktikan dengan 

memberikan bantuan 

pembiayaan kepada UMKM 

dan juga memberikan 

kepedulian kepada 

masyarakat luas yang berhak 

mendapatkan kesejahteraan 

dari perusahaan. 
 

3 Irmawati, (2018) Kualitatif Shari’ah Enterprise Theory 

dinilai mampu mewujudkan 

sistem margin akad 

murabahah karena 

mengandung nilai-nilai 

keadilan, kebenaran, 

kejujuran, amanah, dan 

pertanggungjawaban dan 

diharapkan dapat melengkapi 

atau menyempurnakan 

sistem margin akad 

murabahah agar sesuai 

dengan prinsip syariah yang 

sebenarnya 

4 Martini, Agustin, et 

al., (2019) 

Kualitatif Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengelolaan keuangan  
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belum berjalan dengan efektif 

dapat dibuktikan dengan 

perangkat desa dalam 

mengaplikasikan 

SISKEUDES belum optimal 

karena kurang memahami 

dalam menggunakan aplikasi 

dan kurang memiliki 

pengetahuan tentang 

anggaran desa sehingga 

sering terjadi kesalahan 

dalam menginput data. 

5 Widyanti, et al., 

(2021) 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan hanya 

memfokuskan pengelolaan 

keuangan dalam bentuk 

amanah saja yakni dengan 

kejujuran dan 

pertanggungjawabann kepada 

publik. 

Dari keseluruhan hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dari sisi nilai-

nilai agama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Perbedaan mendasar 

dari penelitian terdahulu terletak pada subjek atau lokus penelitiannya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengunakan 

shari’ah enterprise theory sebagai acuan dalam penelitian yang meliputi 
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pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia dan alam untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam perspektif 

Shari’ah Enterprise Theory”. SET ini menjadi hal yang berbeda dalam penelitian 

sebelumnya. Saputra, Putu Budi Anggiriawan, dan I Nyoman Sutapa, (2018) 

penelitiannya menggunakan Tri Hita Karana dalam wujud prahyangan. Widyanti, 

et al., (2021) hanya amanah yang dipilih untuk menjadi konsep penilaian 

pengelolaan keuangan.  Martini, Agustin, et al., (2019) berfokus pada 

SISKAUDES dalam mengelola keuangan sebagai bentuk akuntabilitasnya. 

Irmawati, (2018) mampu mewujudkan sistem margin akad murabahah karena 

mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan 

pertanggungjawaban dalam perspektif shari’ah enterprise theory. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur.   

2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan berbasis shari’ah 

enterprise theory di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. 

F. Manfaat Penelitian 

1.    Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu 

menjadi acuan dan sebagai landasan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan 

negara yang akuntabel serta terpercaya sebagai syarat terwujudnya good 
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governance. Hal ini untuk mengembangkan Stewardship Theory yang 

dikemukakan oleh Donaldson dan Davis 1991 yang memandang bahwa 

manajemen organisiasi sebagai “stewards/penatalayanan”, akan bertindak dengan 

penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Dalam 

penelitian ini membahas mengenai praktek pengelolaan keuangan Kementerian 

Agama yang baik dan berkualitas. Kementerian Agama bertindak sebagai 

stewards, penerima amanah yang menyajikan informasi yang bermanfaat baik itu 

informasi keuangan maupun layanan kepada masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan konsep akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang 

merupakan suatu hal yang sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada publik. Selain itu, dalam 

penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas shari’ah enterprise theory yang 

didalamnya terkandung makna bahwasanya setiap pekerjaan yang diberikan 

merupakan amanah yang harus diemban d engan baik sehingga bernilai ibadah 

dimata Allah swt, dan tak lupa pula bertanggungjawab kepada manusia dalam hal 

ini masyarakat dan stakeholder, serta bertanggungjawab pada alam dengan 

memperhatikan lingkungan sekitar yang merupakan tempat berdirinya instansi 

sebagaimana tempat terlaksananya amanah yang diberikan. Dengan demikian 

penelitian ini mengacu pada pengelolaan keuangan Kementerian Agama dalam 

konsep shari’ah enterprise theory. 

2.     Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi 

penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi praktik serta memberikan 

masukan bagi beberapa pihak atau instansi yang memiliki kepentingan dalam 
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mengelola keuangan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan yang 

lebih baik serta cakupan yang lebih luas dengan menerapkan konsep shari’ah 

enterprise theory.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Stewardhsip Theory 

Stewardship theory dikemukakan oleh Donaldson dan Davies 1991 yang 

menunjukkan bahwa tidak ada situasi dimana manajemen termotivasi untuk 

mencapai tujuan individu, melainkan bertokus pada tujuan utama, yaitu 

kepentingan organisasi. Stewardship theory memliki dasar psikologi dan sosiologi 

yang telah diatur untuk para eksekutif sebagai steward yang termotivasi dalam 

bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, dan juga peilaku steward tidak akan 

meninggalkan organisasinya dikarenakan steward berusaha untuk mencapai 

tujuan dan sasaran organisasinya (Anton, 2010). Asumsi filosofis tentang tori 

keagenan didasarkan pada sifat manusia, yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak 

secara bertanggung jawab, berintegritas, dan jujur dengan pihak lain. Dengan kata 

lain, teori pengawasan berpandangan bahwa manajemen dapat bertindak baik 

untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan umum shareholders pada 

khusunya (Adiwirya dan Sudana, 2015).  

Steward percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan 

kepentingan perusahaan dan pemilik. Sehingga kepentingan steward, motivasinya 

untuk memperoleh utilitas yang langsung ditujukan ke organisasi dan tidak untuk 

tujuan personel. Donalson dan Davis (1991) berpendapat bahwa CEO yang 

bertindak sebagai steward akan mempunyai sikap yang pro-organisasional pada 

saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasan yang 

tinggi. Dan model of man pada Stewardship Theory akan memaksimalkan utilitas 
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steward agar dapat mencapai tujuan organisasional dengan dibandingkan pada 

tujuan untuk diri sendiri. Stewardship theory diperkenalkan sebagai teori dengan 

berdasarkan tingkah laku manusia, pola manusia serta mekanisme psikologis 

dalam sebuah organisasi dengan mempraktikan sebagai seorang pemimpin yang 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai suatun tujuan. Lebih 

jauh Donalson dan Davis menggambarkan stewardship theory sebagai suatu 

situasi dimana para steward tidak mempunyai kepentingan pribadi dan lebih 

mementingkan kepentingan prinsipal (Anton, 2010).  

B. Shari’ah Enterprise Theory (SET) 

Shari’ah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah 

diinternalisasi dengan nilai-nilai islam agar menghasilkan teori yang humanis dan 

transedental. Enterprise theory seperti telah dibahas oleh Meutia (2010), 

merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada 

pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih 

luas. Enterprise theory, menurut Iwan Triyuwono (2003), mampu mewadahi 

kemajemukan masyarakat (stakeholders), hal yang tidak mampu dilakukan oleh 

proprietary theory dan entity theory. Menurut propietary theory, tujuan 

perusahaan, jenis modal, makna rekening dan lainnya semua dilihat dari sudut 

pandang pemilik. Dengan demikian perusahaan dalam konsep ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran pemilik. Yang dimana tujuan utama proprietary 

theory menurut Harahap (2002: 71-72) dalam menentukan dan menganalisis 

kekayaan bersih perusahaan merupakan hak si pemilik perusahaan. Secara implisit 

konsep proprietary theory mengekspresikan suatu hirarki kekuasaan atas 

kekayaan secara terpusat bahkan berpotensi totaliter dan mengarah pada replica 
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perang social yang dimana wujud kompetisi secara interaktif meningkatkan 

intensitas mencari kekayaan (Setiabudi danTriyuwono 2002: 162).  

Sedangkan menurut (Mulawarman 2009: 74) bahwa konsep entity theory 

menganggap bahwa entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak 

penanam modal dalam perusahaan.  Entity theory memiliki kepentingan yaitu 

informasi akuntansi sebesarbesarnya untuk pemilik modal agar dapat mengetahui 

dan mempertahankan modal yang ditanam (capital maintenance) skaligus 

mendapatkan laba yang maksimal.  

Sehingga konsep shari’ah enterprise theory merupakan hasil modifikasi 

enterprise theory merupakan konsep yang dapat dijadikan sebagai menunjukkan 

bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada disatu tangan (stakeholders), 

melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders. Oleh karena itu, 

enterprise theory ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan 

diri pada nilai nilai syariah. 

Beberapa diskusi telah diketahui bahwa Enterprise Theory lebih sarat 

dengan nilai-nilai kapitalisme, sehingga akuntansi syari’ah lebih cenderung pada 

Enterprise Theory (Baydoun and Willett 1994; Triyuwono 2000). Namun, 

Enterpise Theory perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat 

lagi dengan syari’ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya 

diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah Shari’ah Enterprise Theory (SET) 

(Triyuwono, 2006b). Sejalan dengan penjelasan tersebut, Shari’ah Enterprise 

Theory merupakan Enterprise Theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai 

Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Shari’ah 

Enterprise Theory dapat dikatakan merupakan suatu social integration yang 

berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan knowledge 
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yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu knowledge yang juga 

mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah 

aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi (Purwitasari, 2011). 

Pengetahuan, dalam hal ini Shari’ah enterprise theory, merupakan suatu 

hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional 

bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, 

serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek terdapat 

tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya.  

Penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi shari’ah enterprise 

theory baik secara individual dan kolektif memang dibatasi, karena pada 

prinsipnya segala sumber daya atau harta adalah amanah atau titipan dari Allah 

swt, dan stakeholder (manusia) hanya diberikan hak. Namun pembatasan tersebut 

bukan ditujukan untuk Allah swt, tetapi ditujukan untuk manusia yang 

mempunyai hak sumber daya tersebut. Seperti firman Allah swt: 

ي ن  و الَ  قـ ر ب يْ   و ال يـ تٓمٓى و    ـ ل و ن ك  م اذ ا ي ـن ف ق و ن  ُۗ ق ل  م اا ا ن ـف ق ت م  مّ ن  خ يْ ٍ ف ل ل و ال د  ال م سٓك يْ   و اب ن  السَّب ي ل  ُۗ  ي س 
ع ل و ا م ن  خ يْ ٍ ف ا نَّ اللّّٓ  ب ه    ٢١٥ ع ل ي م  و م ا ت ـف 

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 
“Apakah saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu 
bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang- orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat 
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 215). 

Ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta 

kita sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti: hak para fakir miskin, anak-anak 

terlantar, dan ibnu sabil. Shari’ah enterprise theory memiliki pandangan dalam 

distribusi kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku 
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pada partisipan yang terkait langsung dalam lembaga amil zakat, tetapi juga 

terhadap pihak lain yang tidak tekait secara langsung terhadap operasi perusahaan 

(masyarakat dan alam). Pada dasarnya manusia adalah Khalifatullah fil Ardh yang 

membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh 

manusia dan alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap 

manusia dan lingkungan alam, maka shariah enterprise theory akan membawa 

kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat (yang tidak 

memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan) dan lingkungan alam tanpa 

meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah 

kepada Allah  (Triyuwono, 2006b). 

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan Shari’ah 

Enterprise Theory sebagai jiwa dari penelitian ini. Shari’ah Enterprise Theory 

(SET) merupakan penyempurnaan dari landasan enterprise theory sebelumnya, 

yang dicetuskan oleh Prof. Iwan Triyuwono dalam mengembangkan  akuntansi 

syariah, mengacu pada akuntabilitas yang lebih luas dengan menautkan 

akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam (Kalbarini, 2018). 

Aksioma penting yang mendasari dalam setiap konteks shari’ate enterprise theory 

menurut (Triyuwono, 2001) ialah Allah swt. sebagai pencipta dan pemilik tunggal 

dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Shari’ah enterprise theory sebagai 

sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholder berasal 

dari Allah swt. Diantara sumber daya tersebut melekat tanggung jawab 

penggunaan, tata cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Sang Pemberi 

Amanah dalam mewujudkan akuntabilitas. 

Shari’ah enterprise theory hadir dalam memberikan pertanggungjawaban, 

khususnya kepada Allah swt. Sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) 
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tertinggi, kemudian menggambarkannya dalam bentuk bertanggung jawab 

terhadap manusia dan lingkungan alam. Konsep tanggung jawab yang diberikan 

oleh teori ini tidak hanya merupakan pengembangan dari enterprise theory, tetapi 

juga merupakan hasil dari premis shari’ah enterprise theory (SET) yang memiliki 

sifat transdendtal dan teological. Menurut pandangan shari’ah enterprise theory 

(SET), pemangku kepentingan adalah Khalifah Allah swt. Menetapkan tugas 

mengelola sumber daya dan menugaskannya secara setara kepada semua makhluk 

yang ada di muka bumi ini (Amerieska et al., 2017). 

Stakeholder kedua dalam shari’ah enterprise theory (SET) ialah manusia, 

yang terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda yaitu direct-stakeholder dan 

indirect-stakeholder. Direct-stakeholders mengacu pada pihak-pihak yang secara 

langsung memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam bentuk finansial dan 

non finansial, yaitu donatur dan karyawan. Karena mereka telah berkontribusi 

atau berperan dalam perusahaan, maka merekalah yang berhak untuk memperoleh 

kesejahteraan  dari  perusahaan. (Hermawan & Rini, 2016). 

Stakeholder yang terakhir adalah alam, yaitu pihak yang berkontribusi 

pada hidup dan matinya perusahaan, serta Tuhan dan manusia. Berdirinya 

perusahaan di muka bumi memberikan eksistensi yang nyata bagi perusahaan, 

karena menggunakan energi yang tersebar di alam, menggunakan bahan baku 

alami untuk produksi, dan juga menyediakan jasa bagi pihak lain, dan sebagainya. 

Namun, alam tidak ingin perusahaan membagikan manfaat dalam bentuk uang 

seperti yang diinginkan manusia (Hermawan & Rini, 2016). Bentuk distribusi 

kesejahteraan berwujud perhatian perusahaan terhadap perlindungan alam, 

melalui penghijauan atau penanaman kembali dan lainnya (Meutia, 2010). 
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 Latifah (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa peran shari’ah 

enterprise theory yang mengutamakan kesadaran ilahi akan menciptakan situasi di 

mana manusia sebagai pengolah alam akan selamanya tersadarkan. Tidak hanya 

itu, perkembangan teori ini menjadikannya aspek baru berupa keseimbangan 

material dan spiritual dalam dunia akuntansi. Menempatkan Tuhan sebagai 

stakeholder adalah cara yang paling tepat, karena Dia adalah pencipta segala 

sesuatu. Selanjutnya adalah manusia yang disebut wali amanat dan pelaksana 

yang handal, serta manusia sebagai pemangku kepentingan perusahaan. Terakhir, 

sebagai pemangku kepentingan yang sama pentingnya ialah alam, wajar jika 

terkadang dilupakan oleh umat manusia dan memberikan kontribusi yang besar. 

C. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang dilakukan untuk 

memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang 

disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup 

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas 

juga merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh 

adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas 

pengumpulan sumber daya dan penggunannya  (Martini, Lianto, et al., 2019).  

 Widyatama et al., (2017) mengatakan bahwa Akuntabilitas merupakan 

salah satu konsep yang penting dimiliki oleh perusahaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada stakeholder. Tidak hanya entitas bisnis, namun pada 

pemerintahan publik dalam hal ini Pemerintah Desa bentuk pertanggungjawaban 
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kepada stakeholder/rakyat merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah selaku pengelola. Hal ini penting mengingat bila sebuah pemerintah 

melakukan akuntabilitas dengan melaporkan segala aktivitas yang terjadi di 

lingkungan pemerintah maka hal ini dapat meningkatkan reputasi pemerintah 

tersebut sehingga ke depannya pemerintah mendapat banyak dukungan dari 

stakeholders dalam menjalankan pemerintahan. 

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai 

keharusan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah guna 

mencapai sasaran mutu dan mutu yang ditetapkan melalui media akuntabilitas 

yang terukur terlihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. Akuntabilitas hampir 

sama dengan responsibiltas, namun menuntut pengambil keputusan untuk 

bertindak secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang 

diterimanya dan juga bertanggung jawab (Ramli, 2017). 

 Muchtamarini & Jalaluddin (2020) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa akuntabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memegang amanah 

(agen) dan memberikan tanggung jawabannya dalam menyajikan, 

mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktifitas dan kegiatan sebagai seseorang 

yang memberikan amanah karena memiliki wewenang dan hak yang menjadi 

tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengn yang dikemukakan oleh Mardiasmo 

(2002) berpendapat bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu keharusan bagi 

piihak pemangku amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta tanggungjawaban tersebut.  
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 Dengan demikian, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi 

pemegang amanat yang diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola sumber 

daya publik agar dapat mempertanggungjawabkan yang terkait dengannya. 

Adapun yang menjadi sasaran pertanggungjawabnya ialah seluruh kegiatan serta 

laporan keuangan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui 

dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunannya. 

Ajaran dalam agama Islam memerintahkan kita agar melakukan pencatatan 

dengan jujur, adil, terbuka dalam hal ini akuntabilitas. Seperti yang termaktub 

dalam QS: Al-Baqarah/2:282 

ي نٍ ا لٰآ ا ج لٍ مُّ  اي ـنـ ت م  ب د   و لَ  يَ  ب  يٰآ يّـُه ا الَّذ ي ن  آم نـ و اا ا ذ ا ت د 
ل ِۖ ل ع د   بِ 

ٌۢ
ت ب  بّـَيـ ن ك م  ك ات ب   و ل ي ك 

ُۗ
تـ بـ و ه  س مًّى ف اك 

الَّذ ي  ع ل ي ه  الْ  قُّ و ل يـ تَّق  اللّّٓ  ر بَّ  ل ل    و ل ي م 
ْۚ
ت ب  ف ـل ي ك  ت ب  ك م ا ع لَّم ه  اللّّٓ     م ن ه    ي ـب خ س    و لَ    ٗ  ه ك ات ب  ا ن  يَّك 

ت ط ي ع    لَ    ا و    ض ع يـ فًٔا  ا و    س ف يـ هًٔا  الْ  قُّ   ع ل ي ه    الَّذ ي    ك ان    ف ا ن    ش ي  ـًٔاُۗ  ل ل    ه و    يَُّ لَّ   ا ن    ي س  ل ُۗ   ٗ  و ل يُّه  ف ـل ي م  ل ع د   بِ 
ه د و ا ت ش  ي ن    و اس  ت ـر ض  رّ ج ال ك م ْۚ   م ن    ش ه ي د  مِ َّن   وَّام ر ا تٓن   ف ـر ج ل   ر ج ل يْ    ي ك و نَ   لََّّ   ف ا ن   ا ن     اء  

َۤ
الشُّه د  م ن   و ن  

 ـ م و اا   اء  ا ذ ا م ا د ع و ا ُۗ و لَ  ت س 
َۤ
دٓىه م ا الَ  خ رٓىُۗ و لَ  يَ  ب  الشُّه د  دٓىه م ا ف ـت ذ كّ ر  ا ح  تـ بـ و ه  ص غ يْ ًٔا  ت ض لَّ ا ح  ا ن  ت ك 

ا ج ل ه ا لٰآ  ب ـو اا  ا لََّ   و ا د نٓا   ل لشَّه اد ة    و ا قـ و م    اللّّٓ    ع ن د    ا ق س ط    ذٓل ك م    ُۗۗ ٗ  ا و  ك ب يْ ًٔا    تِ  ار ةًٔ   ت ك و ن    ا ن    ا لََّا   ت ـر تَ 
ر ةًٔ  تـ بـ و ه اُۗ   ا لََّ   ج ن اح    ع ل ي ك م    ف ـل ي س    ب ـيـ ن ك م    ت د ي ـر و نَ  ا  ح اض  ه د و اا  ت ك  رَّ ك ات ب  وَّلَ    و ا ش  ا ذ ا ت ـب اي ـع ت م  ِۖ و لَ  ي ض اَۤ

ع ل و ا ف ا نَّه   ٗ  ش ه ي د  ەُۗ و ا ن  ت ـف 
ٌۢ
ءٍ  ب ك لّ   و اللّّٓ    ُۗاللّّٓ   و ي ـع لّ م ك م     ُۗ اللّّٓ   و اتّـَق وا   ُۗب ك م   ف س و ق   ٢٨٢ ع ل ي م   ش ي 

Terjemahnya: 

 “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, 
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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”. 

Dari penjelasan ayat tersebut, membahas beberapa kegiatan seperti utang-

piutang, sewa-menyewa, dan jual beli. Dalam Surah tersebut Allah swt telah 

memerintahkan kepada hambanya agar melakukan pencatatan dengan benar atas 

semua kejadian transaksi yang pernah terjadi. Dalam ayat tersebut makna kata 

faktub “tuliskanlah” merupakan salah satu keterangan bahwa pentingnya 

pencatatan dari setiap transaksi yang dilakukan terutama dalam keadaan tidak 

tunai. Karena pencatatan merupakan suatu kebutuhan utama dalam sistem 

akuntansi. Adanya sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung 

jawab. Perintah tulis menulis mencakup perintah kepada kedua orang yang 

bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis dan apa yang dituliskan di serahkan 

kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak panda, atau keduanya 

tidak pandai maka hendaklah mencari orang ketiga. 

Berdasarkan jenisnya akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2009a) terbagi 

menjadi 2 yaitu: : 

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), merupakan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 

yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara 

negara termasuk pemerintah. Setiap pejabat atau petugas publik baik individu 

atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
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kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil 

pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila 

diperlukan.  

2) Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) melekat pada setiap 

lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan 

semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun 

perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal 

(masyarakat luas) dan lingkungannya (public or external accountability and 

environment).  

 Bentuk akuntabilitas menurut (Lalolo, 2003) sebagai berikut: (1) 

keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang 

membutuhkan.dengan cara yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang 

program dan kebijakan pembangunan di daerah. (2) Akurasi dan kelengkapan 

informasi. Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi yaitu 

informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada 

masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap 

mencakup seluruh program/kebijakan di daerah. (3) penjelasan sasaran kebijakan 

yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran 

kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan yaitu setiap keputusan dalam 

pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah telah 

disosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis 

yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah. 

(4) kelayakan dan konsistensi. Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi 

yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan 
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yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang 

dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam 

pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati. (5) 

penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Cara untuk mengetahui 

penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan yaitu adanya hasil sebuah 

keputusan kebijakan daerah yang disebarkan di media masa dan masyarakat dapat 

mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan. 

D. Good Governance 

 Good governance pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu 

pada proses pencapaian keputusan dan pelaksaannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Sebagai konsekuensi yang dicapai oleh pemerintah, 

warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu 

negara.  Adapun pengertian dari tata kelola pemerintahan atau yang biasa dikenal 

dengan istilah good governance merupakan segala sesuatu tindakan maupun 

tingkah laku yang memiliki sifat mengarahkan, mengendalikan atau 

mempengaruhi urusan publik dengan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Santrio, 2019). Mardiasmo (2009:18) 

mengatakan bahwa perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka menuntut penggunaan 

konsep good governance sebagai kepemerintahan yang baik, relevan dan 

berhubung satu dengan yang lainnya.  

Tata kelola pemerintahan atau yang biasa dikenal dengan good governance 

memiliki definisi yakni merupakan segala sesuatu yang berhubungan 

mengarahkan, mengendalikan serta mempengaruhi urusan publik dalam 
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mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2012:70). 

Seiring dengan keinginan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka 

msistem penyelenggaran pemerintah di era otonomi sekarang ini, perlu 

memerhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pelayanan, responsif, transaparansi, 

akuntabilitas, partisipasi serta konsisten dalam kebijaksanaan dan kepastian 

hukum. Sehingga paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam 

penyelenggaran pemerintah dan pelayanan publik meliputi transaparansi, 

responsive, efektif dan efisiensi dan tak lupa pula akuntabilitas (Santrio, 2019).  

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti, (2012:74) 

adapun prinsip dari good governance ialah: 

a.  Akuntabilitas 

Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan 

yang diberikan di bidang tugas serta fungsinya. Aparatur pemerintah harus 

dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan program dan kegiatannya yang 

dilaksanakan yang termasuk didalamnya berkaitan erat dengan pendayagunaan 

komponen dalam birokrasi pemerintahan yakni, kelembagaan atau organisasi, 

pelaksanaann serta sumber daya manusianya.  

b. Keterbukaan dan Transparan 

Pemerintah dapat menyampaikan informasi dan memperoleh data tentang 

kebijaksanaan program serta kegiatan aparatur pemerintah baik itu tingkat 

pusat maupun daerah dan taklupa pula kepada masyarakat serta sesuai dengan 

aturan dan perundang-undangan yang telah disepakati. Keterbukaan dalam hal 

ini kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan agar dapat mengetahui dan 
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melibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian terkait pelaksanaan kebijaksanaan publik. 

c. Ketaatan pada aturan hukum 

Aparatur pemerintah harus menjunjung tinggi pada aturan hukum yang akan 

mendasar pada setiap tindakan yang akan dilakukan nantinya. Prinsip ini 

bekerja untuk kepentingan berbangsa dan bernegara yang bukan untuk 

kepentingan kelompok apalagi pribadi.  

d. Masyarakat Transaparansi Indonesia (MTI) 

Membangun pondasi good governance di masa transisi, MTI, Jakarta Mei 

2020. Dalam perpsektif MTI, good governance mensyaratkan empat azaz, 

yakni transparansi, pertanggungjawaban (akuntabiilitas) kewajaran dan 

kesetaraan dan kesinambungan. 

E. Pengelolaan Keuangan 

Salah satu indikator untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah 

terwujudnya pengelolaan Keuangan Negara yang baik pula karena aspek 

keuangan merupakan titik pangkal dari semua kegiatan yang akan dijalankan oleh 

pemerintah. Untuk mewujudkan pengelolaan yang baik tentu saja harus 

didasarkan pada beberapa prinsip pengelolaan keuangan, di antaranya prinsip 

keterbukaan dan akuntabilitas, sehubungan dengan hal tersebut kemudian 

pemerintah melakukan reformasi keuangan sektor publik, yaitu dengan 

dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai dasar 

dalam melakukan kebijakan perombakan dalam pengelolaan Keuangan Negara 

yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksana 
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seperti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Widayati, 2014) 

Dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019) Pengelolaan Keuangan adalah 

segala kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan 

keuangan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara, untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan 

negara yang good governence maka diperlukan pengelolaan keuangan negara 

secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok 

yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya dalam pengelolaan 

keuangan adalah dana masyarakat, sehingga pemerintah perlu didorong untuk 

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat 

secara akurat, relevan, tepat waktu dan terpercaya (Chalid, 2005). 

Sesuai dengan amanat Pasal 23C UndangUndang Dasar 1945, Undang-

undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang 

meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan 

negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas 

maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-

kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: 

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 

2. Profesionalitas. 
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3. Proporsionalitas. 

4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. 

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 

Sumber dana pemerintah berasal dari masyarakat, dan tentunya digunakan 

secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan masyarakat. 

Pengelolaan keuangan dibuat untuk memberikan acuan bagi manajemen dalam 

dalam mengelola dana organisasi. Tidak boleh ada pengeluaran pemerintah yang 

didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu. Jadi, setiap pengeluaran 

pemerintah harus dipertimbangkan sebagai akibat lebih lanjut dari pengeluaran 

tersebut. Oleh karena itu, setiap pengeluaran pemerintah harus fokus pada fungsi 

dan tujuannya, serta mempertimbangkan kapasitas. Akuntansi dalam pengelolaan 

keuangan membantu pengguna mengevaluasi kinerja aktivitas entitas selama 

periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi dari perencanaan, pengelolaan 

dan pengendalian dari semua aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat. Agar tidak terjadi kekeliruan dimasa mendatang, maka 

perlunya pencatatan untuk menjaga transaksi pada pengelolaan keuangan 

(Yanti,2019). 

F. Rerangka Pikir 

Akuntabilitas dalam mengelola keuangan sangat penting bagi instansi 

pemerintah agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan 

dan ketentuan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangannya dapat diketahui 

dan dirasakan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun aspek yang 

sangat penting dalam pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban. 



31 
 

 
 

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam perspektif shariah enterprise 

theory. Oleh karena itu, untuk membantu dalam memahami penelitian ini, 

diperlukan adanya suatu rerangka pikir yang disajikan pada gambar 2.1 sebagai 

berikut: 
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                     Gambar 2.1 Rerangka Berpikir 

 

Kementerian Agama 

 Kabupaten Luwu Timur 

Pengelolaan Keuangan 

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi 
Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Shari’ah Enterprise Theory 

Akuntabilitas kepada Allah swt Akuntabilitas kepada Manusia Akuntabilitas kepada Alam 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Perspektif Shari’ah Enterprise Theory  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk menggali serta 

mengandalkan data berupa teks dan gambar untuk memahami makna 

(Cresswell, 2016). Tujuan penelitian kualitatif untuk melihat dan 

menemukan makna tersembunyi, memahami interaksi pengalaman subjek 

dan fenomena sosial akan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, kemudian mendeskripsikan tindakan dan lainnya dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa  (Moeloeng, 2017).  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama yang berlokasi di 

Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.  Pemilihan lokasi 

penelitian ini karena adanya persoalan yang terjadi dibeberapa tempat 

(selain Luwu Timur) mengenai penyelewengan pengelolaan keuangan. 

Sehingga hal ini menarik untuk mencari tahu tentang bagaimana 

akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di Kementerian Agama Luwu 

Timur yang akan dikaji dalam perspektif shari’ah enterprise theory. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang diharapkan 

dapat memberikan pemahaman tentang penerapan shari’ah enterprise theory 
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dalam pengelolaan keuangan untuk memaksimalkan akuntabilitas. Pendekatan 

fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang menelusuri dan menemukan 

informasi dari pengalaman manusia atas diri sendiri dan hidupnya. Jadi tujuan dari 

fenomenologi ini untuk menelusuri bagaimana hal tersebut diterima dan 

dirasakan. Menurut (Creswell, 2015) pendekatan fenomenologi merupakan 

pendekatan penelitian yang menekankan pada esensi atau hakikat dari suatu 

fenomena yang dilamai oleh beberapa individu. Sehingga pendekatan ini 

memberikan tafsiran bahwa pengalaman hidup orang banyak dalam kaitannya 

dengan suatu konsep atau fenomena (Laily, 2015). Peneliti akan berusaha 

mengkaji secara mendalam terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan yang 

kemudian diinterpretasikan sesuai dengan perspektif shari’ah enterprise theory. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang dapat diperoleh 

dari wawancara terhadap informan di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur. Wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dimulai dari kepala 

kantor, bendahara, sub bagian tata usaha, bendahara pengeluaran, 

perencanaan anggaran, pelaksana administrasi umum, pelaksana bimbingan 

masyarakat islam dan masyarakat terkait proses pengelolaan keuangan 

Kementerian Agama termasuk dalam pertanggungjawabannya. Adapun 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

merupakan sebuah data berbentuk informasi dan data lainnya yang dapat 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.  
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan istilah untuk subjek 

penelitian adalah informan. Informan yang dipilih sesuai dengan kriteria 

yang mempunyai pengalaman serta pengetahuan tentang pengelolaan 

keuangan di Kementerian Agama Luwu Timur. Data primer merupakan data 

yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

peneliti di lapangan dengan infroman kunci. Sedangkan, data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah daerah, 

informasi mengenai pengelolaan keuangan serta data-data yang lainnya 

yang dianggap signifikan dengan kebutuhan penelitian. 

Table 3.1 Daftar Informan 

No Nama Informan Jabatan 

1. H. Misbah S.Ag., MA Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu 

Timur 

2. H. M. Jusri, S.Ag., MH Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha 

3. Damaris, S.E Bendahara Pengeluaran 

4. Herlina, S.EI Perencanaan Anggaran  
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5. Indarti Pelaksana Administrasi 

Umum / Laporan Keuangan 

6.  Hj. Sabariah, S. Ag Pelaksana Bimbingan 

Masyarakat Islam 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait masalah yang dibahas. 

Menganalisis dan menginterpretasikan data perlu dilakukan dengan baik agar 

hasil yang didapat nantinya akurat dan sistematis dan dapat mendeskripsikan 

suatu objek yang diteliti. Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data 

dikumpulkan dengan beberapa metode pengumpulan data:  

1. Observasi 

Observasi dalam sebuah penelitian merupakan alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam periode 

tertentu dengan mengamati dan mencatat secara sistematis tentang hal-hal yang 

perlu diamati. Observasi dilakukan agar dapat memperoleh gambaran riil suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

2. Wawancara 

    Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih yang bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

secara mendalam dan detail. Wawancara dapat dilakukan meski tanpa bertemu 

dengan menggunakan media telekomunikasi via daring.  

 

3. Dokumentasi 

Selain observasi dan wawancara, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan sejumlah besar data dan 

fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk. Hasil dari dokumentasi yang 

diperoleh sebagai tambahan referensi dalam menemukan fakta dan pembahasan 

yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang tersedia 

dalam bentuk surat-surat, catatan harian, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini 

tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang waktu peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktusilam.  

4. Studi Pustaka 

PeneIitian kepustakaan adaIah suatu teknik pengumpuIan data di mana 

informasi dari buku, jurnaI, makaIah, dan undang-undang tentang subjek 

peneIitian dicari untuk memperoIeh konsep dan data yang reIevan dengan 

organisasi yang diteIiti untuk mendukung peneIitian (Nasir: 1988). 

5. Internet Searching 

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet untuk 

melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta dan teori 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 



38 
 

 
 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono, (2017) instrumen digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti sehingga dapat diartikan bahwa instrumen adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen 

penelitian berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, sebab 

instrumen penelitian merupakan alat bantu pengumpulan dan pengolahan data 

tentang variabel-variabel yang diteliti.  Beberapa jenis instrumen yang digunakan 

peneliti yaitu: 

1. Pedoman wawancara (manuskrip) yang dijadikan sebagai dasar untuk 

memperoleh informasi dari informan berupa kumpulan daftar pertanyaan agar 

proses wawancara dapat terarah. 

2. Buku dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang 

didapatkan dari informan. 

3. Kamera digunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan 

wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap penting. 

4. Alat rekam berupa Handphone (HP) digunakan untuk merekam semua proses 

wawancara dengan informan selama melakukan penelitian di lapangan. 

Rekaman ini dapat digunakan apabila data yang dicatat kurang akurat 

sehingga rekaman ini digunakan untuk menyempurnakannya. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data hingga selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif 

didasarkan pada hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Teknik 
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analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, 

diantaranya: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dalam penelitian ini menunjuk kepada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan transformasi data “mentah” yang 

terlihat dalam catatan tulis yang ditemukan di lapangan selama dilaksanakan 

penelitian.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan yang berupa kumpulan informasi telah 

tersusun dalam bentuk teks naratif dan kejadian yang terjadi di masa lampau. 

Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan data dan merencanakan 

kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Kesimpulan/ Verifikasi 

Berdasarkan pengumpulan dan analisa data, peneliti akan menarik 

kesimpulan dan makna. Pengolahan data kualitatif tidak dilakukan tergesa-gesa, 

melainkan secara bertahap dengan memerhatikan perkembangan pengolahan data. 

Oleh sebab itu peneliti memperhatikan keakuratan dan validitas data yang 

didapatkan.  

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai 

dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik 
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triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan 

mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat peneliti capai 

dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membendingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.  

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih 

tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

Kabupaten Luwu Timur adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Luwu Utara yang berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu pada tahun 1999. 

Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 

tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan 

diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 03 Mei 2003. Pada 

tanggal 25 Agustus 2003 telah dilantik Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten Luwu Timur di Aula Danau Matano Malili oleh Plt. Bupati Luwu 

Timur dengan pejabat yang pertama (Alm. Drs. H. Misbahuddin). 

Keberadaan/Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten 

Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2005 

tanggal 28 Maret 2005 yang berada pada Typologi III - A. Dan pada tanggal 

27 Juni 2005 Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Timur 

yang kedua diambil sumpahnya dan dilantik di Aula Danau Matano Malili 

oleh Plt. Bupati Luwu Timur dengan pejabat Drs. H. Abd. Wahid Thahir, 

M.Ag. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Mapendais pada 

Kantor Departemen Agama Kota Parepare. (Beliau adalah mantan Kepala 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (2015-2018). 

Sejak tahun 2003-2005 Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu 

Timur masih bergabung dengan Kabupaten Luwu Utara dalam hal 

pendanaan/penganggaran. Penggunaan Kantor Departemen Agama 
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Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 27 Juni 2006 sampai sekarang yang 

sebelumnya bermarkas di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. 

Dan pada tanggal 29 September 2010 Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur Bapak Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag. diambil 

sumpahnya menjadi Kepala Bidang Pekapontren pada Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga TMT 01 s/d 31 Oktober 2010 

diijabat oleh Muh. Yunus, S.Ag. selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2010 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang ketiga 

diambil sumpahnya dan dilantik di Rujab Bupati Luwu Timur oleh Bupati 

Luwu Timur dengan pejabat Drs. H. Usman, M.Ag. yang sebelumnya 

menjabat sebagai Kepala Seksi Supervisi pada pada Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tepatnya tanggal 03 November 2016 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang keempat 

diambil sumpahnya dan dilantik di Aula Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan pejabat Drs. H. Abu Bakar Abbas, M.Sy. 

yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kota Palopo. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Bapak 

Drs. H. Abu Bakar Abbas, M.Sy. memasuki Batas Usia Pensiun Terhitung 

Mulai Tanggal 01 Januari 2019, sehingga Penjabat atau Pelaksana Harian 

(Plh) yang ditunjuk adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Bapak H. Abd. Hafid, S.Ag. TMT 01 s.d. 10 Januari 2019. Kemudian 

tepatnya pada tanggal 10 Januari 2019 pejabat defenitif Kepala  Kantor  

Kementerian  Agama Kabupaten Luwu Timur yang kelima  diambil  
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sumpahnya  dan dilantik di Aula Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  

Sulawesi  Selatan  oleh  Kepala  Kanwil  Kementerian  Agama   Provinsi   

Sulawesi   Selatan   (H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd.) dengan pejabat H. 

Muhammad Nur Halik, S.Sos., MA. yang sebelumnya menjabat sebagai 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Letak Geografis 

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak pada koordinat 

2o03'00" - 3o03'25" Lintang Selatan dan 119o28'56" - 121o47'27" Bujur 

Timur, dan beribukota di Malili. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur 

adalah 6.994,88 km2 atau 11,14% luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 

yang meliputi 11 Kecamatan, 3 kelurahan dan 126 desa tersebar di wilayah 

desa. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur hingga Per 31 Desember 

2018 : 294.383 jiwa dengan rincian Agama Islam: 223.507, Kristen: 47.501, 

Katolik: 6.798. Hindu: 16.575, Budha 2, dan Khonghucu : -, dengan batas-

batas Wilayah: 

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Tengah 

Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Tenggara  

Sebelah Selatan : Teluk Bone 

Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara. 
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Sumber:  RTRW Kabupaten Luwu Timur 

Gambar 4.1 Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

3. Visi Dan Misi Kementerian Agama 

a. Visi Kementerian Agama 

"Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Selatan Khususnya Kab. 

Luwu Timur  yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir 

Batin". 

b. Misi Kementerian Agama 

1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 

2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. 

3) Menyediakan pelayanan kehidupan bergama yang merata dan 

berkualitas. 

4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan. 
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5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang 

berkualitas dan akuntabel. 

6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri 

agama, pendidikan agama pada satua pendidikan umum dan 

pendidikan keagamaan. 

7) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, 

akuntabel dan terpercaya. 

4. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019. 

Table 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

No. Jabatan Nama 

1. Kepala Kantor H. Misbah, S.Ag., MA 

2. Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha 

H. M. Jusri, S.Ag., MH 

3. Kepala Penyelenggara 

Pendidikan Agama Kristen 

Ritha Irawati Duma’ M, S.Kom 

4. Kepala Penyelenggaraan 

Pendidikan Agama Islam 

ST. Rabiah, S.Ag.M.H 

 

5. Kepala Seksi 

Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah 

Akhwan, S.Ag. MH 
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6. Kepala Seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam 

H. Muh. Yunus, S.Ag. MH 

 

7. Kepala Seksi Bimbingan 

Masyarakat Kristen 

Harun, S.Th. 

8. Penyelenggara Zakat dan 

Wakaf 

Syahruni Nas, S.Ag., M.Hi 

9. Penyelenggara Hindu  Wayan Shantika, S.Kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Portal Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur 
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Adapun rincian tugas setiap seksi yaitu sebagai berikut: 

1) Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi 

Bagian Tata Usaha, begitu pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan 

organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten 

Luwu Timur, maka pada pasal 849 dijelaskan : “Sub Bagian Tata Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 848 mempunyai tugas melakukan 

koordinasi perumusan kebijakan teknis, dan perencanaan, pelaksanaan 

pelayanan dan pembinaan 5 administrasi, keuangan dan barang milik 

negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur”.  

2) Tugas Kepala Seksi Pendidikan Islam  

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi 

Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok 

Pesantren serta Bidang Pendidikan Agama Islam; begitu pula pada pasal 

848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 

dijelaskan “Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

848 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, 

pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan 

madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam”  

3) Tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
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Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi 

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, begitu pula pada pasal 848 ayat 

(4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 pada huruf (f) 

dijelaskan “Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 848 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan 

bimbingan di bidang pendaftaran haji, pembinaan haji dan umrah, 

perjalanan dan dokumen, akomodasi dan pengelolaan keuangan haji, serta 

pengelolaan data dan informasi haji dan umrah”.  

4) Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi 

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah dan Bidang 

Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf; begitu pula pada pasal 848 

ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 

dijelaskan “Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 848 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 

teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data 6 dan informasi di bidang 

urusan agama Islam, pembinaan syari’ah, penerangan agama Islam, zakat 

dan wakaf  

5) Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
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10 Tahun 2010 dan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 dan yang mengatur tentang tugas dan 

fungsi Bimbingan Masyarakat Kristen, begitu pula pada pasal 848 ayat (4) 

tentang Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

dan Kabupaten Luwu Timur, maka pada pasal 849 dijelaskan “Seksi 

Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam pasal 848 

mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan 

serta pengelolaan data dan informasi di Bidang Bimbingan Masyarakat 

Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur”.  

6) Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas dan fungsi 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, begitu 

pula pada pasal 848 ayat (4) tentang susunan organisasi Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur,  

Maka pada pasal 7 dijelaskan “Kantor Kementerian mempunyai 

tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah 

Kabupaten Luwu Timur berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”.  

Dan pada pasal 8 dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur menyelenggarakan fungsi:  



50 
 

 

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 

Kabupaten Luwu Timur  

b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang penyelenggaraan 

haji dan umrah;  

c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan 

madrasah, pendidikan agama dan keagamaan  

d. Pembinaan kerukunan umat beragama; 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi;  

f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan 

evaluasi program;  

g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur.  

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur. 

Selama ini pengelolaan keuangan negara ditengarai masih belum optimal, 

masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara untuk mengetahui 

kelemahan/kekurangan tersebut adalah dengan melihat kualitas dari akuntabilitas 
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pengelolaan keuangan negara. Kualitas dapat dilihat melalui angka atau score 

capaian indikator. Angka ini dapat berfungsi sebagai peringatan dini atas area-area 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perbaikan, serta 

dapat pula digunakan untuk membandingkan capaian antar periode maupun antar 

unit pelaporan. Untuk mendapatkan angka/score tersebut perlu dibangun suatu 

rumusan variabel, indikator dan satuan ukuran untuk pengukurannya. 

Pengelolaan keuangan negara dalam arti sempit (tidak termasuk 

kewenangan bidang moneter) diwujudkan dalam APBN dan APBD. Akuntabilitas 

sering diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar pengertian 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah “kewajiban pengelola keuangan 

negara (Presiden-Menteri Keuangan-Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian-Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan kegiatan dan hasil akhir dari setiap tahap APBN/D dengan 

melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan (BPKP, 2012). 

Dengan demikian prinsip dari tanggungjawab keuangan negara adalah 

kewenangan yang diberikan beberapa pihak untuk mengelola keuangan negara 

wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya dan laporan 

pertanggungjawaban keuangan tersebut harus diaudit oleh lembaga audit yang 

independen. Terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara, Bapak H. 

Misbah (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) 

memberikan keterangan bahwa: 
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“godaan dalam mengelola keuangan negara masih sangat besar dalam 
dunia birokrasi, maka dari itu pengelolaan keuangan negara sangatlah 
penting. Karena jika salah dalam mengelola maka akan berdampak ke 
individu maupun instansi ini sendiri” 

Bukan hanya itu beliau juga menekankan kepada pegawai instansi 

khususnya bagian keuangan bahwa: 

“pengelolaan keuangan negara harus dikerjakan dengan baik dan teliti 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara 
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun 
dengan Undang - Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk Sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.  

Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dilakukan sesuai dengan UU Pasal 

23 ayat (1) UUD 1945 tentang APBN yang dijadikan sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud pengelolaan keuangan merupakan 

keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga, kesesuaian antara 

pengelolaan keuangan di Kementerian Agama dengan peraturan yang berlaku 

menjadikan tolak ukur bahwa keuangan negara di Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

dengan asas keterbukaan dan bertanggungjawab. 

Pengelolaan keuangan pada dasarnya memiliki lima point penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dalam hal ini dijabarkan dalam bahasan berikut ini: 
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a. Tahap Perencanaan 

       Perencanaan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang 

merupakan bagian dari subbagian dari Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, 

evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan. Sinkronisasi antara 

perencanaan pusat dan perencanaan harus saling berkoordinasi agar dapat 

meminimalisir permasalahan yang biasa terjadi pada pelaksanaan program dan 

kegiatan sehingga dapat mewujudkan program kerja yang profesional dan 

inovatif.   

    Setiap tahunnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

melaksanakan rapat kerja sebelum memasuki awal tahun yang baru untuk 

merancang program-program kerja yang akan dilaksanakan untuk satu tahun 

mendatang. Rapat ini dilaksanakan untuk mengusulkan program kerja yang akan 

dilaksanakan beserta anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan operasional di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Terkait hal tersebut ibu Damaris 

menuturkan bahwa: 

“sebelum mengusulkan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan 
operasional di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang 
bersumber dari APBN, terlebih dahulu mengundang para Satuan Kerja atau 
seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan tugas untuk membahas 
rencana program yang akan dibiayai setiap tahun. Selanjutnya, perwakilan 
dari satuan kerja tersebut mengusulkan rancangan program kerjanya dan 
apabila disepakati oleh Kepala Kantor Kementerian Agama beserta 
jajarannya lalu dikirim ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 
Selatan untuk mendapat persetujuan.  

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan oleh ibu Herlina S.EI 

(Perecanaan Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) yang 
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mengatakan bahwa: 

“untuk prosedurnya yang pertama itu kita rapat untuk merencanakan 
anggaran tahunan, setelah itu menyusun anggaran, lalu mengevaluasi 
perencanaan anggaran, mengusulkan perencanaan anggaran, mengfinalisasi 
perencanaan anggaran. Dan yang terakhir menuangkannya dalam aplikasi 
(SAKTI WEB).  

Pernyataan dari kedua informan di atas dapat mengindikasikan bahwa 

pengelolaan keuangan di Kementerian Agama sudah berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara/Daerah. Hal ini dibutikan bahwa dalam Penyusunan Rancangan 

Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan 

anggaran. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan 

tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk kerangka Regulasi dan Pendanaan. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja-KL), untuk selanjutnya dijabarkan lebih lanjut 

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada 

Satuan Kerja (Satker) di lingkup Kementerian berdasarkan Pagu Anggaran. 

 Berangkat dari pernyataan oleh ibu Herlina S. EI, peneliti kemudian 

memberikan pertanyaan mendalam untuk memperoleh noesis terkait motivasi dan 

prinsip apa yang dipegang Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam 

proses perencanaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, ibu Herlina S.EI 

(Perencanaan Anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) 

menuturkan bahwa: 

“sebagai bagian dari perencanaan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu 
Timur yang dimana posisi ini sangat penting karena merupakan tahapan 
awal dari sebuah kebijakan terkait pengelolaan keuangan sehingga dengan 
peran yang penting ini membuat saya menjaga betul integritas dan 
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menjalankan pekerjaan saya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Negara/Daerah, apalagi sebagai seorang muslim, orang yang bekerja 
dibagian keuangan itu memiliki tanggungjawab yang besar baik didunia 
maupun di akhirat sehingga kita harus memiliki sifat yang jujur dalam 
menjaga amanah dan terbuka agar apa yang dikerjakan dapat 
dipertanggungjawabkan”. 

Pernyataan ibu Herlina S.EI menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur itu dilakukan dengan berdasarkan 

prinsip good governance, adapun prinsip good governance yang terkandung yakni 

akuntabilitas serta nilai keterbukaan atau transparan. Dan dapat dilihat pula bahwa 

dalam perencanaan anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur ini 

menjaga betul integritasnya dalam menjalankan pekerjaannya.  Sehingga apabila 

seseorang menanamkan integritas dalam bekerja, maka orang tersebut 

merepresentasikan kejujuran dari dalam diri, disiplin, bertanggungjawab serta 

memliki tindakan dan perilaku yang merujuk pada nilai moral dan etika sehingga 

tidak melanggar peraturan dan tidak menyeleweng atas tugas dan jabatan yang 

diberikan.  

Selanjutnya, sebelum terbentuknya RKA-KL seluruh satuan kerja terlebih 

dahulu melihat hasil evaluasi atas pelaksanaan program kerja di tahun 

sebelumnya. Sehingga hasil dari evaluasi tersebut ditinjau dan dikomunikasikan 

untuk dipertimbangkan dan diperbaiki mengenai suatu program kerja yang 

kelebihan atau kekurangan anggaran, serta kurang kondusifnya program kerja 

berjalan ditahun yang akan berjalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Misbah 

(Kepala Kantor Kementerian Agama) bahwa: 

“dalam pelaksanakan pertemuan atau rapat dengan para satuan kerja 
(Satker), saya memberikan arahan lewat koordinasi kepada Kasubag dan 
satuan kerja dalam membuat setiap perencanaan anggaran dan program 
kerja yang akan didanai sekaligus petunjuk dan mekanisme setiap dana 
anggaran. Sehingga dari perencanaan penganggaran dapat menghasilkan 
output secara akumulatif sehingga dapat memberikan kemajuan program 
kerja yang ditetapkan”. 
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh 

Bapak H. Misbah (Kepala Kantor Kementerian Agama) sudah sesuai dan terarah 

pada aturan perundang-uandangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan rapat yang 

dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari program kerja yang 

diusulkan dan dianggarkan, agar tidak ada lagi kelebihan atau kekurangan 

anggaran suatu program kerja serta pengalihan aggaran untuk pengadaan barang 

dan jasa seperti ditahun sebelumnya. Pegawai Kementerian Agama telah 

menggunakan beberapa pertimbangan agar dalam proses perencaan suatu program 

kerja atau penganggaran dapat terlaksana untuk mewujudkan visi dan misi 

Kementrian Agama serta tercapainya tujuan dan sasaran yang telah diinginkan. 

Berangkat dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam sebuah perencanaan. Dalam 

melakukan sebuah perencanaan perlunya memperhatikan dan mempertimbangkan 

dengan baik program kerja yang akan dilaksanakan kedepannya, apakah 

memberikan rancangan program kerja yang bermanfaat, matang, sesuai dengan 

visi misi dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur. Dikarenakan apabila kurang matangnya perencaanan 

program kerja dan anggarannya maka pelaksanaan kegiatannya tidak efektif dan 

efisien karena tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana mestinya. 

Perencanaan merupakan suatu bagian yang penting dalam hal anggaran dimana 

anggaran terbentuk karena adanya perencanaan untuk menyusun suatu kegiatan 

pada satuan kerja yang akan dilaksanakan pada satu tahun demi mewujudkan visi 

misi satuan kerja. Dengan melihat dari tujuan utama suatu perencanaan ialah 

untuk menjadi acuan pertanggungjawaban pada suatu instansi dalam mengelola 

keuangan sehingga dapat terperinci dan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan sebagaimana mestinya.  
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b. Tahap Pelaksanaan 

Hubungan antara pegawai atau seluruh satuan kerja pada setiap kantor 

harus terjalin dengan baik dikarenakan ini merupakan dasar kepada suatu 

organisasi atau instansi agar saling mendukung sehingga tidak saling bertentangan 

dan dapat melahirkan efektifitas dan efisiensi pada berbagai jenis anggaran dan 

kegiatan yang beragam. 

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) merupakan dokumen 

pelaksanaan anggaran yang disusun oleh satuan kerja bersama kuasa pengguna 

anggaran (KPA) yang berlaku untuk satu tahun anggaran sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan angaran. Jadi Dipa ini dimanfaatkan agar 

dapat dijadikan sebagai alat pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan dalam 

kegiatan dan anggaran organisasi. Pelaksanaan program dan anggaran selaras 

dengan apa yang sudah diprogramkan dan disusun se efektif mungkin. Program 

kerja dan anggaran merupakan sebuah titik awal dari sebuah langkah yang 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi serta tercapainya tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak 

H.Misbah (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) bahwa: 

“saya sangat berharap kepada semua satuan kerja dalam pengelolaan DIPA 
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) harus dapat terlaksana sebaik 
mungkin dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yakni harus tepat 
waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika ada 
kendala, harus segera dikoordinasikan untuk mencari solusinya”. 

Pernyataan Bapak H.Misbah diatas menunjukkan bahwa beliau sangat 

berharap dan mendorong untuk setiap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yakni 

kepala satuan kerja beserta anggotanya agar dapat melaksanakan program kerja 

dan anggarannya sesuai aturan atau prosedur yang berlaku serta dengan tepat 

waktu. Pelaksanaan dalam program kerja maupun kegiatan yang dilakukan oleh 
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Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur ini merupakan anggaran dari 

APBN, maka harus digunakan sesuai dengan program yang telah direncanakan 

dan disepakati. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh 

Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan) maka setiap 

satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian Agama dapat melaksanakan program 

kerja dan anggaran yang telah disetujui. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita maknai bahwa dalam 

pelaksanaan program kerja dan anggarannya merupakan suatu tahap dimana 

sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan 

yang dilakukan sebagai bentuk tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

sudah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan program kerja dan 

anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sudah tersedia dan 

diatur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pelaksanaan program 

kerja dan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan 

efisien. Efektif dalam artian bahwa tujuan dan sasaran harus dicapai dan untuk 

efektif tidaknya pelaksanaan program kerja dan anggaran dapat dilihat ketika 

proses pelaksanaannya sudah sesuai sebagaimana mestinya. Dan juga efisien 

dapat dilihat dari pelaksanaan anggaran yang sudah sesuai dan telah mencapai 

target yang ditentukan. Steward percaya bah kepentingan mereka (pegawai) akan 

disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian, 

kepentingan steward termotivasi untul memperoleh utilitas yang ditujukan 

langsung ke organisasi dan tidak ditujukan kepada personel atau individunya 

(Anton, 2010).  

Selanjutnya, dalam melaksanakan program kerja yang telah disetujui, 

satuan kerja yang ingin melaksanakan kegiatan atau program kerjanya untuk 
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proses pencairan dana atau anggarannya dilakukan setelah program kerja tersebut 

dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh ibu Damaris (Bendahara 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) bahwa: 

“kegiatan atau program kerja yang berlangsung itu untuk keperluan atau 
perlengkapannya telah disediakan oleh penyedia yang sudah ditunjuk dan 
sepakat untuk bekerja sama pada kegiatan tersebut. Jadi penanggungjawab 
dari bidang yang melaksanakan program kerja tersebut apabila telah 
melaksanakan program kerjanya maka membuat LPJ atau laporan 
pertanggungjawaban yang nantinya di serahkan kepada Bendahara. Setelah 
LPJ lengkap dan disetujui, maka saya buatkan SPM (Surat Perintah 
Membayar) lalu saya ajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara). Selanjutnya apabila telah terbit SP2Dnya (Surat Perintah 
Pencairan Dana), dana yang cair akan dibawakan kepada penyedia 
kegiatan untuk proses pembayaran.” 

Berdasarkan pada argumen ibu Damaris diatas bahwa setelah program 

kerja terlaksana, maka tidak lupa pula dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban dapat kita 

ketahui bahwa apa yang telah rencanakan sudah sesuai dengan yang dikerjakan 

dilapangan. Perlunya membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk 

penjabaran secara rinci proses pelaksanan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban 

ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kemampuan 

satuan kerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan dan 

mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing terutama menyangkut 

anggaran yang didalamnya termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam 

pelaksanaan kegiatan. Sehingga dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini 

sebagai wujud dari nilai kejujuran dan kebenaran dari satuan kerja dalam 

pelaksanaan program kerjanya. 

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh ibu Damaris, peneliti kemudian 

memberikan pernyataan yang lebih mendalam agar mendapatkan noesis terkait 

motivasi dan prinsip apa yang dipegang Kementerian Agama dalam 
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melaksanakan program kerja dan anggarannya. Sehubungan dengan hal tersebut, 

bapak H.M. Jusri selaku kasubag Tata Usaha dalam melaksanakan program kerja 

dan anggarannya memegang prinsip yakni: 

“jadi dalam melaksanakan pekerjaan ini harus betul-betul sesuai dengan 
apa yang telah direncakan agar program kerja dan kebijakan dari pimpinan 
itu dapat dijalankan, dan jika berjalan dengan lancar maka pimpinan akan 
menyukai kinerja kami, sehingga itu yang membuat kami bekerja secara 
profesional sehingga kami memegang prinsip yakni disiplin, kemudian 
jujur dan punya inovasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.” 

Pernyataan Bapak H.M Jusri (Kasubag Tata Usaha) memberikan indikasi 

bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program kerja dan anggarannya 

bekerja dengan professional sesuai denga apa yang telah direncakan sebelumnya 

dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan serta menjalankan amanah 

dan tanggungjawabnya.  

Rasa tanggungjawab yang tinggi menunjukkan kedisiplinan kita dalam 

bekerja, dilihat dari cara kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan 

menyelesaikannya dengan tepat waktu. Disiplin dalam bekerja bukan hanya 

diartikan dalam menerima tugas yang diberikan, tetapi menyelasaikan tugas 

dengan baik juga merupakan bentuk tanggungjawab kita terhadap pekerjaan yang 

diberikan. Disiplin waktu sangat diperlukan untuk mengatur tugas mana yang 

dapat kita kerjakan terlebih dahulu. Penerapan sikap ini dapat mencegah 

tertundanya tugas lain yang akan kita kerjakan. Salah satu upaya untuk 

mewujudkan transaparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ialah 

dengan penyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan suatu instansi 

dengan tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi 

pemerintahan yang diterima secara umum. Dengan artian bahwa setuiap 

pelaksanaan dan penggunaaan anggaran oleh pemerintah harus dapat 
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dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada anggaran yang telah riencanakan dan 

disetujui untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan peruntukannya 

(Advokat Konstitusi, 2021).  

 Selain disiplin, perlunya dilakukan inovasi dalam melaksanakan tugas 

mengelola keuangan dikarenakan inovasi merupakan salah satu penunjang 

kegiatan untuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah yang harus 

berpedoman pada peningkatan efisiensi dan perbaikan efektivitas serta perbaikan 

kualitas layanan yang dilakukan secara terbuka dan memenuhi nilai nilai 

kepatuhan dan dapat dipertanggungjawabkan yang hasilnya tidak untuk 

kepentingan diri sendiri.  

c. Tahap Pengawasan 

     Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang mesti ada pada sebuah 

instansi pemerintahan. Ini merupakan bahwa keberlangsungan program kerja atau 

kegiatan serta tugas instansi tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Jelas kita ketahui bahwa penggunaan dana yang 

bersumber dari APBN harus dipertanggungjawabkan oleh para penggunanya. 

Secara menyeluruh diperlukannya sebuah upaya menuju optimalisasi peran 

pengawasan yang bertujuan untuk menuju penggunaan angaran negara yang lebih 

akuntabel. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha 

agar dapat mengetahui dan menilai kondisi kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan program kerja, kegiatan atau tugas serta anggaran, apakah telah 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta apakah telah mengikuti 

perintah atau aturan yang diberikan. Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk 

mengetahui ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan perintah dalam 
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hal ini aturan yang berlaku, mencegah pemborosan dan penyimpangan, serta dapat 

membina kepercayaaan masyarakat pada kepepimpinan organisasi. 

Penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan pernyataan H.M Jusri 

(Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) dari 

wawancara yang dilakukan bahwa: 

“pengawasan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui program kerja atau 
kegiatan berjalan dengan lancar atau tidak, mengetahui apakah anggaran 
yang ditetapkan dalam perencanaan telah sesuai dan mengetahui hasilnya, 
serta memperbaiki kesalahan yang terjadi dan melakukan pencegahannya.” 

Pernyataan bapak H.M Jusri (Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur) mengindikasikan bahwa pengawasan merupakan hal 

penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, seperti halnya yang dikatakan 

diatas memperbaiki kesalahan agar tidak terulang kembali atau menimbulkan 

kesalahan yang baru serta melakukan pencegahan dan juga dilakukannya 

pengawasan untuk mencapai produktivitas kerja yang maksimum serta pencapaian 

yang memuaskan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu setiap 

instansi harus dapat menjalankan pengawasan, disamping itu pentinya 

pengawasan dilakukan terhadap seluruh kegiatan kementerian negara atau 

lembaga mengingat bahwa penyelenggaran program kerja tersebut didanai oleh 

Aggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengawasan yang dilakukan oleh 

pimpinan suatu kementerian atau lembaga akan memberikan arahan terhadap 

pelaksanaan program kerja yang direncanakan dan telah disetujui, sehingga 

pelaksanaan rencana program kerja akan baik jika dilakukan pengawasan yang 

baik pula, sehingga tujuan baru dapat diketahui telah tercapai dan sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 
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Terkait bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, bapak H.M Jusri selaku Kasubag 

Tata Usaha) dalam hasil wawancara mengatakan bahwa: 

“pengawasan dalam pengelolaan keuangan di kantor ini itu melekat sebagai 
HOKI. Jadi bagian tata usaha yang sebagai penanggungjawab di Sekertaris 
Jendral ini yang dilakukan pertama itu ialah bagian administrasi, kemudian 
kedua dalam bentuk kinerja dan yang ketiga dalam bentuk evaluasi. Ya itu 
yang saya lakukan dalam rangka pengawasan dalam mengelola keuangan di 
Sekertaris Jendral Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur khususnya 
di bagian tata usaha”.  

         Peneliti kemudian melakukan wawancara lebih mendalam terkait apa yang 

memotivasi bapak H.M Jusri (Kasubag Tata Usaha) dalam mengawasi 

pengelolaan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur bahwa: 

“kalau untuk memotivasi, sepertinya bukan memotivasi. Tetapi memang 
pengelolaan keuangan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi. Yaa jadi 
keuangan ini merupakan tanggungjawab yang diberikan oleh negara untuk 
kita gunakan sesuai dengan peruntukannya.” 

Merujuk pada ungkapan diatas oleh bapak H.M Jusri (Kasubag Tata Usaha 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) yang mengindikasikan bahwa 

bagian tata usaha sebagai penanggungjawab di Sekertaris Jendral Kementerian 

Agama melakukan pengawasan terhadap kegiatan program kerja dan anggaran di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dengan memerhatikan sembari 

mengawasi administrasi, kinerja dan melakukan evaluasi agar pengelolaan 

keuangan digunakan sebagaimana mestinya. 

 Kedua pernyataan di atas dapat kita maknai bahwa pentingnya 

pengawasan dilakukan guna mengevaluasi hasil program kerja dan anggaran yang 

telah dilakukan. Karena tanpa adanya pengawasan yang baik, maka bisa jadi 

tujuan yang hendak dicapai akan kurang maksimal. Dapat kita ketahui bersama 

bahwa suatu instansi dalam aspek kegiatannya terus bergerak dan semakin 
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kompleks dari waktu ke waktu dengan banyaknya sumber daya yang yang ada. 

Dan tidak menutup kemungkinan akan berbuat salah atau menyimpang dari 

tujuannya. Sehingga perlunya dilakukan pengawasan bertujuan untuk mencegah 

seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah, sehingga nantinya dapat 

meningkatkan kualitas kinerja pegawainya apakah sudah sesuai dengan tupoksi 

serta tujuan dan sasaranya. Dilakukan pengawasan sebagai pengecekan jalannya 

perencaan dalam suatu instansi guna menghindari kegagalan atau akibat yang 

lebih buruk. Dan Islam mengajarkan kepada setiap orang agar selalu berbuat baik 

sesuai dengan ajaran Allah swt dan Rasulnya. Dan kita meyakini bahwa setiap 

manusian didampingi oleh dua malaikat yakni malaikat Raqib dan Atid yang 

mencatat segala perbuatan manusia dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan 

Allah swt. 

d. Tahap Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui hasil dari kesimpulan 

berupa perbandingan antara kondisi nyata dengan tolak ukur atau kondisi yang 

diinginkan. Dengan kata lain bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang 

mengukur serta memberi nilai secara obyektif seberapa besar manfaat pelayanan 

yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan, 

apakah hasil (output) dalam pelaksanaan organisasi telah berjalan efektif dan 

efisien. Perlunya evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

organisasi di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan 

pada Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, 

dan Evaluasi Organisasi Pemerintah, telah diamanatkan agar setiap organisasi 

pemerintah melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 

setahun.  
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Evaluasi dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk menilai program 

kerja dan pencapaian sasaran masing-masing satuan kerja, mengidentifikasi 

masalah, sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam perumusan kebijakan 

penataan dan pembinaan organisasi dan tata kerja di lingkup Kementerian Agama. 

Sehubung dengan pernyataan tersebut maka bapak H.M Misbah (Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) mengatakan bahwa: 

“saya meminta perhatian yang serius kepada para pengelola anggaran, 
utamanya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bendahara dan seluruh satuan 
kerja agar bekerja sesuai dengan tujuan dan target yang ditentukan. 
Sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang 
sekiranya ingin dicapai.” 

  Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha 

bapak H.M Jusri yang mengatakan bahwa: 

 “kita tentunya melakukan evaluasi yang dilaksanakan setiap semester, jadi 
dilakukan setiap 2 tahun sekali untuk mengetahui sudah sejauh mana 
penyerapan anggaran pada setiap satuan kerja dan juga untuk mengetahui 
apabila ada penyerapan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) yang tidak 
sesuai dengan target yang diharapkan”.  

Pernyataan kedua beliau memberikan indikasi bahwa evaluasi dilakukan 

untuk memonitor realisasi penyerapan anggaran dan menyelesaikan apabila ada 

masalah atau kendala yang dihadapi sepeti apabila ada mata anggaran dan 

kegiatan yang belum terlaksana. Sehingga hasil dari evaluasi ini dapat diketahui 

sejauh mana perkembangan pelaksanaan anggaran dan juga dapat memberikan 

solusi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa pentingnya 

evaluasi dilakukan agar dapat mengetahui pemanfaatan anggaran apakah sudah 

sesuai dengan program yang telah kita rencanakan serta untuk mengetahui apakah 

sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja pada 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Sehingga, evaluasi dalam 



66 
 

 

pelaksanaan program kerja dan anggaran harus di implementasikan sebaik 

mungkin dalam rangka menyusun dan mengawal program kerja kegiatan yang 

berkelanjutan.  Adanya evaluasi ini juga dapat menjadi bukti bahwa kegiatan 

tersebut benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. Disamping itu evaluasi juga bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada kendala selama pelaksanaan program kerja dan anggaran 

sehingga dapat dicarikan jalan keluar dan pelaksanaan kegiatan berikutnya bisa 

berjalan sesuai dengan perencanaan. 

e. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan 

pengungkapan informasi laporan keuangan dari pelaksana kepada pimpinan 

maupun kepada masyarakat. Seperti yang tertuang dalam UU Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan 

Tanggungjawab Negara yang menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagai 

bentuk dari pertanggungjawaban.  Laporan keuangan disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada suatu 

instansi. Pelaporan yang dimaksud dalam pengelolaan keuangan negara di 

Kementerian Agama merupakan menyampaikan laporan realisasi atau 

pelaksanaan APBN dan program kerja secara tertulis. Penjelasan tersebut sejalan 

dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Indarti (Bagian Pelaksana Administrasi 

Umum dan Laporan Keuangan Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) 

yang menyatakan bahwa: 

“jadi setelah pelaksanaan program kerja masing-masing pada satuan kerja 
melaporkan hasil dari program kerja yang sudah terlaksana. Nah setelah 
itu, kami rapat dengan bidang satuan kerja tersebut bersama bendahara 
juga. Baru hasil dari rapat ini kita bawa ke KPA (Kuasa Penuh Anggaran). 
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Berangkat dari pernyataan Ibu Indarti sejalan dengan yang dituturkan oleh 

ibu Damaris, SE (Bendahara Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) 

bahwa: 

“…jadi penanggungjawab dari bidang yang melaksanakan program kerja 
tersebut apabila telah melaksanakan progam kerjanya maka membuat 
LPJ atau laporan pertanggungjawaban yang nantinya diserahkan kepada 
saya. Setelah LPJ lengkap dan disetujui, maka saya buatkan SPM (Surat 
Perintah Membayar) lalu saya ajukan ke KPPN. Selanjutnya apabila telah 
terbit SP2Dnya, dana yang cair akan dibawakan kepada penyedia 
kegiatan untuk proses pembayaran.” 

Melihat dari hasil pernyataan yang dituturkan oleh kedua informan 

diatas, bahwa dapat diketahui setelah bidang satuan kerja melaksanakan program 

kerjanya maka mereka membuat laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya 

laporan pertanggungjawaban dapat diketahui bahwa program kerja telah 

terlaksana dan juga apa yang telah direncakan sebelumnya sudah sesuai dengan 

apa yang dikerjakan. Sehingga perlunya membuat laporan pertanggungjawaban 

sebagai bentuk penjabaran secara rinci, sebagai wujud pelaksanaan amanat dan 

sekaligus sebagai bukti capaian atas pelaksanaan program kerja. Laporan 

pertanggungjawaban juga dapat sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan,  yang nantinya hasil dari evaluasi ini 

dugunakan sebagai bahan pertimbagan untuk melakukan perbaikan atau 

peningkatan kualitas kinerja dan kegiatan di masa mendatang. 

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh ibu Damaris, peneliti 

kemudian memberikan pertanyaan lebih mendalam mengenai hal-hal yang 

memotivasi di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Ibu Damaris memberikan pernyataan bahwa: 

”jadi di bagian kami ini, kami dituntut untuk betul-betul maksimal dalam 
bekerja agar anggaran cepat terealisasi, apalagi bagian kami ini menjadi 
harapan bagi pimpinan dan satuan kerja lainnya karena jika kami lambat 
membuat pelaporan, bisa-bisa proses pencairan anggaran juga terhambat. 
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Berangkat dari apa yang disampaikan oleh ibu Damaris dapat kita 

maknai bahwa dengan kita bekerja secara maksimal maka kita tidak menunda-

nunda pekerjaan dan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena 

apabila kita menunda pekerjaan sama saja kita melewatkan peluang atau 

kesempatan yang bisa saja tidak terulang lagi sehingga dapat menimbulkan 

sasaran yang tidak tercapai. Dan juga apabila terjadi keterlambatan dalam 

membuat pelaporan pertanggungjawaban akan menyebabkan terkendalanya 

pencairan dana serta mempengaruhi kinerja satuan kerja di lingkup kerjanya 

dalam mengelolaa keuangan.  

Adapun bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban di Kementerian 

Agama telah diatur oleh Kementerian Keuangan bahwa seperti yang dikatakan 

oleh ibu Herlina, S.EI (Perencanaan Anggaran Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur) yang mengatakan bahwa: 

 “kami membuat laporan pertanggungjawaban itu sudah sesuai dengan 
kaidah dan perundang-undangnya. Jadi ada PMK-nya (Peraturan 
Kementrian Keuangan). Dan kami juga memakai sistem aplikasi web 
(SAKTI WEB) yang dimana sebelumnya memakai aplikasi SIMAK 
SAIBA.” 

Dari kutipan wawancara Ibu Indarti dan Ibu Herlina dapat diketahui bahwa 

setelah satuan kerja melaksanakan program kerja dan anggarannya mereka 

membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian akan dirapatkan dan 

hasilnya diberikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yakni Kepala 

Kantor Kementerian Agama. Adapun bentuk laporan pertanggungjawabannya 

dituangkan kedalam aplikasi SAKTI WEB (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi). Penggunaan aplikasi SAKTI sebagai sarana bagi satuan kerja dalam 

mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan Negara) untuk 
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melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan hingga 

pertanggungjawaban anggaran.  

Peneliti kemudian melakukan wawancara lebih mendalam terkait dengan 

sistem pertanggungjawaban di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

dalam melakukan mengelola keuangan negara dengan Bapak H. Misbah (Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) yang mengatakan bahwa: 

       “…dengan adanya aplikasi SAKTI WEB ini kita melakukan pengelolaan 
keuangan dengan lebih mudah dan tak hanya itu aplikasi SAKTI 
diharapkan mengelola keuangan negara secara lebih transparan, akurat dan 
profesional karena prosesnya dilakukan secara elektronik. Dan juga saya 
menanamkan kepada seluruh satuan kerja di Kementerian ini agar 
melakukan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggungjawab.” 

Merujuk pada ungkapan bapak H. M Misbah (Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur) dimaknai bahwa dalam pelaporan pengelolaan 

keuangan diharapkan sistem pengelolaan dan pelaporannya itu dapat dilakukan 

dengan lebih akurat, tepat waktu, transparan dan profesional karena sistem yang 

digunakan secara elektronik. Dan perlunya ditanamkan kejujuran dalam 

pengelolaannya dikarenakan pemerintah bertanggungjawab atas apa yang 

dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun pengertian akuntabilitas 

menurut (Santoso, 2008) yakni suatu perwujudan kewajiban dalam suatu instansi 

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tugasnya yang dapat dilihat dari 

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga 

dengan demikian lingkup dari akuntabilitas merupakan wujud dari kewajiban oleh 

suatu instansi dalam mencapai tujuan berupa pertanggungjawaban. 

Berdasarkan kedua pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban sudah memakai format yang telah ditentukan oleh Peraturan 
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Menteri Keuangan. Sedangkan untuk pengelolaan keuangannya menggunakan 

aplikasi SAKTI yang dimana merupakan suatu sistem yang digunakan untuk 

meningkatkan integritas dan menghasilkan informasi yang disajikan secara akurat 

dan diakui keandalannya. Penggunaan SAKTI web ini dapat mewujudkan tata 

kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomi transaparan dan akuntabel. 

Dikarenakan aplikasi ini menginput seluruh proses pengelolaan keuangan mulai 

dari perencanaan hingga pertanggunggjawaban, hanya saja aplikasi ini memiliki 

pembatasan akses. Sehingga pengambilan dan pengiriman data hanya bisa 

dilakukan oleh tertentu saja, jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan sistem 

pengelolaan keuangan negara dapat dikerjakan secara lebih transaparan dan 

prosefional karena sudah dilakukan secara elektronik. 

Berangkat dari pernyataan tersebut diharapkan dapat mengelola keuangan 

negara dengan baik dan memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan sesuai 

dengan target dan sasarannya, sehingga dapat diketahui kualitas dari instansi itu 

sendiri dalam mengelola keuangan negara. Namun, sering kali jadi masalah yang 

biasa muncul dari suatu instansi ialah adanya oknum yang menyalahgunakan 

wewenanangnya dan lupa akan dirinya sebagai orang yang dipilih dan dianggap 

mampu untuk melaksanakan tugas dan patuh pada peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah 

menjadi sangat penting dalam mengelolanya dengan baik yang dapat dimulai dari 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi hingga pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang harus dilakukan dengan menerapkan asas-asas umum 

mengelola keuangan negara khususnya akuntabilitas, partisipasi dan transaparansi 

guna mewujudkan good governance. Tujuan pengelolaan keuangan dalam 

menerapkan prinsip-prnsip good governance yang dilakukan secara optimal 
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dimaksud agar dapat memberikan jaminann kesejahteraan rakyat serta 

menyediakan layanan publik yang menyangkut hak-hak warga negara Indonesia. 

Table 4.2 Pengelolaan Keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur 

Pengelolaan Keuangan Penjelasan 

Perencanaan Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

melakukan perencanaan dalam mengelola 

keuangan negara yang dapat dibuktikan dengan: 

• Melakukan rapat kerja bersama PPK dan 

seluruh satuan kerja. 

• Satuan Kerja yang terlibat dalam pelaksanaan 

tugas mengusulkan program kerja dan 

anggaran yang akan dibiayai. 

• Program kerja yang telah di usulkan apabila 

telah disetujui oleh KPA selanjutnya dikirim 

ke Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Sulawesi Selatan. 

Pelaksanaan Bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur ialah: 

• Program kerja yang telah disetujui oleh 

Kanwil dimasukkan ke dalam DIPA. 
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• Seluruh pegawai melaksanakan program kerja 

sudah diatur alam DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran). 

• Memegang prinsip disiplin, jujur dan punya 

inovasi dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab. 

• Satuan kerja yang telah melaksanakan 

program kerja membuat LPJ yang nantinya 

diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran 

untuk proses pencairan anggaran.  

Pengawasan Bentuk pengawasan di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh: 

• Bidang Tata Usaha sebagai penanggungjawab 

di Sekertaris Jendral melakukan pengawasan 

dibagian administrasi dan kinerja pegawai. 

Evaluasi • Bidang Tata Usaha melakukan evaluasi yang 

dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap 

pelaksanaan program kerja serta anggaran dan 

mencari jalan keluar bila mana terdapat 

kendala selama pelaksanaan program kerja 

tersebut. 
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Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur ialah: 

• Satuan kerja yang telah melaksanakan 

program kerja membuat laporan 

pertanggungjawaban yang diberikan tedahulu 

ke KPA dan dituangkan ke dalam aplikasi 

SAKTI WEB (Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi).  

Hanya saja SAKTI WEB ini hanya dapat dilakukan 

atau diakses untuk orang tertentu saja. 

  

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory 

  Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan 

pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan pimpinan suatu 

isntansi atau seseorang yang memiliki hak atau wewenang meminta 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas bukan hanya mempertanggungjawabkan 

secara finansial, secara formal tetapi mencakup tanggungjawab kepada 

masyarakat, pemerintah dan patuh terhadap praturan perundang-undangan.  

a.     Akuntabilitas kepada Allah swt. 

  Akuntabilitas merupakan seluruh kegiatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada stakeholder selaku atasan sebagaimana seorang 



74 
 

 

manusia bertanggungjawab kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukan. 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur memaknai akuntabilitas sebagai 

pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas pengelolaan keuangan negara 

dalam hal ini APBN yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, evaluasi hingga pelaporan pertanggungjawaban. Bapak H.M Misbah 

dalam hasil wawancara mengatakan bahwa: 

“nah sudah kita ketahui bahwa persoalan keuangan itu sangat risk-an 
sekali. Oleh karena itu, yang namanya pengelolaan keuangan harus betul-
betul dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan, yang mana kita sebagai pegawai yang dititipkan 
amanah oleh Allah swt menjalankan peran dan pekerjaan ini 
sebagaimana mestinya sesuai dengan ajaran agama kita yaitu jujur, 
amanah dan tanggungjawab”.  

Dari pemaparan informan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur dapat kita ketahui bahwa Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur berusaha menjalankan amanah yang diberikan oleh negara dengan 

mengelola keuangan negara dengan menanamkan nilai-nilai keIslaman yakti 

bekerja secara ikhlas, jujur dan penuh rasa tanggungjawab kepada seluruh satuan 

kerjanya sebagai tugas utama mereka sebagai hamba yang beriman kepada Allah 

swt. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan pekerjaan, hendaklah 

kita mengerjakan segala sesuatunya dengan kebaikan dan keihklasan. Bekerja 

dengan ikhlas dan baik, peduli kepada rekan dan lingkungan kerja senantiasa 

menjalankan niat dengan tulus untuk beribadah. Karena dengan bekerja dengan 

ikhlas akan memberikan hasil yang lebih baik dalam pencapaian kerjanya karena 

dalam proses mengerjakannya dilakukan dengan seluruh potensi yang kita miliki. 

Sehingga dengan bekerja dengan ikhlas akan membuat kita bekerja dengan lebih 

nyaman dan pastinya akan membuahkan hasil yang baik bagi kita. 
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Ini merupakan bentuk akuntabilitas secara vertikal yakni dengan adanya 

bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki dan ditanamkan kepada seluruh satuan 

kerja di Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Hal ini 

mendukung teori Shari’ah Enterprise Theory dengan adanya konteks 

pertanggungjawaban ditujukan kepada Khalifatul fil ardh yakni akuntabilitas 

dengan patuh dan tunduknya seorang hamba sesuai dengan ketetapan syariah 

yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah swt.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al- Anfal ayat 27 yang 

berbunyi: 

 ٢٧لَ  تَ  و ن وا اللّّٓ  و الرَّس و ل  و تَ  و ن ـو اا ا مٓنٓت ك م  و ا ن ـت م  ت ـع ل م و ن   يٰآ يّـُه ا الَّذ ي ن  آم نـ و ا

Terjemahannya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 

Dari penjelasan ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah swt 

memerintahkan hambanya untuk bertakwa yakni menjalankan perintahnya dan 

menjauhi segala larangannya. Allah menyerukan kepada hambanya untuk selalu 

amanah dalam menjalankan perintah yang dipercayakan dari atasannya. Dalam 

hal ini memegang teguh kejujuran dan bertanggungjawab atas apa yang 

diamanatkan kepadanya. Amanah merupakan hal yang sangat penting bagi 

seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan suatu perintah. Kita 

sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa sifat amanah dalam bekerja harus 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dirinya. Jangan sampai 

menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan 

tindakan melanggar peraturan dan memakan harta yang bukan miliknya dalam hal 
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ini dapat pula dikatakan bahwa lebih mementingkan individu dibanding dengan 

organisasinya. Sehingga perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa dalam 

melakukan tugas dan kewajiban harus dengan penuh rasa tanggungjawab sembari 

mengingatkan akan arti pentingnya setiap orang agar bekerja semaksimal 

mungkin karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari yang kelak. 

Allah swt memberikan amanah kepada hambanya yang tak lepas dari 

pantauannya seperti hal yang disampaikan oleh bapak H.M Jusri (Kasubag Tata 

Usaha) yang mengatakan bahwa: 

“kita disini melaksanakan semua kegiatan program kerja dengan penuh 
tanggungjawab terutama pada kegiatan pengelolaan keuangan dengan 
menanamkan prinsip disiplin, jujur dan selalu berinovasi. Dan kami juga 
meyakini bahwa apa yang kami lakukan dan segala perbuatan itu sudah 
pasti diawasi oleh Allah swt karena-Nya Maha Melihat dan Maha 
Mengetahui. Jadi apa yang dilakukan didunia tentunya akan 
dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah swt.” 

Berdasarkan hasil informasi tersebut dapat kita ketahui bahwa 

Kementerian Agama dalam mengelola keuangan telah sesuai dengan shariah 

enterprise theory yakni menanamkan prinsip disiplin dan mengedepankan nilai 

kejujuran. Kejujuran akan mengarahkan kepada kebenaran dan menjadi bukti 

keimanan dan ketakwaan hambanya kepada Allah swt. Kejujuran harus menjadi 

sebuah kewajiban yang tidak terpisahkan dari seluruh aktifitas yang kita jalani, 

karena pada dasarnya kejujuran merupakan sumber segala kebaikan. Jujur 

merupakan suatu perbuatan yang menyatakan sebenar-benarnya dengan tidak 

berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi (fakta). Wajib hukumnya bagi 

kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun baik lisan maupun perbuatan. 

Karena dengan bersifat jujur merupakan dasar dari sebuah kepercayaan. 

Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, 

dikarenakan mereka memberikan kepercayaan kepada orang jujur. Kepercayaan 
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itu sangat mahal sehingga kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai 

kita, sebab kepercayaan akan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. 

Perlu kita yakini pula bahwa segala perbuatan yang dilakukan diketahui 

oleh Allah swt dan meyakini bahwa Allah swt pemilik dari segala sumberdaya 

yang ada dimuka bumi sehingga pertanggungjawaban kepada Allah swt mrupakan 

hal yang paling utama. Adanya kepercayaan diri bahwa Allah swt maha melihat 

dan mengetahui segala apa yang dilakukan hambanya tanpa terlewatkan 

sedikitpun, sehingga dapat menyadarkan hambanya bahwa besarnya 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya sehingga dapat mengontrol segala 

perbuatannya dan terhindar dari perbuatan yang dzolim.  

b. Akuntabilitas Kepada Manusia 

    Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terkait adanya dimensi 

hubungan antara manusia dengan tuhan karena Allah swt merupakan pemilik 

segala sumberdaya yang ada di dunia ini, sehingga pertanggungjawaban kepada-

Nya merupakan hal yang paling utama. Selanjutnya adanya pertanggungjawaban 

manusia dengan manusia karena adanya amanat yang diberikan yang nantinya 

akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak yang melakukan pengelolaan 

keuangan negara.  

Tanggungjawab kepada manusia dalam hal ini kepada yang memberikan 

amanah merupakan suatu bentuk kesadaran dan kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam mengelola keuangan 

negara mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang 

bentuk pertanggungjawabannya itu dengan laporan keuangan yang didalamnya 
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memuat Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal. Laporan Arus Kas, 

Laporan Neraca hingga Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh satuan kerja Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari informasi yang diperoleh dari 

Ibu Damaris selaku bendahara yakni: 

“kalau kami di sini itu sudah ada bentuk pertanggungjawabannya, sudah 
ditentukan dari PPK. Jadi bidang dari satuan kerja apabila sudah 
melaksanakan program kerjanya membuat laporan pertanggungjawaban 
yang isinya itu rincian kegiatannya baik itu waktu dan tempat 
pelaksanannya, perlengkapan yang dibeli dan juga didukung oleh 
dokumentasi pelaksanaan kegiatannya. Nah setelah satuan kerja membuat 
LPJ, tugas saya membuat SPM lalu kita ajukan ke KPPN. Setelah di KPPN 
terbit SP2Dnya, uangnya langsung saya ambil bari di bayarkan kepada 
penyedia yang sudah sepakat atau bekerja sama dengan kantor ini. Untuk 
penyampaiannya saya sampaikan langsung kepada atasan saya yaitu KPA 
selaku kepala kantor ini”. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa bidang yang 

telah melaksanakan porogram kerjanya membuat laporan pertanggungjawaban 

mengikuti format dari PPK yang selanjutnya dilaporkan kepada bendahara untuk 

dilakukan pencairan dana dan hasil dari laporan pertanggungjawabannya 

disampaikan kepada Kepala Kantor.  

 Melihat hasil dari wawancara diatas, dapat kira maknai bahwa 

pertanggungjawaban kepada manusia dilakukan sebagai bukti dari kesungguhan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diberikan kepadanya dan bekerja 

secara profesional dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban yang 

dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Perlu kita ketahui juga dari hal tersebut 

bahwa kesadaran akan tanggungjawab bidang satuan kerja dalam membuat 

laporan harus dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat diindikasikan 

bahwa pertanggungjawaban yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur dijalankan secara akuntabel sesuai dengan shari’ah enterprise 
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theory, yakni membuat laporan pertanggungjawaban kepada direct stakeholders 

sebagai bukti telah melaksanakan amanah yang diberikan sehingga dapat 

menghasilkan pengelolaan keuangan negara yang baik dan sesuai dengan 

kaidahnya. 

Selanjutnya pertanggungjawaban kepada indirect stakeholder, yakni pihak 

yang sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi instansi (baik secara financial 

maupun non financial) tetapi dalam shariah enterprise theory mereka berhak 

untuk mendapatkan kesejahteraan dari instansi. Adapun bentuk kesejahteraan 

yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dapat kita 

ketahui bersama dari hasil wawancara dengan ibu Indarti (Pelaksana Administrasi 

Umum dan Laporan Keuangan): 

“pertanggungjawaban kami kepada masyarakat itu mungkin sebagai 
bentuk layanan yah. Kami memberikan layanan publik kepada masyarakat 
dengan baik dan profesional sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah 
ditetapkan secara efektif, efisien dan transparan.” 

Adapun bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama kepada 

masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Hj. 

Sabariah selaku Pelaksana Bimbingan Masyarakat Islam yang mengatakan bahwa: 

“…kalau untuk kemaslahatan sosial di kantor ini tidak ada dianggarkan 
tetapi kalau dalam bantuan seperti anak yatim itu ada, dimana Dharma 
Wanita Kementerian Agama Luwu Timur yang danai, Maksudanya itu kita 
disini itu setiap bulan ada dipotong gaji Dharma Wanita. Nah gaji yang 
dipotong itu itulah dijadikan dana bansos. Jadi gaji dari Dharma Wanita 
yang PNS saja yang dipotong lalu dijadikan bansos”.  

Berdasarkan hasil dari kedua jawaban informan di atas dapat diketahui 

bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Kementerian Agama melalui 

pelayanan, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil baik 

pelayanan barang publik, jasa publik dan bagian administratif telah sesuai dengan 

PMA No 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama 
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yakni pelayanan barang publik mencakup seluruh pelayanan pengadaan dan 

penyaluran barang atau bantuan. Pada stewardship theory, model og man 

didasarkan pada pelayanan yang diberikan sebagai bentuk kerjasama dalam 

organisasi, dengan memiliki perilaku kolektif dengan berkelompok yang 

memberikan faedah tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk 

melayani (Anton, 2010). Pelayanan jasa publik yang mencakup pelayanan kepada 

masyarakat terkait konsultasi dan yang terakhir pelayanan administrasi mencakup 

seluruh layanan pemerintah yang berujung pada terbitnya dokumen keputusan 

atau rekomendasi. Adapun bentuk bantuan sosial di Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur tidak dianggarkan, tetapi tetap dilakukan bantuan sosial 

kepada anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan yang berasal dari 

potongan gaji Dharma Wanita khusus pegawai yang PNS. 

Jadi, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tidak memberikan 

laporan pertanggungjawaban dalam hal ini transparansi kepada masyarakat dalam 

mengelola keuangan negara karena merupakan hal internal yang dimana 

Kementerian Agama tidak bertanggungjawab langsung kepada masyarakat tetapi 

tetap memberikan layanan yang baik, cepat dan profesional. Dalam artian bahwa 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur bertanggungjawab langsung kepada 

Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Agama Sulawesi Selatan bukan kepada 

masyarakat. Tetapi disamping itu, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

menanamkan pemahaman kepada masyarakat dengan penyuluhan kepada 

masyarakat agar mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun serta 

memberikan pelayanan secara rata tanpa memandang atau membeda-bedakan 

agama masyarakatnya serta memberikan kualitas pendidikan agama dalam satuan 

pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur. 
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c. Akuntabilitas terhadap Alam 

Sebagai hamba Allah swt, manusia diberikan amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Manusia sebagai khalifah wakil Allah di 

muka bumi ini yang diberikan tugas kepemimpinan untuk dapat memelihara serta 

mengelola alam sebaik mungkin. Alam merupakan pihak yang memberikan 

kontribusi dengan didirikannya suatu instansi atau perusahaan di atas bumi 

sebagai tempat terlaksananya amanah yang diemban. Manusia sebagai khalifatul 

fil ardh yakni wakil Allah swt sebagai pemagang kekuasaan yang diberikan 

mandat oleh Allah swt agar dapat memakmurkan di muka bumi ini dengan 

berkewajiban untuk mengolah, menjaga serta melestarikan alam untuk memenuhi 

kesejahteraan kehidupannya. 

Dalam memenuhi tanggungjawab Kementerian Agama terhadap Alam 

dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak H.M Misbah (Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur) yang mengatakan bahwa: 

“…nah untuk pertanggungjawaban kami dengan alam yakni dimana setiap 
hari jumat kami mengadakan jumat bersih disekitar lingkungan kantor. 
Dan untuk pelestarian lingkungan kantor ini biasa kami lakukan dengan 
menanam tumbuhan”.  

Apa yang diutarakan oleh bapak H.M Misbah (Kepala Kantor Kmenterian 

Agama Kabupaten Luwu Timur), senada dengan pendapat ibu Hj. Sabariah 

(Pelaksana Bimbingan Masyarakat Islam) yang mengatakan bahwa: 

 “kalau pertanggungjawaban dengan lingkungan, kantor ini melaksanakan 
gotong royong yang diadakan setiap jumat bersih, tetapi untuk 
penganggarannya, kantor ini tidak menganggarkan pertanggungjawaban 
terhadap lingkungan seperti melakukan penghijauan. Karena kalau dalam 
bentuk penghijauan sudah di tangani oleh Pemkab Lutim dan juga Dinas 
Lingkungan Hidup. Tetapi kalau dalam kontribusi penghijauan itu, ada 
pegawai yang ditunjuk untuk ikut serta dalam menanam pohon” 

Berangkat dari pernyataan kedua informan dapat kita ketahui bahwa 
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Kementerian Agama Luwu Timur dalam menunjukkan kontribusinya terhadap 

alam tidak dianggarkan tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan Kantor 

Kementerian Agama dengan melakukan jumat bersih. Disamping hal itu, dalam 

shari’ah enterprise thoery seharusnya alam lingkungan kita mendapatkan 

perhatian dan kelestarian dalam pengelolaannya. Sehingga tugas manusia sebagai 

khalifah di muka bumi ini wajib untuk mengolah, melestarikan serta menjaga 

potensi alam.  

Melihat hasil wawancara diatas dapat kita artikan pentingnya kesadaran 

bagi manusia sebagai khalifatul fil ardh bahwa pihak yang memberikan 

kontribusinya dalam mengemban amanah didirikan di atas muka bumi meskipun 

bukan dalam bentuk uang seharusnya perlu mendapatkan perhatian dan 

pengolahan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur sudah terbentuk dengan rasa kepedulian dengan 

lingkungan sekitar, tetapi untuk program kerja atau penganggaran belum 

terbentuk.  

Hasil dari pendapat diatas dapat kita kaitkan dengan ayat Al-Qur’an dalam 

Q.S Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi: 

 ١٥النُّش و ر   و ا ل ي ه  ق ه ه و  الَّذ ي  ج ع ل  ل ك م  الَ  ر ض  ذ ل و لًَٔ ف ام ش و ا فِ   م ن اك ب ه ا و ك ل و ا م ن  رّ ز  

Terjemahannya: 

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 
jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 
Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” 

Maksud dari kandungan ayat di atas bahwa manusia sebagai pihak yang 

berhak mengelola kekayaan yang telah diamanatkan kepadanya Allah berikan 

kemudahan bagi mereka yang hendak mengelolanya. Allah swt menempatkan 
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manusia di bumi untuk menjelajahinya dengan memberikan rezeki, namun yang 

harus mereka ketahui bahwa sambil mencari rezeki tak lupa pula mereka untuk 

mengelola buminya dengan selalu menjaga dan melestarikannya serta tidak 

merusak buminya. Dengan demikian keberadaan manusia  sebagai khalifah di 

bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam 

yang telah disiapkan (Triyuwono, 2006).  

Table 4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan 
Shari’ah Enterprise Theory 

Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur telah melaksanakan 

tanggungjawabnya dalam 

mengelola keuangan baik secara 

vertikal maupun horizontal yang 

dapat dibuktikan dengan seluruh 

proses dalam pengelolaan 

keuangannya mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, evaluasi, hingga 

pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang 

dilakukan telah sesuai dengan 

tujuan dan peraturan perundang-

Akuntabilitas kepada Allah swt 

Satuan kerja/pegawai Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur berusaha 

menjalankan amanah dalam mengelola 

keuangan negara dengan menanamkan nilai-

nilai keIslaman yakni bekerja secara ikhlas, 

jujur, penuh tanggungjawab dan menjauhi 

segala larangannya dengan senantiasa 

menjalankannya dengan niat tulus untuk 

beribadah yang dapat dijadikan sebagai 

bentuk keimanan dan ketakwaaannya kepada 

Allah swt.  

Akuntabilitas kepada Manusia 
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undangan.  1. Direct stakeholder  

Memberikan laporan pertanggungjawaban 

dan laporan keuangan atas program kerja 

dan anggaran yang telah dilaksanakannya 

yang dituang dalam SAKTI WEB. 

2. Indirect stakeholder  

• Memberikan layanan kepada publik 

(masyarakat) dengan baik dan 

profesional. 

• Memberikan bantuan sosial kepada anak 

yatim dan masyarakat yang 

membutuhkan tetapi tidak di anggarkan 

dalam program kerja Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur 

melainkan dananya berasal dari Dharma 

Wanita yang PNS.  

Akuntabilitas kepada Alam 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

dalam menunjukkan kontribusinya kepada 

alam tidak dianggarkan tetapi bentuk 

pertanggungjawabanya kepada alam itu tetap 

menjaga kelestarian lingkungan sekitar kantor 

dengan mengadakan kegiatan jumat bersih. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam mengelola keuangannya 

sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang 

baik, karena dijalankan berdasarkan tujuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan seluruh proses 

dalam pengelolaan keuangannya mulai dari tahap perencanaan dengan 

melakukan rapat bersama PPK dan seluruh satuan kerja untuk menyusun 

program kerja, tahap pelaksanaan dengan melaksanakan program kerja yang 

telah disetujui oleh Kanwil dan dituangkan dalam DIPA, tahap pengawasan 

yakni bidang tata usaha sebagai penganggungjawab di Sekertaris Jendral 

dalam melakukan pengawasan, tahap evaluasi yang dilakukan 2 kali dalam 

setahun yakni tiap semester, hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban 

yang di tuang dalam aplikasi SAKTI WEB dan dilakukan telah sesuai dengan 

tujuan dan peraturan perundang-undangan.  

2. Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur menanamkan nilai-nilai 

spiritual dalam pengelolaan keuangan Kementerian Agama secara vertikal 

kepada Allah swt, yang dibuktikan dengan menjalankan amanah yang 

diberikan oleh Allah swt melalui atasannya dengan mengedepankan sifat 

ikhlas, jujur, penuh tanggungjawab dalam mengemban amanah. Dengan 

menyadari bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan penuh pengawasan yang 
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tak terlewatkan oleh Allah swt pemilik seluruh alam semesta. Selanjutnya 

bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada direct stakeholder 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan 

laporan keuangan dan juga melaksanakannya sesuai dengan aturan 

perundang-undangan. Sedangkan pertanggungjawaban yang dilakukan 

kepada indirect stakeholder dengan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan baik, adil dan profesional dan juga melaksanakan bakti 

sosial kepada anak yatim dan masyarakat yang lebih membutuhkan. Tetapi 

untuk pertanggunggjawaban yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur dapat dibuktikan dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar 

kantor tetapi untuk memberikan kontribusi, Kementerian Agama Kabupaten 

Luwu Timur tidak menganggarkan untuk pelestarian lingkungan sekitar. 

B. Implikasi 

Implikasi yang diajukan peneliti semacam saran atas keterbatasan yang 

dapat dijadikan perbaikan bagi Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

kedepannya yakni agar menganggarkan bantuan sosial yang sebelumnya hanya 

ditanggung oleh Dharma Wanita yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.  

C. Saran 

Dan untuk penelitian selanjutnya menambahkan informan yakni PPK 

(Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menggali lebih dalam laporan 

pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan utamanya dalam prinsip 

shari’ah enterprise theory. 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

Informan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

Nama  : H. Misbah, M.Ag 

1. Bagaimana pemahaman bapak terkait pengelolaan keuangan negara? 

Jawaban: 

Pengelolaan keuangan negara sangatlah penting sehingga godaan dalam 

mengelola keuangan negara masih sangat besar terutama di dunia birokrasi, 

maka dari itu, jika kita salah dalam mengelolanya maka akan berdampak ke 

individu maupun instansi ini sendiri. 

3. Apa yang mendasari bapak dalam mengelola keuangan negara? 

Jawaban: 

Pengelolaan keuangan negara harus dikerjakan dengan baik dan teliti sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 bahwa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun 

dengan Undang - Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 

jawab untuk Sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. 

4. Bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan 

perencanaan anggaran dan proses penentuan anggarannya yang digunakan 

dalam menjalankan program kerja? 

Jawaban: 
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Dalam pelaksanakan pertemuan atau rapat dengan para satuan kerja (Satker), 

saya memberikan arahan lewat koordinasi kepada Kasubag dan satuan kerja 

dalam membuat setiap perencanaan anggaran dan program kerja yang akan 

didanai sekaligus petunjuk dan mekanisme setiap dana anggaran. Sehingga 

dari perencanaan penganggaran dapat menghasilkan output secara akumulatif 

sehingga dapat memberikan kemajuan program kerja yang ditetapkan.  

5. Bagaimana harapan bapak terkait pelaksanaan program kerja di Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

Saya sangat berharap kepada semua satuan kerja dalam pengelolaan DIPA 

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) harus dapat terlaksana sebaik mungkin 

dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yakni harus tepat waktu, tepat 

sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika ada kendala, harus 

segera dikoordinasikan untuk mencari solusinya. 

6. Bagaimana harapan bapak terkait pelaksanaan pelaksanaan evaluasi yang 

dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

Saya meminta perhatian yang serius kepada para pengelola anggaran, 

utamanya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bendahara dan seluruh satuan 

kerja agar bekerja sesuai dengan tujuan dan target yang ditentukan. Sehingga 

penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang sekiranya 

ingin dicapai. 
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7. Bagaimana model akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang ada di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 

  Jawaban: 

dengan adanya aplikasi SAKTI WEB ini kita melakukan pengelolaan keuangan 

dengan lebih mudah dan tak hanya itu aplikasi SAKTI diharapkan mengelola 

keuangan negara secara lebih transparan, akurat dan profesional karena 

prosesnya dilakukan secara elektronik. Dan saya juga menanamkan kepada 

seluruh satuan kerja di Kementerian ini agar melakukan tugasnya dengan jujur 

dan penuh rasa tanggungjawab. 

8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur dalam mengelola keuangan negara utamanya kepada Allah swt? 

Jawaban: 

Perlunya pengelolaan keuangan itu dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. Kita harus bertanggungjawab karena kita ketahui bahwa 

persoalan keuangan itu sangat risk-an sekali. Dimana di kementerian ini 

sumber dana kita itu berasal dari APBN, jadi negara memberikan kita 

tanggungjawab untuk mengelolanya dengan itu kita gunakan sesuai dengan 

tupoksinya. Disamping itu pula sebagai amanah yang diberikan oleh Allah swt 

kepada kita dengan mengerjakannya secara ikhlas dibarengi dengan kejujuran 

yang saya tanamkan kepada seluruh satuan kerja yang ada di Kementerian 

Agama ini. 

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur dalam mengelola keuangan negara terhadap alam? 
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Jawaban: 

nah untuk pertanggungjawaban kami dengan alam yakni dimana setiap hari 

jumat kami mengadakan jumat bersih disekitar lingkungan kantor. Dan untuk 

pelestarian lingkungan kantor ini biasa kami lakukan dengan menanam 

tumbuhan.  

Informan : Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten 

    Luwu Timur 

Nama : H. M. Jusri, S.Ag., M.H 

1. Apa motivasi dan prinsip yang bapak pegang dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan negara? 

Jawaban: 

Jadi dalam melaksanakan pekerjaan ini harus betul-betul sesuai dengan apa 

yang telah direncakan agar program kerja dan kebijakan dari pimpinan itu 

dapat dijalankan, dan jika berjalan dengan lancar maka pimpinan akan 

menyukai kinerja kami, sehingga itu yang membuat kami bekerja secara 

profesional sehingga kami memegang prinsip yakni disiplin, kemudian jujur 

dan punya inovasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

2. Bagaimana bentuk pengawasan bapak terhadap pengelolaan keuangan di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan di kantor ini itu melekat sebagai 

HOKI. Jadi bagian tata usaha yang sebagai penanggungjawab di Sekertaris 
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Jendral ini yang dilakukan pertama itu ialah bagian administrasi, kemudian 

kedua dalam bentuk kinerja dan yang ketiga dalam bentuk evaluasi. Ya itu 

yang saya lakukan dalam rangka pengawasan dalam mengelola keuangan di 

Sekertaris Jendral Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur khususnya di 

bagian tata usaha 

3. Apakah penting dilakukannya pengawasan dalam mengelola keuangan negara? 

Jawaban: 

Pengawasan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui program kerja atau 

kegiatan berjalan dengan lancar atau tidak, mengetahui apakah anggaran yang 

ditetapkan dalam perencanaan telah sesuai dan mengetahui hasilnya, serta 

memperbaiki kesalahan yang terjadi dan melakukan pencegahannya. 

4. Apa motivasi bapak dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara? 

Jawaban: 

Kalau untuk memotivasi, sepertinya bukan memotivasi. Tetapi memang 

pengelolaan keuangan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi. Yaa jadi keuangan 

ini merupakan tanggungjawab yang diberikan oleh negara untuk kita gunakan 

sesuai dengan peruntukannya. 

5. Bagaimana upaya Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam 

menciptakan keterbukaan terkait penyampaian informasi kepada masyarakat? 

Jawaban: 
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Dimana dalam segala kegiatan yang kami lakukan tentunya memiliki 

keterbukaan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun 

pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dipertanggungjawabkan melalui 

laporan pertanggungjawaban, jadi masyarakat yang ingin mengetahui informasi 

dapat langsung melihat laporannya. 

6. Apakah Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur melakukan evaluasi 

terhadap pengelola keuangan negara? 

Jawaban: 

kita tentunya melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sudah 

sejauh mana penyerapan anggaran pada setiap satuan kerja dan juga untuk 

mengetahui apabila ada penyerapan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) 

yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. 

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur dalam mengelola keuangan negara utamanya kepada Allah swt? 

Jawaban: 

Kita disini melaksanakan semua kegiatan program kerja dengan penuh 

tanggungjawab terutama pada kegiatan pengelolaan keuangan dengan 

menanamkan prinsip disiplin, jujur dan selalu berinovasi. Dan kami juga 

meyakini bahwa apa yang kami lakukan dan segala perbuatan itu sudah pasti 

diawasi oleh Allah swt karena-Nya Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Jadi 

apa yang dilakukan didunia tentunya akan dipertanggungjawabkan nanti 

kepada Allah swt. 
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Informan  : Bendahara Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur 

Nama  : Damaris, S.E 

1. Bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan 

perencanaan anggaran dan proses penentuan anggaran yang digunakan untuk 

menjalankan program kerjanya? 

Jawaban: 

Sebelum mengusulkan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan 

operasional di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang bersumber 

dari APBN, terlebih dahulu mengundang para Satuan Kerja atau seluruh 

elemen yang terlibat dalam pelaksanaan tugas untuk membahas rencana 

program yang akan dibiayai setiap tahun. Selanjutnya, perwakilan dari satuan 

kerja tersebut mengusulkan rancangan program kerjanya dan apabila disepakati 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama beserta jajarannya lalu dikirim ke 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk 

mendapat persetujuan. 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ibu terhadap pengelolaan keuangan di 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

kalau kami di sini itu sudah ada bentuk pertanggungjawabannya, sudah 

ditentukan dari PPK. Jadi bidang dari satuan kerja apabila sudah melaksanakan 

program kerjanya membuat laporan pertanggungjawaban yang isinya itu 

rincian kegiatannya baik itu waktu dan tempat pelaksanannya, perlengkapan 

yang dibeli dan juga didukung oleh dokumentasi pelaksanaan kegiatannya. Nah 
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setelah satuan kerja membuat LPJ, tugas saya membuat SPM lalu kita ajukan 

ke KPPN. Setelah di KPPN terbit SP2Dnya, uangnya langsung saya ambil bari 

di bayarkan kepada penyedia yang sudah sepakat atau bekerja sama dengan 

kantor ini. Untuk penyampaiannya saya sampaikan langsung kepada atasan 

saya yaitu KPA selaku kepala kantor ini. 

3. Apa motivasi ibu dalam membuat laporan pertanggungjawaban di Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

Jadi di bagian kami ini, kami dituntut untuk betul-betul maksimal dalam 

bekerja agar anggaran cepat terealisasi, apalagi bagian kami ini menjadi 

harapan bagi pimpinan dan satuan kerja lainnya karena jika kami lambat 

membuat pelaporan, bisa-bisa proses pencairan anggaran juga terhambat. 

4. Bagaimana bentuk pencairan dana dalam melaksanakan program kerja yang 

ada di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

Kegiatan atau program kerja yang berlamngsung itu untuk keperluan atau 

perlengkapannya telah disediakan oleh penyedia yang sudah ditunjuk dan 

sepakat untuk bekerja sama pada kegiatan tersebut. Jadi penanggungjawab dari 

bidang yang telah melaksanakan program kerjanya akan membuat LPJ atau 

laporan pertanggungjawaban yang nantinya di serahkan kepada Bendahara. 

Setelah LPJ lengkap dan disetujui, maka saya buatkan SPM (Surat Perintah 

Membayar) lalu saya ajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara). Selanjutnya apabila terbit SP2Dnya (Surat Perintah Pencairan Dana), 
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dana yang cair akan dibawakan kepada penyedia kegiatan untuk proses 

pembayarannya.  

Informan  : Perencanaan Anggaran Kementerian Agama Kabupaten 

                            Luwu Timur 

Nama  : Herlina, S.EI  

1. Bagaimana model pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang ada 

di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

Kami membuat laporan pertanggungjawaban itu sudah sesuai dengan kaidah 

dan perundang-undangnya. Jadi ada PMK-nya (Peraturan Kementrian 

Keuangan). Dan kami juga memakai sistem aplikasi web (SAKTI WEB) yang 

dimana sebelumnya memakai aplikasi SIMAK SAIBA. 

2. Bagaimana prosedur perencanaan anggaran di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur? 

Jawaban: 

Untuk prosedurnya yang pertama itu kita rapat untuk merencanakan anggaran 

tahunan, setelah itu menyusun anggaran, lalu mengevaluasi perencanaan 

anggaran, mengusulkan perencanaan anggaran, mengfinalisasi perencanaan 

anggaran. Dan yang terakhir menuangkannya dalam aplikasi (SAKTI WEB).  

3. Apa motivasi dan prinsip ibu dalam merencanakan anggaran dalam 

pengelolaan keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur? 



101 
 

 
 

Jawaban: 

sebagai bagian dari perencanaan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur yang dimana posisi ini sangat penting karena merupakan tahapan awal 

dari sebuah kebijakan terkait pengelolaan keuangan sehingga dengan peran 

yang penting ini membuat saya menjaga betul integritas dan menjalankan 

pekerjaan saya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, apalagi sebagai 

seorang muslim, orang yang bekerja dibagian keuangan itu memiliki 

tanggungjawab yang besar baik didunia maupun di akhirat sehingga kita harus 

memiliki sifat yang jujur dalam menjaga amanah dan terbuka agar apa yang 

dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Untuk proses perencanaan anggaran, apakah ada dari satuan kerja yang 

melaporkan program kerjanya? 

Jawaban: 

Jadi satuan kerja melaporkan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi yang disetujui 

kegiatan program kerjanya untuk masing-masing bidang itu adalah KPA selaku 

Kuasa Penuh Anggaran dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Tetapi saya 

yang tetap menyusun anggarannya. Jadi apa saja yang mau dibikinkan 

anggaran atau kegiatan apa saja yang telah disetujui oleh KPA dan PPK baru 

disitu dirancangkan anggarannya. Jadi diadakan rapat terlebih dahulu dengan 

semua satuan kerja baru setelah di ACC oleh KPA dan PPK maka saya yang 

kelola anggaran tersebut.  

Informan  : Bagian Pelaksana Administrasi Umum dan Laporan 

                             Keuangan 
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Nama  : Indarti 

1. Bagaimana bentuk kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan 

pertanggungjawaban dalam membuat Laporan Keuangan 

Jawaban : 

Jadi setelah pelaksanaan program kerja masing-masing satuan kerja 

melaporkan hasil dari program kerja yang sudah terlaksana. Nah setelah itu, 

kami rapat dengan bidang satuan kerja tersebut bersama bendahara juga. 

Setelah itu hasil dari rapat baru kita bawa ke KPA (Kuasa Penuh Anggaran). 

2. Bagaimana model akuntabilitas yang dilakukan Kementerian Agama 

Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat? 

Jawaban : 

Pertanggungjawaban kami kepada masyarakat itu mungkin sebagai bentuk 

layanan yah. Kami memberikan layanan publik kepada umat masyarakat atau 

suatu instansi di bawah naungan kementerian ini dengan baik dan profesional 

sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan secara efektif, efisien 

dan transparan. 
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Informan : Pelaksana Bimbingan Masyarakat Islam 

Nama  : Hj. Sabariah 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Kementerian 

Agama Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat? 

Jawaban: 

Kalau kemasalah sosial di Kementerian Agama itu tidak ada dianggarkan. 

Tetapi kalau dalam bantuan seperti anak yatim itu, Dharma Wanita 

Kementerian Agama Luwu Timur yang danai. Maksudnya itu kita disini itu 

setiap bulan ada dipotong gaji kita itu Dharma Wanita. Nah gaji yang dipotong 

itu itulah dijadikan dana bansos, Jadi khusus PNS saja yang dimintakan dana 

bansos. Jadi dari gaji Dharma Wanita yang PNS dipotong lalu dijadikan 

bansos. 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Timur kepada alam? 

Jawaban: 

kalau pertanggungjawaban dengan lingkungan, kantor ini melaksanakan 

gotong royong yang diadakan setiap jumat bersih, tetapi untuk 

penganggarannya, kantor ini tidak menganggarkan pertanggungjawaban 

terhadap lingkungan seperti melakukan penghijauan. Karena kalau dalam 

bentuk penghijauan sudah di tangani oleh Pemkab Lutim dan juga Dinas 

Lingkungan Hidup. Tetapi kalau dalam kontribusi penghijauan itu, ada 

pegawai yang ditunjuk untuk ikut serta dalam menanam pohon.  
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