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ABSTRAK 

Nama    : Husnul Khatimah 

Nim       : 90400118032 

Judul :Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Zakat Terhadap 

Pengelolaan Zakat Produktif dengan Sharia Compliance (Kepatuhan 

Syariah) sebagai Variabel Moderasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas dan 

Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif dengan Sharia 

Compliance (Kepatuhan Syariah) sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini 

dilakukan di BAZNAS Kota Makassar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pendekatan kausalitas. Sumber data yang digunakan yakni data primer dengan 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuisioner 

yang terbentuk dari beberapa pernyataan tertulis. Jumlah responden yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden atau orang. 

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dan staff BAZNAS Kota 

Makassar yang tergabung dalam bagian pengumpulan, bagian pendistribusian 

dan pendayagunaan, bagian perencanaan keuangan dan pelaporan serta bagian 

administrasi SDM dan umum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. Manajemen zakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. 

Sharia compliance (kepatuhan syariah) memoderasi pengaruh akuntabilitas 

terhadap pengelolaan zakat produktif. Sharia compliance memoderasi 

pengaruh manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif. 

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu bagi pihak BAZNAS 

Kota Makassar agar tetap menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, 

manajemen zakat serta tetap menjaga kepatuhan terhadap syariah dalam 

melaksanakan pengelolaan zakat dan zakat produktif. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengganti beberapa 

variabel yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat produktif serta 

memperluas atau menambah jumlah sampel dalam hal ini objek penelitian. 

 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Manajemen Zakat, Pengelolaan Zakat 

Produktif, Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai salah satu negara berkembang, permasalahan tentang 

kemiskinan merupakan satu dari permasalahan yang terjadi di Indonesia. 

Menurut Ferezagia (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masalah 

kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional sebab dapat menimbulkan 

beberapa permasalahan-permasalahan lainnya. Sebagai contoh sebagaimana 

dalam penelitian Purwanto (2007) mengungkapkan bahwa akibat dari 

kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat pendidikan di masyarakat. Tingginya 

biaya pendidikan yang tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin menjadikan 

pola pemikiran dan kehidupan masyarakat terpuruk dalam lingkaran setan 

kemiskinan sehingga tidak memiliki upaya dalam memperbaiki kualitas hidup 

mereka. Demikian pula yang diungkapkan oleh Iskandar & Subekan (2016) 

bahwa kemiskinan juga merupakan beban pembangunan sehingga peran 

pemerintah menjadi sangat diperlukan untuk menanggulanginya.  

Dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin 

di Indonesia di tahun 2018 sebanyak 25,95 juta atau 9,82%. Angka ini 

mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 9,22% atau sebanyak 24,79 juta 

orang. Tetapi di tahun 2020 kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 10,19% 

atau sebanyak 27,55 juta orang. Peningkatan angka ini disebabkan oleh adanya 

pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Hingga tahun 2021 angka ini 

mengalami penurunan menjadi 9,71% atau sebanyak 26,50 juta orang.  
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Jika dianalisis maka ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya kemiskinan. Menurut Rini & Sugiharti (2016) ada beberapa hal yang 

menjadi determinan penyebab kemiskinan diantaranya masalah gender, jumlah 

anggota keluarga, pekerjaan, kredit, pendidikan dan juga kemampuan dalam 

mengakses informasi dan penggunaan teknologi. Kurangnya pemaksimalan 

fungsi dari komoditas sumber daya yang ada juga menjadi penyebab 

kemiskinan. Selain itu ketika Indonesia terjangkit wabah virus Covid-19, angka 

kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 27,55 juta di tahun 2020. Dari 

penelitian Setyadi & Indriyani (2021) menyatakan bahwa adanya virus ini ikut 

mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya 

pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan serta banyaknya 

pemutusan hubungan kerja. Goma (2021) dalam penelitiannya menyatakan jika 

kemiskinan memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah sebab jika 

dibiarkan berlarut-larut maka angka pengangguran akan meningkat, 

menurunnya produktivitas individu dan perusahaan dan akan muncul banyak 

orang miskin baru yang ikut menambah angka kemiskinan di Indonesia. 

Angka kemiskinan di Kota Makassar berdasarkan data dari BPS di 

tahun 2018 sebanyak 66.220 jiwa. Di tahun 2019 angka kemiskinan mengalami 

penurunan sebanyak 65.120 jiwa. Tetapi di tahun 2020, angka kemiskinan 

meningkat menjadi 69.980 jiwa hingga di tahun 2021 angka tersebut terus 

mengalami kenaikan menjadi 74.690 jiwa. Salah satu penyebab yang paling 

berpengaruh adalah pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 
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dimana terdapat pembatasan terhadap aktivitas masyarakat yang berimbas pada 

penurunan pendapatan mereka. 

Salah satu usaha dalam pengentasan masalah kemiskinan adalah 

melalui pemaksimalan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terhimpun 

di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Menurut Bulutoding & Anggeriani 

(2018) badan amil zakat memegang peran penting sebagai tempat untuk 

mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan. 

Zakat sendiri merupakan kewajiban setiap ummat islam yang dikeluarkan 

berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku (Fitri, 2017). Dari keterangan 

Forum Zakat Indonesia diketahui jika potensi zakat Indonesia mencapai angka 

300 trilliyun pertahun. Tetapi perealisasian zakat baru tercapai 1,8 trilliyun 

pertahun. Hidajat (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat 

memerlukan pengelolaan yang maksimal dan optimal sehingga dapat 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Putra (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa potensi zakat di 

Kota Makassar mencapai angka 7 trilliyun pertahunnya namun yang baru 

terserap mencapai angka 1 miliar. Zakat wajib dikeluarkan sebab dalam setiap 

harta yang dimiliki oleh manusia sejatinya adalah milik Allah SWT yang 

didalamnya terdapat hak bagi orang-orang yang kekurangan. Olehnya agar 

terjadi keseimbangan antara hak milik individu dan milik umum maka 

diperintahkanlah ummat muslim untuk mengeluarkan zakat (Erlindawati, 

2016). Dengan demikian zakat adalah bentuk penyaluran harta milik kepada 
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orang yang berhak menerima. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. az-

Dzariyat/51: 19 

 

 وَ يْٓ رُ يْٓ فِ 
 ىِٕفِ فِ  وَ ايْٓ

  وَ فِ يْٓ   وَ يْٓ وَ افِ فِ يْٓ  وَ قٌّ الِّ لسَّ اۤ

Terjemahannya: 

 

 “dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Kementrian Agama 

RI, 2019) 

 

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, 

tafsir Q.S. az-Dzariyat/51:19 yakni terdapat penjelasan terkait dengan ayat 

sebelumnya yang menunjuk orang-orang yang taat sebagai orang-orang yang 

muhsinin. Ayatnya menjelaskan tentang keistimewaan mereka yakni sedikit 

tidur karena kebanyakan waktu digunakan untuk merenung, belajar dan 

beribadah kepada Allah SWT. Dan disamping mereka mengakrabkan diri 

kepada Allah (beribadah dan menyembah kepada Allah), mereka juga 

memperhatikan manusia yang butuh, karena pada harta-harta mereka ada haq 

yang mereka wajibkan atas diri mereka (disamping kewajiban zakat, sedekah 

ataupun infaq) untuk orang miskin yang meminta dan orang butuh yang tidak 

mendapatkan bagian yakni yang gagal dalam usahanya namun tidak 

mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (Shihab, 2002:332). 

Keberadaan zakat menjadi pembentuk keshalihan masyarakat seperti 

membantu dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan rasa kepedulian 

pada orang-orang yang kekurangan (Novianto & Nafik, 2014) 
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Dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara jangka 

panjang maka hasil dari pengumpulan zakat yang terhimpun di BAZNAS/LAZ 

(Lembaga Amil Zakat) akan efektif apabila disalurkan dengan usaha produktif. 

Menurut Anwar (2018) dalam penelitiannya menyatakan zakat produktif 

adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) dimana 

dikembangkan dan digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara terus 

menerus. Demikian pula Khumanini & Apriyanto (2018) menyatakan jika 

zakat produktif dinilai mampu memberdayakan masyarakat sebab zakat 

produktif berusaha membawa perubahan berupa muzakki (pemberi zakat) baru 

yang berasal dari para mustahiq (penerima zakat). Alasan lain pemilihan zakat 

produktif sebab pemerintah dalam hal ini BAZNAS/LAZ berupa 

mempertimbangkan bagaimana tingkat kebutuhan, kemampuan dana zakat dan 

kondisi mustahiq yang kesemuanya mengarah pada perbaikan dan peningkatan 

kesejahteraan penerima zakat. Afif & Oktiadi (2018) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa terdapat empat model dalam pendistribusian zakat yaitu, 1) 

distribusi konsumtif; 2) distribusi konsumtif kreatif; 3) distribusi produktif 

tradisional dan; 4) distribusi produktif kreatif. Apapun jenisnya dari 

pendistribusian dan pengelolaan diharapkan tepat guna, efektif dan sesuai 

dengan ruh dan tujuan syariat. 

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yang menjadi lokasi 

penelitian beralamatkan di Jalan Teduh Bersinar No. 5 Rappocini Gunung Sari. 

Kantor ini melayani masyarakat yang menyalurkan zakat dan sedekah kepada 

yang berhak. BAZNAS Kota Makassar menjadi lembaga pengelola zakat yang 
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mempunyai wewenang dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan 

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. BAZNAS bertujuan 

melancarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin meliputi 

bantuan kemiskinan, bantuan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial. 

Berkaitan dengan pengelolaannya, BAZNAS Kota Makassar melakukan 

manajemen zakat yang meliputi perencanaan BAZNAS yang terbagi dalam 

rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Selain itu juga 

melakukan kegiatan pengorganisasian yang terwujud dalam pembentukan 

struktur organisasi dalam badan BAZNAS Kota Makassar (Putra, 2019). 

Pemberdayaan dan pengelolaan zakat produktif sejatinya berusaha 

untuk membantu peningkatan kesejahteraan dan membangun kehidupan 

ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Ghofur & Suhendar (2021) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa zakat produktif sebagai instrumen 

yang membantu ekonomi masyarakat pada dasarnya mengandung dua dimensi, 

yaitu dimensi hablumminallah dan hablumminannas.  Dimensi 

hablumminallah mengandung makna penunaian zakat itu secara vertikal 

berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT. Kemudian pada dimensi kedua 

yaitu hablumminannas mengandung makna pelaksanaan zakat dapat membantu 

memperbaiki ekonomi masyarakat atau kesejahteraan ummat. Oleh karena hal 

tersebut pengelolaan zakat produktif harus dapat menerapkan prinsip-prinsip 

yang mendukung pemanfaatan zakat bisa berjalan dengan optimal. 

Alhubbufillah et al (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan sikap 

profesionalitas, prinsip akuntabilitas, kemudah-mudahan dalam pengurusan 
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serta keterbukaan adalah sifat yang harus dimiliki oleh pihak pengelola zakat 

produktif.  

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang wajib dimiliki oleh 

pegawai dan amil yang bekerja di BAZNAS/LAZ. Akuntabilitas mengandung 

arti sebuah prinsip yang berkaitan dengan hal-hal yang bertanggung jawab atau 

keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam penelitian Aswad & 

Ardi (2021) dan menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan zakat 

produktif harus dapat menimbulkan kepercayaan antara pihak pengelola dan 

masyarakat. Nurhasanah & Suryani (2018) menyatakan bahwa muzakki yang 

mengumpulkan zakatnya di BAZNAS/LAZ mengharapkan prinsip 

akuntabilitas dari pihak institusi dan penerima zakat produktif dalam 

pengelolaannya terkait dengan integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang 

telah diserahkan.  

Agar dapat mencapai tujuan dari adanya zakat produktif, maka selain 

penerapan prinsip akuntabilitas, BAZNAS juga perlu memperhatikan 

manajemen zakat dalam mengelola zakat produktif. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Atabik (2015) menyatakan bahwa manajemen dalam 

pengelolaan zakat merujuk kepada sikap profesional BAZNAS/LAZ dalam 

melakukan mengelola zakat. Manajemen zakat secara menyeluruh meliputi 

kegiatan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan hingga 

kepada pengawasan. Tingginya potensi zakat tetapi masih kurang dalam 

perealisasian menyebabkan kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga 

zakat. Menurut Musthofa (2019) pengelolaan zakat dalam hal ini cara 
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memanajemeni zakat masihlah sangat kurang karena tingkat keprofesionalan 

pihak pengelola yang masih kurang. Senada dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Saprida & Umari (2021) tentang manajemen pengelolaan zakat di desa 

Prambatan Kabupaten Pali dimana kesadaran masyarakat tentang membayar 

zakat masih rendah serta minimnya informasi tentang tata cara pembayaran 

zakat yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu manajemen zakat 

sangatlah penting dilakukan oleh BAZNAS dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan para penerima zakat disamping juga berusaha untuk membangun 

dan meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat. 

Masalah yang melanda pengelolaan zakat produktif dari sisi instansi 

yang mengelola seperti sumber daya amil yang masih kurang kompeten dalam 

melaksanakan tugasnya. Banyak program-program yang dirancang belum 

mencapai kata maksimal. Dari sisi mustahiq yang menerima adalah masih 

banyak yang kurang siap mentalnya dalam mengelola bantuan zakat yang 

diberikan. Banyak mustahiq yang ingi menerima bantuan zakat tetapi yang siap 

untuk mengelola dan menjalankan program zakat produktif masih sedikit. 

Kendala yang mencolok adalah kurangnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki 

sehingga bantuan zakat lebih banyak habis untuk kebutuhan mendesak. Dari 

data laporan keuangan zakat BAZNAS Kota Makassar per 31 Desember 2020 

sebesar Rp 2.044.375.252, sedangkan penyaluran kepada asnaf yang 

memerlukan yakni Rp 635.920.110. Terdapat sisa dana zakat sebesar Rp 

1.408.405.142 dari dana yang telah disalurkan. Berdasarkan keterangan 

pegawai BAZNAS, zakat yang terdistribusikan lebih banyak pada zakat mal 
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dan tersalur paling banyak pada program kemanusiaan. Hal tersebut 

menunjukkan dana zakat yang tersisa masih perlu dikelola oleh BAZNAS Kota 

Makassar melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif pada 

program-program yang telah dimiliki baik dari sisi ekonomi, sosial, 

keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.  

Menyejahterakan ekonomi masyarakat terkhusus pada penerima zakat 

produktif, memberantas kemiskinan serta meningkatkan ekonomi masyarakat 

yang terus-menerus merupakan tujuan dari pengelolaan zakat produktif. 

Effendi (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan pemberian zakat 

produktif dilakukan untuk dikembangkan sehingga dapat membantu 

keberlangsungan usaha mereka. Apabila usaha tersebut berjalan dengan baik 

maka pihak penerima dari zakat produktif dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya 

secara terus-menerus. Menurut Haidir (2019) dalam penelitianya 

menambahkan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dari pendayagunaan 

zakat produktif dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang mandiri 

secara ekonomi. Lebih lanjut Nurkhozin (2021) dalam penelitiannya 

menyatakan cara memanajemen zakat produktif dengan baik antara pengelola 

dan penerima zakat produktif diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi 

yang baik, berkelanjutan dan memakmurkan masyarakat Indonesia.  

Dalam pemenuhan tanggung jawab dan manajemen zakat yang baik 

maka pihak pengelola zakat atau BAZNAS/LAZ juga perlu memperhatikan 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas 

pengelolaan zakat. Menurut Azmi et al. (2019) dalam penelitiannya 
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mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap syariah atau sharia compliance 

perlu dilakukan oleh setiap badan amil zakat sebagai bentuk nilai keadilan bagi 

manusia dan lingkungannya. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya 

untuk berusaha mendapatkan kepercayaan muzakki tetapi juga ini berkenaan 

dengan pertanggungjawaban badan amil zakat kepada Allah SWT (Widialoka 

et al., 2016). Sikap konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah dalam 

mewujudkan kemaslahatan ummat dapat mendukung terjadinya kestabilan 

dalam sistem, keadilan yang dapat terpenuhi serta dapat mewujudkan tata 

kelola yang baik. Oleh sebab itu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

dapat membantu dalam pemenuhan tanggung jawab atau akuntabilitas dan 

menuntun agar manajemen pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik untuk 

kesejahteraan bersama. 

Terkait dengan apa yang telah diuraikan mengenai keterkaitan variabel 

sebelumnya dapat dijelaskan dalam teori stewardship. Teori stewardhip 

menurut Jefri (2018) dalam penelitiannya bahwa dasar dari teori stewardship 

adalah pelayanan sehingga dalam mewujudkan akuntabilitas dan manajemen 

zakat yang mumpuni diperlukan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan 

kolektif atau bersama daripada kepentingan pribadi dan selalu bersedia untuk 

melayani. Teori stewardship mendorong tercapainya pengelolaan aktivitas 

secara ekonomis dan efisien sehingga terjadi pemaksimalan dalam 

pertanggungjawaban dan pengelolaan zakat produktif. Akuntabilitas 

merupakan upaya dalam membangun kepercayaan dari masyarakat mengenai 

kinerja entitas atau organisasi sekaligus menunjukkan tingkat keprofesionalan 
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pegawai atau manajer dalam mengelola sumber-sumber daya didalam 

organisasi. Demikian pula manajemen zakat baik dapat membantu 

meningkatkan pengelolaan zakat produktif menjadi lebih baik dan terdistribusi 

merata dalam mewujudkan kesejahteraan penerima zakat. Demikian pula yang 

dijelaskan dalam teori stewardship yang mendasarkan pada kepercayaan  

mampu mengelola sumber daya yang menjadi amanah baginya yang tentunya 

berujung pada keharusan menerapkan akuntabilitas dan manajemen zakat yang 

baik dan benar (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).  

Teori sharia enterprise berasal dari pengembangan metafora zakat. 

Teori ini berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai ketuhanan dengan nilai-

nilai sosial (Triyuwono, 2001). Teori sharia enterprise menjabarkan 

pemenuhan tanggung jawab dua sisi yakni secara horizontal kepada 

stakeholder dan lingkungan dan secara vertikal. Pengelolaan hingga penyaluran 

zakat adalah yang terpenting untuk membantu peningkatan kesejahteraan asnaf 

zakat. Sharia compliance berperan agar organisasi zakat dapat berjalan 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan tetap patuh terhadap prinsip-prinsip 

syariah. Hal ini untuk mendukung kinerja yang baik, mencegah terjadinya 

penyelewengan dana zakat, membantu zakat terbagi secara adil kepada 

mustahik zakat serta organisasi yang patuh dapat memperoleh kepercayaan dan 

kredibilitasnya diakui. Demikian pula dalam teori sharia enterprise selain 

memaksimalkan tanggung jawab sosial kepada manusia dan sekitarnya, 

pengelolaan zakat produktif dengan baik juga sebagai bukti kepatuhan terhadap 

perintah Allah swt (Mubtadi et al., 2021).   
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Akuntabilitas merupakan hal yang penting yang dimiliki oleh pengelola 

zakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ghofur & Suhendar (2021) 

menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas membantu organisasi dalam 

memaksimalkan potensi zakat yang telah dikumpulkan. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Junjunan et al (2020) akuntabilitas tidak 

berpengaruh dalam pengelolaan zakat dan zakat produktif sehingga tidak 

menjadi faktor yang menaikkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga 

pengelola zakat. Dalam penelitian Saprida & Umari (2021) menemukan bahwa 

manajemen dapat mempengaruhi pengelolaan zakat sebab tanpa manajemen 

dapat menyebabkan penyebaran zakat menjadi tidak terdistribusi secara 

merata. Dalam penelitian Musthofa (2019) menyatakan bahwa manajemen 

zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

secara umum sebab terjadi peningkatan dalam pengelolaan zakat . Sharia 

compliance atau kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat membantu badan 

pengelola zakat mewujudkan keadilan dan sistem manajemen zakat yang baik. 

Selain itu kepatuhan terhadap prinsip syariah menunjukkan pertanggung 

jawaban organisasi terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya serta 

membantu dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga pada 

akhirnya kepatuhan pada prinsip syariah juga ikut mendukung pada kepatuhan 

zakat muzakki dalam membayarkan zakatnya. Beberapa diantaranya seperti, 

tranparansi pengelolaan zakat, akuntabilitas yang dapat mendorong muzakki 

membayar zakat, manajemen zakat melalui pembayaran zakat online yang juga 

memudahkan dan citra baik pengelola zakat di mata masyarakat mendorong 
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niat membayar zakat juga ikut tinggi, seperti pada penelitian yang dilakukan 

pada muzakki zakat di Malaysia (Bulutoding, Asse, et al., 2020).Berdasarkan 

uraian tersebut maka peneliti mengambil judul “ Pengaruh Akuntabilitas dan 

Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif dengan Sharia 

Compliance Sebagai Variabel Moderasi”. 

B. Rumusan Masalah 

Adanya zakat produktif diharapkan mampu memaksimalkan tujuan 

untuk memberdayakan masyarakat dengan cara berusaha untuk membangun 

masyarakat yang ekonominya mandiri, memberdayakan sumber-sumber daya 

disekitar masyarakat, peningkatan pendapatan dan ekonomi yang terus-

menerus sehingga dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan 

masalah-masalah lainnya. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik dan 

optimal asalkan dari pihak badan pengelola zakat atau BAZNAS, penerima 

zakat dan masyarakat saling bahu-membahu mengupayakan dan bekerja sama 

mencapai tujuan untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Setiap dana 

zakat yang masuk dari muzakki merupakan amanah yang dititipkan dan 

hendaknya diolah dengan sebaik-baiknya dengan tetap mempertahankan 

akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan 

kepada masyarakat serta memperbaiki manajemen zakat untuk mencapai 

efektivitas dalam pengelolaan zakat produktif. Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan zakat produktif? 

2. Apakah manajemen zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan zakat produktif? 

3. Apakah sharia compliance memoderasi hubungan antara akuntabilitas 

terhadap pengelolaan zakat produktif? 

4. Apakah sharia compliance memoderasi hubungan antara manajemen 

zakat terhadap pengelolaan zakat produktif? 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Zakat Produktif 

Akuntabilitas merupakan sebuah tindakan pertanggungjawaban 

atas apa yang telah diamanahkan kepadanya. Akuntabilitas dapat juga 

dikatakan sebagai kejelasan fungsi atas pelaksanaan tanggung jawab 

organisasi dalam mencapai tujuan pengelolaan (Mutmainah, 2018). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Syafiq (2016) ia mengungkapkan bahwa 

terkait dengan pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat seperti keterbukaan akses bagi pihak-pihak 

berkepentingan dengan zakat produktif tersebut. Akuntabilitas pengelolaan 

zakat dapat juga dilihat dari pertanggung jawaban mengenai laporan 

keuangan zakat, patuh terhadap peraturan tentang zakat dan kepatuhan 

terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu zakat produktif ini 

dianggap mampu untuk membantu mengentaskan kemiskinan, membantu 

memperoleh tambahan penghasilan baru dan mendukung ekonomi 
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mustahiq secara terus menerus maka perlu penerapan prinsip akuntabilitas 

yang kuat (Jannus, 2021). Demikian pula dalam penelitian Ritonga (2021) 

menyatakan bahwa akuntabilitas yang diterapkan dalam organisasi dapat 

meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat. Hal ini 

sesuai dengan teori stewardship bahwa organisasi bekerja untuk 

kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan individu yakni 

bekerja utuk kesejahteraan masyarakat dan stakeholder terkait dalam 

pengelolaan zakat produktif. Demikian pula yang dinyatakan oleh 

Pasoloran & Rahman, (2001) bahwa dalam teori stewardship tidak hanya 

memaksimalkan kemampuan pribadi tetapi bertanggungjawab bersama 

dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam teori stewardship juga terkait 

dengan akuntabilitas, transparansi, kepercayaan, pemberdayaan dan 

kemitraan secara jangka panjang. 

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan zakat produktif. 

2. Pengaruh Manajemen Zakat terhadap Pengelolaan Zakat Produktif 

Manajemen dapat diartikan sebagai pengurusan atau pengelolaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulkanasir (2013) menyatakan 

bahwa manajemen zakat adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

bimbingan kegiatan terhadap para pengelola zakat dengan tujuan yang 

jelas dan harus dicapai melalui pemanfaatan sumber-sumber daya yang 

tersedia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan 

hingga pengawasan. Zakat yang dihimpun di BAZNAS/LAZ memerlukan 
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tata kelola zakat yang baik agar penyaluran zakat benar-benar sampai 

kepada pihak yang memerlukan. Model pendayagunaan zakat produktif 

bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ataupun menambah 

penghasilan baru sehingga ekonomi masyarakat dapat terbangun secara 

mandiri dan terus-menerus. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Afrina (2018) bahwa badan amil zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah 

bertanggung jawab dalam mengelola zakat yang dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan hingga pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat produktif. Demikian pula yang dinyatakan oleh 

Sartika (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa manajemen 

atau pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap kenaikan 

pendapatan mustahiq. Hal ini sesuai dengan teori stewardship bahwa 

organisasi atau perusahaan dibentuk agar para pihak yang diberi amanah 

menjunjung tinggi komitmen dan bertanggung jawab menyeimbangkan 

kewajiban terhadap stakeholder didalam dan diluar organisasi dalam 

mencapai tujuan awal organisasi (Jefri, 2018). Demikian pula, badan amil 

zakat diharapkan agar amanah dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan manajemen zakat sehingga zakat produktif dapat 

tersalurkan dan dapat diberdayagunakan dengan baik. 

H2 : Manajemen zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan zakat produktif. 

3. Sharia Compliance Memoderasi Hubungan Akuntabilitas terhadap 

Pengelolaan Zakat Produktif 
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Sharia compliance atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

merupakan salah satu hal yang penting didalam pengelolaan zakat 

produktif. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang 

dilandaskan pada hukum Allah SWT. Rusmini et al (2022) menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan tentang 

pengelolaan zakat di mata masyarakat dan muzakki. Penerapan sharia 

compliance pada badan pengelola zakat membantu agar tercapai 

akuntabilitas sehingga pengelolaan zakat produktif berjalan dengan efektif 

(Puspitasari & Darma, 2019). Demikian pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dzahabiyah & Umiyati (2020) menyatakan bahwa sharia 

compliance berpengaruh terhadap pengelolaan dana pihak ketiga di bank 

syariah sehingga berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan dan 

loyalitas dari nasabah. Dengan demikian adanya sharia compliance dapat 

menguatkan akuntabilitas badan amil zakat dalam mengelola dana zakat 

yang telah terhimpun agar tersalurkan dengan merata kepada yang 

memerlukan. Hal ini sesuai dengan teori sharia enterprise dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) yakni pertanggungjawaban 

yang tidak terbatas kepada stakeholder saja tetapi juga kepada Allah SWT 

sehingga badan amil zakat diharapkan untuk berhati-hati dan senantiasa 

melaksanakan akuntabilitas dengan sebaik-baiknya.  

H3 : Sharia compliance menguatkan pengaruh positif akuntabilitas 

terhadap pengelolaan zakat produktif. 
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4. Sharia Compliance Memoderasi Hubungan Manajemen Zakat 

Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif 

 Zakat sebagai kewajiban ummat muslim bertujuan untuk 

mengatasi ketimpangan antara si kaya dan yang kekurangan. Hastuti 

(2014) menyatakan bahwa zakat dapat mendorong pertumbuhan investasi 

dan menumbuhkan etos kerja sebab bila dikelola dengan amanah, 

pengelolaan zakat dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat. Oleh 

karena itu manajemen zakat menjadi penting yang perlu diperhatikan oleh 

badan amil zakat. Sebagaimana tujuan akhir dari pengelolaan zakat 

produktif adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahiq, membantu 

peningkatan pendapatan serta mendorong lahirnya muzakki baru dari para 

mustahiq sehingga perlu strategi yang jelas untuk mewujudkan hal tersebut 

melalui manajemen zakat (Atqia et al., 2018). Sehingga untuk 

menghindarkan agar organisasi pengelola zakat tidak melenceng dan 

menghindari terjadinya penyelewengan dana zakat, maka organisasi perlu 

melaksanakan kepatuhan syariah atau sharia compliance. Sebagaimana 

dalam penelitian Puspitasari & Darma (2019) menyatakan bahwa 

penerapan sharia compliance bertujuan menghindarkan organisasi dari 

transaksi riba, maysir, gharar dan transaksi lainnya yang tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

dapat membantu badan amil zakat memanajemeni zakat dengan baik dan 

terhindar dari hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dimata 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori sharia enterprise bahwa adanya 
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pertanggungjawaban yang tinggi kepada stakeholder dan Allah SWT 

sehingga pengelola zakat produktif diharapkan dapat mengelola zakat 

sesuai dengan syariat islam dan berlaku adil dalam mencapai tujuan 

pengelolaan zakat produktif (Risal & Abdullah, 2022). 

H4 : Sharia compliance menguatkan pengaruh positif manajemen zakat 

terhadap pengelolaan zakat produktif. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah alat ukur atau indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel. Ada beberapa macam definisi operasional tergantung 

dari jenis dan arah penelitian. 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah istilah yang merujuk pada peniliaian tingkat 

petanggungjawaban seseorang atau lembaga terkait dengan sistem 

administrasi yang dimilikinya. Dalam pengertian lain akuntabilitas adalah 

kewajiban organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan 

kinerjanya kepada pemberi amanah. Pertanggungjawaban itu terbagi 

menjadi dua sisi yakni pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan 

kepada manusia yang memberikan amanah (Syafiq, 2016). Akuntabilitas 

dapat dilihat dari pertanggungjawaban terhadap hukum dan aturan yang 

berlaku tentang pengelolaan zakat. Akuntabilitas badan amil zakat dapat 

ditinjau dari sikap profesionalitas yang dimiliki dalam mengelola zakat 

secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat (Alhubbufillah et al., 

2019). 
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2. Manajemen Zakat 

Potensi zakat yang terbilang besar membutuhkan kesungguhan badan 

amil zakat dalam mengelola untuk memaksimalkan pemberdayaan zakat di 

masyarakat yang membutuhkan. Amil ditunjuk untuk bertanggung jawab 

terkait pemungutan, penyimpanan dan pendistribusian zakat secara merata 

kepada orang yang berhak menerima (Jasafat, 2015). Urgensi manajemen 

zakat dalam lembaga zakat bertujuan agar mengelola dan 

mendayagunakan potensi zakat yang telah diserahkan muzakki. 

Manajemen zakat yang dilaksanakan dengan baik dapat mencapai 

pemberdayaan ekonomi ummat terkhusus pada pengelolaan zakat 

produktif (Hayatika et al., 2021). Sistematika manajemen zakat yang 

dimulai dari perencanaan, pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan hingga pada pengawasan harus berkaitan satu sama lain 

agar bisa berjalan dengan maksimal. 

3. Pengelolaan Zakat Produktif 

Zakat produktif adalah salah satu program dari pemberdayaan dana 

zakat dimana dalam pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan 

pemberian dana atau modal kepada mustahiq atau penerima zakat. 

Program zakat produktif merupakan sebuah investasi jangka panjang. 

Zakat produktif tidak hanya berperan sebagai alat bekerja tetapi juga 

membantu mengembangkan dan memperluas kegiatan produktif yang 

dimiliki oleh mustahiq (Pratama, 2015). Pengelolaan zakat produktif 

meliputi serangkaian kegiatan sosialisasi, pengumpulan zakat, distribusi 
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dan pendayagunaan serta pengawasan. Pengelolaan zakat ini 

membutuhkan kemampuan manajemen yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan zakat produktif untuk membangun ekonomi masyarakat 

yang mandiri sekaligus membantu pengentasan angka kemiskinan (Anwar, 

2018). 

4. Sharia Compliance 

Sharia compliance atau kepatuhan syariah hadir dalam masalah 

perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya nasabah 

yang mempertanyakan tentang kesesuaian prinsip yang dijalankan 

lembaga keuangan bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah ini menjadi tidak terbatas hanya pada bank 

syariah saja tetapi pada sektor-sektor lain yang berhubungan dengan 

masyarakat (Astiti, 2020). Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan 

sebuah keharusan dalam lembaga pengelola zakat. Hal ini berkaitan tidak 

hanya untuk menjaga kepercayaan muzakki tetapi juga 

pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT atas hukum-hukumnya. 

Oleh sebab itu pengelolaan zakat produktif harus sesuai dengan ketentuan 

syariah dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan 

keuangan (Islam et al., 2019). 

Tabel 1.1 

Indikator Variabel 

Variabel  Indikator  Pengukuran  

Akuntabilitas  1. Kompetensi  

2. Komitmen 

3. Efisien 

4. Partisipasi Masyarakat 

5. Akuntabel Pengelolaan 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 
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Anggaran 

6. Pertanggungjawban 

Kinerja 

(Budiarto et al., 2020) 

dan (Sa’adah, 2015) 

Manajemen 

Zakat 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. pengawasan 

(Musthofa, 2019) 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Pengelolaan 

Zakat 

Produktif 

1. Pelatihan 

2. Partisipasi Masyarakat 

3. Dukungan Pemerintah 

4. Profesionalitas 

5. Modal  

(Tanjung, 2019) 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Sharia 

Compliance 

(Kepatuhan 

Syariah) 

1. Prinsip Keadilan 

2. Prinsip Amanah, 

Profesional dan 

Bertanggunjawab 

3. Bersifat Qira’ah dan 

Illah (organisasi yang 

terus belajar dan 

melakukan perbaikan) 

4. Pengawasan  

(Wardayati & Imaroh, 

2015) 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Potensi zakat yang berada pada angka fantastis merupakan salah satu 

kewajiban yang pemerintah untuk mengelola dana zakat dalam membangun 

Indonesia. Potensi zakat dimanfaatkan dibarengi dengan sikap akuntabilitas 

yang wajib dimiliki oleh pemerintah, pengelola zakat dan juga penerima zakat. 

Masih adanya keraguan dan ketidakpercayaan dari muzakki dan masyarakat 

terkait dengan pengelolaan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS/LAZ 

menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan cara harus menanamkan karakter 

profesional dan bertanggungjawab sehingga pengelolaan zakat bisa tepat 
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sasaran. Zakat produktif menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi angka 

kemiskinan. Hal ini karena dengan menggunakan zakat produktif maka dana 

zakat yang disalurkan kepada penerima zakat tidak sekedar untuk dikonsumsi 

saja tetapi dana itu diolah sehingga berkembang dan menghasilkan keuntungan 

yang secara terus-menerus. Manajemen zakat diperlukan agar pengelolaan 

zakat berjalan efektif. Manajemen zakat terkait cara pengelolaan zakat sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah sehingga pengelolaan zakat produktif tidak 

hanya berjalan sesuai keinginan muzakki dan badan amil zakat tetapi juga tetap 

mematuhi hukum-hukum Allah SWT. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: variabel terikat 

(dependent variabel) adalah pengelolaan zakat produktif, variabel bebas 

(independent variabel) adalah akuntabilitas dan manajemen zakat dan sharia 

compliance sebagai variabel moderasi. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan dan 

perbandingan. Maka dalam pendahuluan ini adapun hasil-hasil dari penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian/Pendekatan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ahmad 

Junaidi 

Musthofa 

(2019) 

Pengaruh Manajemen 

Zakat Produktif dan 

Kompetensi SDM 

Terhadap Kesejahteraan/ 

Pendekatan Kuantitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

manajemen zakat 

berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan di 

Kabupaten Gresik sebab 

dengan manajemen zakat 
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yang tepat dapat 

meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

secara umum. Variabel 

kompetensi SDM 

berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan 

sebab SDM yang 

berkualitas mempercepat 

kinerja dari sebuah 

program.  

2 Rusmini, 

Muhammad 

Syarofi dan 

Aprilia Sri 

Utami  

(2022) 

Pengaruh Sharia 

Compliance dan 

Transparansi Terhadap 

Pengelolaan Dana Zakat 

pada BAZNAS 

Kabupaten Jember Tahun 

2021/ Penelitian 

Kuantitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel sharia compliance 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pengelolaan dana zakat di 

BAZNAS Jember namun 

secara simultan variabel 

sharia compliance dan 

transparansi terhadap 

pengelolaan dana zakat. 

Variabel transparansi 

berpengaruh secara 

signifikan dan simultan 

terhadap pengelolaan dana 

zakat di BAZNAS Jember. 

3 Ahmad 

Atabik 

(2015) 

Manajemen Pengelolaan 

Zakat yang Efektif di Era 

Kontemporer/ Penelitian 

Kualitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

manajemen diperlukan 

dalam pengelolaan zakat 

karena aktivitas 

pengeloaan zakat berkaitan 

dengan sikap profesional 

amil zakat. Manajemen 

pengelolaan zakat 

menggunakan empat 

model yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, 

pengarahan dan 

pengawasan yang diadopsi 

dari teori James Stoner. 

4 Muhammad 

Reza Atqia, 

Uwoh 

Saepulloh 

Manajemen Zakat 

Produktif dalam Upaya 

Meningkatkan 

Kesejahteraan Ekonomi 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

manajemen zakat yang 

dilakukan di Rumah Zakat 
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dan Rojudin 

(2018) 

Masyarakat/ Pendekatan 

Kualitatif 

di Kota Bandung dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi 

masyarakat melalui tiga 

tahap yaitu: 

1. Tahap perencanaan 

dengan pembagian 

tugas masing-masing 

devisi pengelolaan 

zakat. 

2. Tahap pelaksanaan 

diantaranya ada 

beberapa proses 

seperti penyusunan 

proyek proposal, 

survey, evaluasi, 

pelaksanaan 

pencarian bantuan 

pinjaman dan evaluasi 

program hingga 

penyusunan laporan. 

3. Tahap akhir yaitu 

pengawasan dimana 

masyarakat yang 

menjadi sasaran 

program 

pemberdayaan 

mengalami 

peningkatan ekonomi. 

5 Muhammad 

Dzakir 

Izzatul Islam, 

Shinta 

Melzatia, dan 

Mas Rangga 

Cili (2019) 

Financial Statement 

Accountability in Zakat 

Management Institution: 

Shariah Compliance, 

Transparency, and the 

Role of Information 

Technology/ Pendekatan 

Kuantitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan sharia 

compliance melalui 

kontrak sesuai prinsip 

syariah, pengelolaan dana 

zakat dan adanya 

pengawasan yang 

dilakukan oleh masyarakat 

dan pemerintah 

meningkatkan 

akuntabilitas laporan 

keuangan. Tetapi pada 

variabel transparansi dan 

penggunaan teknologi 

informasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap akuntabilitas 



26 

 

 
 

keuangan zakat sebab 

prinsip transparansi belum 

sepenuhnya diterapkan 

dipengelolaan zakat dan 

teknologi informasi  masih 

belum dimanfaatkan 

sepenuhnya oleh muzakki 

dalam membayar zakat. 

6 Fika Azmi, 

Ardian 

Widiarto dan 

Nugroho Heri 

Pramono 

(2019) 

Sharia Compliance, 

Sharia Governance, dan 

Environmental 

Accounting Sebagai 

Pertanggungjawaban 

Lembaga Amil Zakat di 

Indonesia/Pendekatan 

Kuantitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel 

sikap dan kepercayaan 

akuntan serta manajer 

berpengaruh terhadap 

minat dalam 

mengungkapkan sharia 

compliance, sharia 

governance dan 

environmental accounting. 

Sedangkan secara parsial 

sikap dan kepercayaan 

tidak berpengaruh 

terhadap minant akuntan 

dan manajer dalam 

mengungkapkan sharia 

compliance, sharia 

gobernance dan 

environmental accounting. 

7 Rochmawati 

Fajri dan 

Ahmad Ajib 

Ridlwan 

(2019) 

Hubungan Antara 

Pengelolaan Zakat 

Produktif dengan 

Peningkatan 

Kesejahteraan Mustahiq 

oada LAZNAS Yatim 

Mandiri Cabang 

Surabaya/ Pendekatan 

Kuantitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan terdapat 

hubungan positif dan 

signifikan antara 

pengelolaan zakat dengan 

peningkatan kesejahteraan 

mustahiq pada LAZNAS 

yatim mandiri cabang 

Surabaya. Adanya 

hubungan yang kuat ini 

dapat membawa hasil yang 

kuat bahwa di ada 

peningkatan perubahan 

dari mustahiq menjadi 

muzakki. 
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G. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat 

produktif. 

2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen zakat terhadap pengelolaan 

zakat produktif. 

3. Untuk mengetahui sharia compliance memoderasi hubungan antara 

akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat produktif. 

4. Untuk mengetahui sharia compliance memoderasi hubungan antara 

manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif. 

H. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pembangunan dalam ilmu manajemen dan akuntansi terkait dengan 

akuntabilitas, manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat produktif serta 

sharia compliance (kepatuhan syariah). Penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang yang 

sama..  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi BAZNAS/LAZ agar dapat mengembangkan dan mengelola 

zakat produktif dengan tetap mempertahankan sikap amanah, menjaga 
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prinsip akuntabilitas, mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan 

zakat dan memanajemeni zakat dengan baik dan sesuai dengan aturan yang 

berlaku.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Stewardship Theory 

Teori stewardship merupakan teori yang dikeluarkan oleh Lex 

Donaldson dan James H. Davis pada tahun 1991. Dalam penelitian yang 

dilakukan tersebut tentang Stewardship Theory or Agency Theory: CEO 

Governance and Shareholders Returns mengungkapkan perbedaan pandangan 

dalam ketika menggunakan agency theory dan stewardship theory. Dalam teori 

agensi mengungkapkan  adanya pemisahan kepentingan pribadi dan organisasi 

dalam memakmurkan pemegang saham, sedangkan dalam teori penatalayanan 

(stewardship) tidak ada pemisahan kepentingan sehingga pengambilan 

keputusan dalam memaksimalkan keuntungan pemegang saham dapat 

dilakukan secara otonom (Donaldson & Davis, 1991). Teori stewardship 

menjelaskan manajer bekerja berfokus untuk kepentingan organisasi dan tidak 

terpengaruh pada kepentingan individu. Dalam teori stewardship menekankan 

tentang usaha terbaik yang dilakukan oleh pelayan atau steward atau manajer 

dalam mencapai tujuan. Anton (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan 

dalam teori ini meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan kepentingan antara 

steward atau manajer dengan principal tetapi berusaha dibentuk agar para 

steward mematuhi dan memiliki sikap kooperatif untuk tetap mencapai tujuan 

awal organisasi.  

Lebih lanjut dijelaskan oleh Husain dan Wali (2020) dalam penelitiannya 

mengenai teori stewardship jika penggunaan teori ini juga berupaya bagaimana 
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para steward untuk belajar dan memperbaiki kompetensi mereka dalam 

melayani. Ayem dan Yuliana (2019) menyatakan adanya teori ini menjelaskan 

bahwa kerja sama yang baik seperti sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh 

steward sekaligus untuk menyelaraskan tujuan dengan prinsipal. Ikyarti dan 

Aprilia (2019) menyatakan teori stewardship dibangun berdasarkan pada 

kejujuran, amanah, bertanggung jawab dan berintegritas. Demikian pula yang 

diharapkan dari pengelolaan zakat produktif diharapkan agar menjaga 

akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada sang Pencipta dan 

stakeholder. 

B. Sharia Enterprise Theory 

Konsep pertanggungjawaban yang bersifat menyeluruh terkandung 

dalam sharia enterprise theory. Pertanggungjawaban yang dimaksud terbagi 

dalam dua posisi, yakni secara vertikal berupa pertanggungjawaban kepada 

Allah SWT dan secara horizontal kepada ummat manusia dan lingkungan alam 

(Triyuwono, 2001). Demikian pula yang diungkapkan oleh Samsiah et al 

(2013) dalam penelitiannya bahwa dalam teori ini konsep pertanggungjawaban 

lebih luas, kepada Allah SWT dan juga kepada manusia dan alam. Surepno dan 

Jayanto (2017) menyatakan jika pemikiran sharia enterprise theory berangkat 

dari konsep enterprise theory. Enterprise theory sendiri mengandung bentuk-

bentuk pertanggungjawaban, nilai-nilai kebenaran maupun kejujuran. Tetapi 

dipandang bahwasanya teori ini masih terbatas pada satu arah saja dan tidak 

ada konsep tauhidnya, semata-mata pada keberadaan dan keberhasilan dari 

perusahaan terbatas pada campur tangan stakeholder. Fitri dan Sherly (2020) 
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dalam penelitiannya mengungkapkan kehadiran sharia enterprise theory 

mencerminkan bentuk pertanggungjawaban bernafaskan nilai-nilai islam.  

Putri (2020) menyatakan  sharia enterprise theory memiliki karakter 

transendental dan teologikal. Manusia diindikasikan sebagai khalifah yang 

bertugas untuk mengelola sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT 

dimuka bumi. Irawan & Muarifah (2020) menyatakan model 

pertanggungjawaban dalam sharia enterprise theory yaitu terbagi dua, 

berfungsi untuk tetap membangkitkan kesadaran akan “ke-Tuhanan” serta 

keseimbangan. Abdullah & Nugraha (2020) menyatakan dalam pertanggung 

jawaban secara vertikal atau kepada Allah SWT mengandung makna manusia 

memiliki tanggungjawab untuk amanah dalam mengelola sumber daya yang 

ada dibumi sesuai dengan syariat. Secara horizontal kepada manusia yaitu 

memberikan kontribusi baik secara material dan non material sebagai upaya 

untuk pendistribusian kesejahteraan, sedangkan kepada alam yaitu berupa 

pelestarian lingkungan alam agar tetap seimbang dan bisa tetap berlanjut. 

C. Akuntabilitas 

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah 

kegiatan pelimpahan amanah dari pihak pemilik amanah kepada penerima 

amanah. Proses pelimpahan ini harus berisi keterangan-keterangan yang jelas 

untuk memperjelas sehingga tidak ada kesalahpahaman (Nurhasanah, 2018). 

Dalam definisi lain disebutkan jika akuntabilitas merupakan kewajiban 

individu yang diperoleh untuk mengelola sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya serta dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 
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pertanggungjawabannya (Endahwati, 2014). Pengelolaan-pengelolaan sumber 

daya publik yang melibatkan banyak orang seharusnya tetap dipertahankan 

keakuntabilitasannya demi menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan 

kepadanya (Ghofur & Suhendar, 2021). 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas melalui perspektif islam dibagi menjadi 

tiga diantaranya, 1) aktivitas yang dilakukan berusaha untuk mensejahterakan 

umat sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab kepada Allah SWT; 2) 

kegiatan organisasi berjalan dengan adil dan; 3) setiap kegiatan yang dilakukan 

harus menjaga lingkungan (Syafiq, 2016). Pelaksanaan akuntabilitas akan 

berusaha mendekatkan pada aspek keagamaan sebagai pedoman untuk tetap 

berhati-hati dalam mengelola sumber daya (Rani et al., 2017). Prinsip 

akuntabilitas mendukung terciptanya pengelolaan zakat produktif yang baik 

sehingga dapat membantu menyokong ekonomi masyarakat (Iznillah et al., 

2018). 

Ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang akuntabilitas tercantum 

Q.S. Thaha/20: 6 

توَ  اثسَّٰ ى نوَ رُ وَ   وَ وَ  توَ يْٓ ييْٓ ضفِ  وَ وَ  بوَ وَ يْٓ ٰ ٰ تفِ  وَ وَ   فِى  لْيْٓ  اوَهٗ  وَ   فِى  السَّ

Terjemahannya:  

“kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada dibumi, 

semua yang ada diantara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah” 

(Kementrian Agama RI, 2019). 

Dalam Tafsir Al-Mishbah mengenai terjemahan dari Q.S. Thaha ayat 6 

tersebut menjelaskan tentang kepemilikan mutlak Allah SWT semua yang ada 

di langit, dibumi serta semua yang terdapat diantara keduanya serta semua 
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yang ada dibawah tanah seperti barang tambang dan kekayaan alam lainnya 

(Shihab, 2002:271). 

Dari tafsir ayat tersebut maka dapat kita ketahui akuntabilitas yang 

dijelaskan terkait dengan pemenuhan tanggungjawab atas seluruh milik atau 

sumber-sumber daya yang telah diciptakan oleh Allah kepada manusia. 

Manusia boleh menggunakan rahmat Allah tersebut tetapi juga wajib dibarengi 

dengan menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga dapat mendorong agar 

lembaga atau instansi dapat memperhatikan kepentingan sosialnya juga serta 

mempertanggungjawabkan sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh 

Allah SWT untuk diolah dalam menyejahterahkan ummat manusia. 

Akuntabilitas berupaya untuk memenuhi penyelesaian atas amanah yang 

telah dilimpahkan kepadanya serta mempertanggungjawabkan baik itu 

keberhasilan ataupun kegagalan dari amanah tersebut (Saputra et al., 2019). 

Latif et al. (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan 

akuntabilitas dalam lembaga memperhatikan perencanaan, penyusunan serta 

melaporkan kegiatan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk 

tanggungjawabnya atas amanah terhadap masyarakat. Penerima amanah perlu 

bersikap adil dalam menyampaikan kebenaran dimana LAZ bertanggung jawab 

kepada BAZNAS dan Pemda serta BAZNAS bertanggungjawab kepada 

Menteri seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 

Pasal 5 ayat 3 “ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang 

bersifat mandiri dan betanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri”. 
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D. Manajemen Zakat 

Kata manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu management dengan 

asal kata manage yang artinya mengurus, mengatur . Kata manajemen dalam 

Al-Qur’an merujuk pada kata yudabbiru yang artinya mengarahkan, 

melaksanakan, menjalankan, mengendalikan, mengoordinasikan dan membuat 

rencana yang telah ditetapkan. Menurut Husaini & Fitria (2019) 

mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses pengaturan dan pemanfaatan 

sumber-sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau dengan kata 

lain manajemen menunjukkan perilaku anggota dalam organisasi untuk 

mencapai tujuannya. Menurut (Burhanudin et al., 2019) manajemen merupakan 

proses dalam mencapai tujuan secara efektiv dan efisien melalui serangkaian 

perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber-

sumber daya organisasi. Sedangkan menurut Hayatika et al (2021) manajemen 

adalah proses dalam mencapai tujuan yang terlaksana pada kegiatan-kegiatan 

yang telah terorganisir dengan baik untuk mencapai hasil yang baik. 

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat di Indonesia menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim 

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak 

menerimanya (Zulfan, 2015). Mulkanasir (2013) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa manajemen zakat dapat diartikan sebagai proses yang 

berhubungan dengan bimbingan kegiatan terhadap para pengelola zakat dalam 

mencapai tujuan yang jelas dengan menggunakan sumber-sumber tenaga 
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manusia dan bukan manusia yang meliputi serangkaian proses yakni 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan. 

Pengelolaan zakat perlu berjalan efektif dan efisien atau dengan kata lain 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga zakat perlu dimanajemeni 

(Hadi, 2020).  

Didalam manajemen zakat poin utama agar program lembaga dapat 

berjalan adalah pengumpulan atau penghimpunan dana zakat (Pangiuk, 2020). 

Pengelolaan dari penghimpunan dana zakat memerlukan pengetahuan khusus. 

Lembaga zakat telah ada dan tumbuh namun belum sepenuhnya berkembang  

sebab beberapa permasalahan yang terjadi seperti; 1) krisis kepercayaan ummat 

tentang lembaga akibat penyelewengan dan sistem pelaporan yang lemah; 2) 

pelaksanaan zakat yang lebih antusias hanya pada zakat fitrah saja menjelang 

idul fitri; 3) kurang seimbang antara dana yang terhimpun dengan kebutuhan 

ummat sehingga zakat habis untuk kegiatan konsumtif saja serta; 4) 

kekhawatiran politis akibat kasus penggunaan dana ummat untuk tujuan-tujuan 

politik. Untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang muncul 

seperti ini BAZNAS dan LAZ harus menerapkan betul-betul dengan baik 

manajemen zakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

keprofesionalannya. 

E. Pengelolaan Zakat Produktif 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2016) menyatakan 

produktif diartikan sebagai menghasilkan. Dengan demikian, zakat produktif 

dapat diartikan sebagai pendayagunaan dari zakat yang diberikan agar tepat 
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guna dan bisa menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Adanya zakat 

produktif dapat membantu pengembangan usaha yang dilakukan oleh para 

mustahik zakat (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Pemberdayaan atau 

pendayagunaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat relevan dalam 

menjawab persoalan terkait dengan ekonomi masyarakat sampai pada masalah 

kemiskinan (Ansori, 2018). 

Tidak ada ayat yang menunjukkan secara spesifik terkait dengan hukum 

dari zakat produktif, tetapi didalam al-qur’an menjelaskan mengenai 

pendistribusian zakat yang ditujukan terhadap mustahik yang membutuhkan 

zakat sebagaimana tertera dalam Q.S. At-Taubah/9: 60 

قوَ بفِ  برُ رُ يْٓ  وَ فِى  ا لِّ اسَّفوَةفِ قرُ رُ يْٓ ؤوَ نوَ عوَ وَييْٓ وَ   وَ ايْٓ رُ نفِ  وَ ايْٓعٰ فِ فِييْٓ ييْٓ لٰكفِ ءفِ  وَ ايْٓ وَ
فرُقوَ وَ اۤ قٰترُ افِ يْٓ دوَ نسَّ وَ   اصسَّ  فِ

ييْٓ مٌ  كفِ رُ عوَ فِييْٓ مٌ  وَ
فِ ۗ  وَ اللّٰهِٰ
نوَ  اللّٰهِٰ ةةً  لِّ ييْٓ وَ بفِييْٓ فِۗ   وَ فِ نفِ  السَّ فِ  وَ بيْٓ

بفِييْٓ فِ  اللّٰهِٰ نوَ  وَ فِ يْٓ لوَ ييْٓ ٰ  فِ فِ
  وَ ايْٓ

Terjemahannya: 

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) 

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan 

Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari 

Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Kementrian Agama 

RI, 2019). 

 

Dalam tafsir Al-Mishbah terkait Q.S. At-Taubah ayat 60 menjadi dasar 

mengenai kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Tentang yang menerima 

zakat berdasarkan terjemahan surat diatas menurut Imam Malik bahwa ulama-

ulama dari kalangan sahabat Nabi saw. sepakat membolehkan memberikan 

zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut dalam ayat ini. 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i bahwa semua yang disebut harus mendapat 
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bagian yang sama. Dalam penjelasan selanjutnya terkait dengan kelompok-

kelompok tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Kelompok orang-orang fakir dan miskin, al-Qurthubi menyebutkan jika 

fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah yang butuh 

dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Pada kesimpulannya, fakir dan 

miskin keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka (baik 

ada atau tidak ada) keduanya tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak. 

2. Kelompok amil, adalah mereka yang melakukan pengelolaan terhadap 

zakat, diantaranya mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, 

mencari mereka ataupun membagi dan mengantarkannya. Kelompok ini 

berhak atas zakat sebab memberi kesan upaya mereka yang berat dalam 

pengelolaan zakat dan upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah. 

3. Kelompok muallaf, terbagi atas dua yaitu orang kafir dan orang muslim. 

Jika itu orang kafir yang memeluk islam mereka dibantu melalui 

pemberian harta rampasan. Sedangkan yang orang muslim pemberian 

zakat supaya dapat menguatkan imannya terhadap islam, berdampak 

positif terhadap yang lain dan dapat menjadi harapan berjihad bagi orang-

orang yang tidak menunaikan zakat. 

4. Riqab (hamba sahaya), yakni pemberian zakat yang ditujukan kepada 

kelompok ini untuk memerdekakan atau membebaskan mereka dari 

belenggu perbudakan. 
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5. Gharim, yakni mereka yang sedang terlilit hutang sehingga tidak mampu 

membayar utang tersebut. Pemberian zakat ditujukan untuk membantu 

mereka melunasi hutang yang dimiliki. 

6. Fi sabilillah, yakni kelompok orang-orang yang berjuang menuju jalan dan 

keridhaan Allah, seperti memperjuangkan agama islam. Jihad ini bisa 

berbentuk pikiran, pendidikan, ekonomi, sosial, politik ataupun militer 

dalam menegakkan agama islam. 

7. Ibnu sabil, yang dipahami sebagai orang yang sedang dalam perjalanan 

dan kehabisan bekal, dengan catatan perjalan mereka dalam rangka untuk 

kebaikan (Shihab, 2002/633-635).  

Zakat produktif seperti pemberian modal usaha yang mana bisa dia 

gunakan untuk berdagang sehingga memperoleh keuntungan dan mampu 

mencukupi kebutuhan pokoknya (Pratama, 2015). Demi terwujudnya 

pengelolaan zakat produktif yang baik sesuai dengan tujuan awal maka sangat 

diperlukan kerja sama dan partisipasi dari semua pihak yang berwenang baik 

itu dari organisasi BAZNAS/LAZ sendiri, dari penerima, masyarakat dan juga 

pemerintah (Nopiardo, 2016). Menilik dari pemanfaatan dana zakat sendiri 

sebenarnya terbagi menjadi empat kategori yaitu, 1) pendayagunaan yang 

konsumtif dan tradisional; 2) pendayagunaan yang konsumtif kreatif; 3) 

pendayagunaan produktif tradisional dan 4) pendayagunaan produktif kreatif. 

Pendayagunaan zakat secara konsumtif dan tradisional merujuk kepada 

dana zakat yang sebelumnya telah dikumpulkan (seperti zakat fitrah) lalu 

kemudian dibagi kepada pihak-pihak yang berhak hingga habis (Piliyanti, 
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2010). Bentuk pendayagunaan zakat secara konsumtif kreatif yakni seperti 

dana zakat tersebut dialihkan dengan memberikan barang-barang yang 

dibutuhkan oleh para mustahik zakat yang tujuannya untuk konsumsi (Shobron 

& Masruhan, 2017). Kemudian pendayagunaan zakat secara produktif tradional 

adalah zakat yang dibagikan berupa barang-barang produktif yang dapat 

digunakan untuk menyambung hidup penerimanya seperti pemberian hewan 

ternak (Pratomo & Hasan, 2018). 

 Pada model pendayagunaan zakat yang keempat adalah produktif kreatif 

yakni berupa pemberian modal usaha kepada para penerima zakat yang dapat 

digunakan sebagai modal usaha baru atau untuk mengembangkan usaha yang 

telah ada sebelumnya (Fitri, 2017). Effendi (2017) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa pengelolaan zakat produktif tidak sekedar untuk 

menjalankan ibadah tetapi jika dikelola secara profesional maka dapat juga 

menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lowongan bagi 

pekerja baru. Keuntungan ini maka dapat juga membantu mengurangi jumlah 

orang yang menganggur serta terjadi peningkatan pertumbuhan produksi 

masyarakat (Salam & Risnawati, 2018). 

F. Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) 

Kepatuhan syariah atau sharia compliance merupakan syarat yang harus 

dipenuhi dalam lembaga pengelola keuangan syariah (Nurhisam, 2016).  

Adanya kepatuhan syariah menuntun agar pengelolaan zakat pada lembaga 

amil zakat mematuhi aturan-aturan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Menurut Indrarini dan Nanda (2017) dalam penelitiannya bahwa dalam menilai 
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kepatuhan syariah lembaga pengelola zakat dapat dilakukan oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan BAZNAS 

sehingga laporan dan pengelolaan zakat dipercaya transparansi dan 

keakuntabilitasannya. Kepatuhan syariah berbarengan dengan akuntabilitas 

sebab adanya kepatuhan syariah digunakan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat (Suginam, 2020). 

Kepatuhan syariah atau sharia compliance adalah pemenuhan seluruh 

prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas dalam lembaga (Waluyo, 2016). 

Dalam hal ini di lembaga pengelolaan zakat, mulai dari aktivitas pengumpulan, 

pengelolaan, pendagunaan, pendistribusian dan pengawasan zakat harus 

mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan kepatuhan syariah lembaga 

zakat bermuara pada perwujudan karakteristik, integritas dan kredibilitas 

lembaga. Budaya kepatuhan tersebut tercermin dalam nilai, perilaku maupun 

tindakan yang mengarah pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Azmi et al. 

(2019) mengungkapkan bahwa adanya kepatuhan syariah karena lembaga 

dibangun atas dasar enterprise theory yang menekankan keadilan kepada 

manusia dan lingkungan alam. Selain itu adanya pemenuhan kepatuhan syariah 

tidak hanya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

zakat tetapi juga pemenuhan tanggung jawab moral kepada Allah SWT sebagai 

pemilik syariat (Widialoka et al., 2016). 

G. Kerangka Pikir 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang nantinya akan 

dirumuskan, yakni pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat terhadap 
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pengelolaan zakat produktif dengan sharia compliance sebagai variabel 

moderasi. Selain untuk menguji hipotesis, penelitian ini juga akan menguji 

kebenaran teori stewardship dan teori sharia enterprise yang digunakan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan pada uraian tersebut, peneliti kemudian membuat 

sebuah desain penelitian yang diilustrasikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 H1 

     H2 

 H3       H4                 H3        H4 

 

 

 

Gambar 2.1

Akuntabilitas 

(X1) 
Pengelolaan 

Zakat Produktif 

(Y) 

Manajemen 

Zakat 

 (X2) 

Sharia Compliance 

(M) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013)  penelitian kuantitatif merupakan  

penelitian untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

digunakan (Zahra & Rina, 2018). Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Teduh Bersinar No.5, 

Rappocini, Gn. Sari, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas. Penelitian kausal 

adalah suatu metode yang menjelaskan hubungan antara dua variabel, yang 

bersifat sebab akibat, dimana terdapat variabel yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi (Rizki & Lili, 2019). Penelitian kausalitas bertujuan  membuktikan 

hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari 

variabel-variabel yang diteliti (Irvansyah et al., 2019). 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan 
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hasil penelitian. Ariwibowo et al (2017) menyatakan bahwa populasi adalah 

jumlah keseluruhan dari sampel yang digunakan dalam penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan staf pengelola zakat yang 

terdapat di Kantor BAZNAS Kota Makassar.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Imron, 2019). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik 

sampling jenuh merupakan jenis pengamilan sampel bila menggunakan 

seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian (Ambita, 2013).  Senada 

yang diungkapkan oleh Sugiyono (2013) sampling jenuh digunakan bila 

semua anggota populasi digunakana sebagai sampel. Menurut Arikunto 

(2011) sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. Apabila 

subjeknya kurang dari 100 maka sebaiknya diambil semua dan apabila 

subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari 

jumlah populasinya. Maka adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai dan staff BAZNAS yang tergabung dalam bagian pengumpulan, 

bagian pendistribusian dan pendayagunaan, bagian perencanaan keuangan 

dan pelaporan serta bagian SDM dan umum. 

D. Jenis dan Sumber Data 

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

subjek adalah jenis data yang berupa opini, sikap dan karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek dalam penelitian ini 
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(responden). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung melalui pembagian kuisioner 

kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi (Herviani dan 

Febriansyah, 2016). Data tersebut merupakan jawaban responden mengenai 

item-item pertanyaan terkait dengan akuntabilitas, manajemen zakat, 

pengelolaan zakat produktif,  dan sharia compliance. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dari responden yaitu 

metode survey dengan menggunakan kuisioner yang berisi sejumlah 

pertanyaan terkait dengan  akuntabilitas, manajemen zakat, penegelolaan zakat 

produktif, dan sharia compliance (kepatuhan syariah). Kuisioner merupakan 

daftar sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada 

responden untuk diisi unyuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan 

dalam penelitian (Winarsih et al., 2014). Responden diminta untuk mengisi 

daftar pertanyaan, kemudian peneliti akan akan mengambil angket yang telah 

diisi.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah-langkah yang terdiri dari 

mengumpulkan, menyeleksi dan mengubah data menjadi sebuah informasi 

yang dapat dipahami. Pengetahuan terkait dengan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian dapat membantu dalam memecahkan 

permasalahan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data 

kuanitatif merupakan analisis data-data dengan menguantifikasikan 
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menggunakan model matematis (Heryana, 2020). Adanya analisis data 

bertujuan untuk membantu agar data dapat dipahami untuk kemudian diambil 

sebuah kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Metode analisis data yang 

digunakan diantaranya analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer maka teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen 

penelitian yang disusun benar-benar akurat atau valid sehingga mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas berguna untuk 

mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuisioner yang harus 

dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya pertanyaan atau 

pernyataan kuisioner jika total skor mempunyai tingkat signifikasinsi 

dibawah 0,05 dianggap tidak valid dan jika berada diatas 0,05 atau >0,05 

maka instrumen dianggap valid (Ardista, 2021). 

b. Uji Realiabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi 

jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang 

digunakan. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian dengan 

koefisien crobanch’s alpha, yaitu merupakan uji reliabilitas untuk 
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alternatif jawaban lebih dari dua dengan bantuan software SPSS. 

Kuisioner penelitian dinyatakan reliabel jika jawaban yang diberikan 

oleh responden itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel 

penelitian dianggap reliabel ketika memberikan cronbach alpha >0,06 

ataukah lebih besar dari 0,06 (Ardista, 2021). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu dilakukan 

pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan agar datanya dapat bermakna 

dan bermanfaat. Adapun uji asumsi klasik yang dipakai yaitu : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorof-Smirnov dengan taraf probabilitas (sig) >0,05 maka datanya 

terdistribusi norma. Sedangkan jika taraf probabilitasnya <0,05 maka 

datanya tidak terdistribusi secara normal (Nanincova, 2019). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linier berganda. Pengujian terhadap ada tidaknya suatu 

multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan metode VIF (Variance 

Inflation Factor). Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian 

metode VIF ini adalah apabila VIF <10 dikatakan tidak terjadi 
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multikolinieritas. Apabila nilai VIF >10 maka terjadi multikolinieritas 

(Nanincova, 2019). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Nanincova, 2019). Pengujian 

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada 

grafikscatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu 

regresi linier terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan 

residual periode t-1. Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem 

autokorelasi. Untuk mengetahui terjadi korelasi atau tidak maka 

digunakan uji Durbin Watson (DW) yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

1. Jika angka DW dibawah -2 berarti autokorelasi positif. 

2. Jika angka DW diatas -2 berarti autokorelasi negatif. 

3. Jika angka DW diantara -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada 

autokorelasi (Ayuwardani & Isroah, 2018). 

4. Uji Hipotesis 
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a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji hipotesis dari pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda. 

Regresi linier berganda memungkinkan seorang peneliti untuk 

memahami sebuah fenomena yang mempengaruhi kondisi dari variabel 

dependen (Y) disebabkan oleh lebih dari satu faktor variabel independen 

(X).  Tujuan dari penggunaan analisis regresi linier berganda adalah 

untuk mencari seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas serta meramalkan nilai variabel tidak bebas jika 

seluruh nilai dari variabel bebas telah diketahui (Sungkawa, 2015). 

Persamaan regresi linier berganda adalah : 

                Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Pengelolaan Zakat Produktif 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

X1 =  Variabel Akuntabilitas 

X2 =Variabel  Manajemen Zakat 

e = error term 

 

b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

Ghozali (2013) mengajukan model regresi untuk menguji 

pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel 

independen. Interaksi ini lebih disukai karena ekspektasinya sebelumnya 

berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan pengaruhnya 

terhadap Y, misalnya jika skor tinggi untuk variabel akuntabilitas dan  

manajemen zakat dengan skor rendah sharia compliance (skor tinggi) 
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maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan 

berlaku skor rendah dari variabel akuntabilitas dan manajemen zakat 

berasosiasi dengan skor tinggi dari sharia compliance (skor rendah). 

Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap sharia 

compliance. Model matematis hubungan antara variabel adalah sebagai 

berikut: 

Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZM + β4|ZX1-ZM + β5|ZX2-ZM + e 

 

Keterangan : 

Y                     = Pengelolaan Zakat Produktif 

ZX1                 = Akuntabilitas 

ZX2                  = Manajemen Zakat 

Z                       = Sharia Compliance 

|ZX(1-2)- ZM|  = merupakan interaksi yang diukur dengan 

nilai absolut perbedaan antara ZX(1-2) dan ZM 

α                       = kosntanta 

        β                       = koefisien regresi 

        e                       = error term 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No. Tipe Moderasi Koefisien 

1 Pure Moderasi b2 tidak signifikan 

b3  signifikan 

2 Quasi Moderasi b2 signifikan 

b3  signifikan 

3 Homologiser Moderasi 

(Bukan Moderasi 

b2 tidak signifikan 

b3  tidak signifikan 

4 Prediktor b2 signifikan 

b3  tidak signifikan 

Sumber: (Bulutoding, Habbe, et al., 2020) 

Keterangan: 

b2 : Variabel Sharia Compliance 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas 
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Perhitungan dengan SPSS akan diperoleh keterangan atau hasil tentang 

koefisien determinasi (R2), Uji t untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Berikut adalah keterangan berkenaan dengan uji tersebut, yakni: 

1. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R
2
) merupakan uji yang digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Putro dan Kamal, 2013). Jika nilai adjusted R
2
 yang 

kecil atau mendekati nol maka kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai koefisien 

determinasinya tinggi maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat juga semakin tinggi (Ernawatiningsih, 2019).  

2. Uji Secara Parsial (Uji t) 

Menurut Arthana (2019) uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan atau tidak 

dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Uji T ini 

dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada level of 

significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:  

a. Jika t hitung < t tabel maka Hο diterima dan H1 ditolak  

b. Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima dan Hο ditolak  

3. Uji F 

Menurut Ernawatiningsih (2019) dalam penelitiannya bahwa uji F 

bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas secara bersama-
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sama terhadap variabel terikat. Dalam uji F dengan membandingkan tingkat 

signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka model fit dengan data 

dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka model dianggap tidak fit dengan 

data. 

3. Analisis Statistik Deskriptif 

Pada analisis statistik deskriptif digunakan dalam menganalis data 

melalui pengumpulan sampel data dalam kondisi yang sebenar dan tidak 

bermaksud untuk menyimpulkan secara umum. Analisis statistik deskriptif 

terfokus untuk menguraikan dan memberikan keterangan tentang sebuah 

fenomena atau keadaan (Nasution, 2017). Dari analisis ini sendiri memberikan 

gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar 

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang 

pengelolaan zakat dan merupakan langkah awal pengelolaan zakat secara 

nasional, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan 

Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Tugas dan fungsi 

BAZNAS dalam SK itu yakni melakukan penghimpunan dan pendayagunaan 

zakat, sekaligus mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yakni 

Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. 

Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ kota, BAZ 

kecamatan.  

Pada 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan 

zakat pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999, kemudian diundangkan sebagai 

UU Nomor 23 Tahun 2011 pada November 2011. Undang-undang ini 

menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, undang-undang 

mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan 

BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik BAZNAS 

daerah maupun LAZ. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat 
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kab/kota maka dibentuklah badan amil zakat nasional (BAZNAS) 

Kabupaten/Kota. Sejak berdirinya pada tahun 2005, BAZNAS Kota Makassar 

dahulunya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh yang disingkat 

BAZIZ Kota Makassar. Karena perkembangan pengelolaan zakat dan 

perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No 

23 Tahun 2011 sehingga pengelolaan zakat secara nasional juga harus 

berpedoman pada aturan tersebut. Sehingga pada tahun 2012 secara resmi 

nama Badan Amil Zakat  Nasional (BAZNAS) resmi dipakai dan melakukan 

berbagai kegiatan penyesuaian dengan aturan UU No. 23 Tahun 2011. 

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar 

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar adalah “Menjadikan 

BAZNAS Kota Makassar Terpercaya, Terdepan dan Bermartabat”. 

Misi dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yakni: 

a. Pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat 

b. Membudayakan zakat sebagai gaya hidup 

c. Meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dalam 

rangka menyukseskan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk 

pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

mengurangi kesenjangan sosial 

d. Menggerakan da’wah islam melalui sinergi ummat untuk kebangkitan 

zakat di kota makassar 

e. Meningkatkan management pengelolaan zakat dengan menerapkan 

sistem management berbasis teknologi informasi yang transparan dan 
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akuntabel. 

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar 

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Makassar 

Sebagai lembaga pengelola zakat maka BAZNAS Kota Makassar 

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan zakat dengan cara mengumpulkan, 

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat di kota Makassar, termasuk 

infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Selain menjalankan tugas 

tersebut, BAZNAS Kota Makassar juga menjalankan fungsi-fungsinya yakni: 

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat 
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e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ 

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut mengenai Organisasi dan Tata 

Kerja BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota 

dipimpin oleh seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang 

mengkoordinir Bidang dan Bagian dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi 

BAZNAS Kota Makassar sebagai berikut: 

I. Bidang Pengumpulan 

Bidang pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin 

oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah 

satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun strategi pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan 

lainnya 

b. Melaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki 

c. Melaksanakan kampanye dan sosialisasi tentang urgensi ZIS dan dana 

sosial keagamaan lainnya 

d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZIS dan dana sosial 

keagamaan lainnya 

e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan 

dana sosial keagamaan lainnya 

II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan dana sosial 

keagamaan lainnya 

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang 

kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua II dari salah satu 
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komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah 

ditetapkan 

b. Melakukan pendataan mustahik 

c. Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan program 

d. Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik agar 

pendistribusian zakat tepat sasaran 

e. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana 

sosial keagamaan lainnya sebagai berikut: 

1) Makassar Taqwa (Keagamaan) 

Bantuan Pembangunan Sarana Keagamaan, Pelatihan Dai/Mubaligh 

Fakir Miskin, Operasional Dai/Mubaligh, Bantuan Taman 

Pendidikan Alqur’an, Kegiatan Keagamaan, Safari Jumat Keliling, 

Manasik Haji, Kegiatan MTQ, Profil BAZNAS, Cetak Jadwal Sholat 

Dan Puasa, Penggandaan Khutbah Jumat, Peningkatan Kualitas 

UPZ. 

2) Makassar Sejahtera (Pengurangan Pengangguran dan Pelatihan 

Keterampilan serta Bantuan Dana Bergulir) 

Peningkatan Skill Mustahik, Dana Bergulir Pengadaan Peralatan 

Produktif, Dana Bergulir Wirausaha Mikro, Dana Bergulir Modal 

Usaha Perorangan/Kelompok 

3) Makassar Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis) 

Pengobatan Poli Gratis, Ambulance Gratis, Operasi Bibir Sumbing, 

Operasi Katarak, Kesehatan Gratis Fakir Miskin, Sunattan Massal 

Fakir Miskin 

4) Makassar Cerdas (Pelayanan Pendidikan Gratis) 



57 

 

 
 

Bantuan Beasiswa Anak Sekolah Dan Mahasiswa (S1 Dan S2), 

Bantuan Sekolah Madrasah/Ponpes, Bantuan Penghapal Qur’an, 

Pelatihan Pengurusan Jenasah Muslim, Pelatihan Dai/Khotib, 

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid, Pelatihan Guru TPA. 

5) Makassar Peduli (Kemanusiaan/Jaminan Sosial Keluarga) 

Bantuan Fakir Miskin, Bantuan Sosial Keagamaan, Bantuan Bedah 

Rumah Fakir Miskin, Bantuan Musafir, Muallaf, Orang Yang Terlilit 

Utang dan Bantuan Bencana Fakir Miskin. 

III. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh seorang 

kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah satu unsur 

komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis 

b. Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

c. Pelaksanaan evaluasi Tahunan dan Lima Tahunan Rencana 

Pengelolaan Zakat, Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya 

d. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja 

BAZNAS Kota 

IV. Bagian Administrasi, SDM dan Umum 

Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir wakil 

ketua IV dengan tugas: 

a. Penyusunan strategi pengelolaan amil baznas kota 

b. Pelaksanaan perencanaan amil baznas kota 

c. Penyusunan rencana strategis komunikasi dan  hubungan masyarakat 

baznas kota 
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d. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala 

provinsi di kota 

V. Satuan Audit Internal 

Dipimpin seorang auditor dan bertanggung jawab langsung kepada ketua 

BAZNAS dengan tugas: 

a. Penyiapan program audit 

b. Pelaksanaan audit 

c. Pelaksanaan Audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua baznas 

d. Penyusunan laporan hasil audit 

e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal 

B. Gambaran Umum Responden 

1. Karakteristik Responden 

Data kuisioner yang dibagikan pada instansi Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Makassar adalah berjumlah 30 responden dengan pembagian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Tabel Distribusi Kuisioner 

No Keterangan Jumlah Kuisioner Persentase 

1 Kuisioner yang disebarkan 30 100% 

2 Kuisioner yang kembali 30 100% 

3 Kuisioner yang dapat 

diolah 

30 100% 

n sampel = 30 

Responden rate = (30/30) x 100% = 100% 

       Sumber: Data Primer yang diolah (2022) 

Dari tabel 4.1 informasi yang dapat diketahui adalah jumlah kuisioner 

yang dibagikan ada 30 butir dan kuisioner yang kembali dan dapat diolah ada 
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30 butir yang artinya seluruh responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini mengisi seluruh kuisioner yang dibagikan dengan persentase 

tingkat pengembalian sebesar 100%. Karakteristik responden yang 

dimasukkan dalam penelitian ini yakni jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

bagian dan lama menjabat. 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 19 63% 

2 Perempuan 11 37% 

 Jumlah  30 100% 

      Sumber: Data Primer yang Diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.2 adapun informasi yang diperoleh adalah sampel di 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yang menjadi responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh laki-laki dengan jumlah sebanyak 19 orang 

atau jika dipersentasekan sebesar 63%. Adapun jumlah responden dengan 

jenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang atau jika dipersentasekan sebesar 

37%.  

b. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

1 S1 15 50% 

2 D3 8 27% 

3 SMK 4 13% 

4 SMA 3 10% 

 Jumlah 30 100 

      Sumber: Data Primer yang Diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut maka informasi yang dapat diketahui adalah 
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jumlah responden di BAZNAS Kota Makassar yang memiliki latar belakang 

pendidikan terakhir S1 ada sebanyak 15 orang atau jika dipersentasekan 

adalah sebesar 50%.  Adapun responden dengan pendidikan terakhir D3 

berjumlah 8 orang atau jika dipersentasekan sebesar 27%. Jumlah reponden 

yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) 

adalah 4 orang atau jika dipersentasekan sebesar 13 % dan jumlah responden 

yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas 

(SMA) adalah 3 orang atau jika dipersentasekan sebesar 10%. 

c. Bagian 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian 

No Bagian Jumlah Persentase 

1 Bagian Pengumpulan 8 27% 

2 Bagian Pendistribusian dan 

pendayagunaan dana ZIS 

9 30% 

3 Bagian Perencanaan 

Keuangan dan Pelaporan 

6 20% 

4 Bagian Administrasi SDM dan 

Umum 

7 23% 

 Jumlah  30 100% 

       Sumber: Data Primer yang Diolah (2022) 

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui sampel BAZNAS Kota Makassar 

yang berada pada Bagian Pengumpulan berjumlah 8 orang atau jika 

dipersentasekan sebesar 27%. Jumlah sampel yang berada pada Bagian 

Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS ada sebanyak 9 orang atau jika 

dipersentasekan sebesar 30%. Adapun jumlah sampel yang berada pada 

Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan berjumlah 6 orang atau jika 

dipersentasekan sebesar 20% dan jumlah sampel yang berada pada Bagian 

Administrasi dan Umum berjumlah 7 orang yang jika dipersentasekan sebesar 
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23%. 

d. Lama Bekerja 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No  Lama Menjabat Jumlah  Persentase  

1 <1 tahun 6 20% 

2 1 tahun 13 43% 

3 >1 Tahun 11 37% 

 Jumlah  30 100% 

      Sumber: Data Primer yang Diolah (2022) 

Dari tabel 4.5 diatas maka dapat diketahui jumlah sampel atau responden 

di BAZNAS Kota Makassar yang telah berkerja selama 6 bulan berjumlah 6 

orang yang jika dipersentasekan sebesar 20%. Adapun jumlah responden 

yang telah bekerja selama 1 tahun berjumlah 13 orang atau jika 

dipersentasekan sebesar 43% dan jumlah responden yang telah bekerja diatas 

1 tahun berjumlah 11 orang yang jika dipersentasekan sebesar 37%. 

C. Hasil Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi 

data yang dikumpulkan. Uji kualitas instrumen yang dihasilkan dari 

penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan uji validitas dan 

realibilitas. 

1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen 

penelitian yang disusun benar-benar akurat atau valid sehingga mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas berguna untuk 

mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuisioner yang harus 

dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Untuk mengetahui item 
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pernyataan itu valid dengan melihat nilai corrected item total correlation. 

Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari tabel r maka dapat 

dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 30 

responden dan besarnya df dapat dihitung 30-2 = 28 dengan df = 28 dan 

alpha = 0,05 didapat tabel r = 0,361 Jadi item pernyataan yang valid 

mempunyai r hitung lebih besar dari 0,361 Adapun hasil uji validitas data 

dalam penelitian tercantum dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas 

Variabel  Item  R Hitung R Tabel Keterangan  

Akuntabilitas 

X1.1 0,702 0,361 Valid 

X1.2 0,747 0,361 Valid 

X1.3 0,703 0,361 Valid 

X1.4 0,449 0,361 Valid 

X1.5 0,471 0,361 Valid 

X1.6 0,372 0,361 Valid 

Manajemen 

Zakat 

X2.1 0,393 0,361 Valid 

X2.2 0,546 0,361 Valid 

X2.3 0,676 0,361 Valid 

X2.4 0,623 0,361 Valid 

X2.5 0,801 0,361 Valid 

X2.6 0,472 0,361 Valid 

Pengelolaan 

Zakat Produktif 

Y1 0,616 0,361 Valid 

Y2 0,828 0,361 Valid 

Y3 0,826 0,361 Valid 

Y4 0,715 0,361 Valid 

Y5 0,715 0,361 Valid 

Y6 0,657 0,361 Valid 

Sharia 

Compliance 

Z1 0,726 0,361 Valid 

Z2 0,514 0,361 Valid 

Z3 0,670 0,361 Valid 

Z4 0,630 0,361 Valid 

Z5 0,476 0,361 Valid 

Z6 0,741 0,361 Valid 

Z7 0,554 0,361 Valid 

         Sumber: Data Primer yang Diolah (2022) 

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan 
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mempunyai nilai koefisien positif dan lebih besar daripada r tabel. Hal ini 

menunjukkan seluruh item pernyataan kuisioner yang diperoleh telah valid 

dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut. 

2. Uji Realibilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban 

responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. 

Kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dapat 

menggunakan metode alpha cronbach yakni suatu instrumen dikatakan 

reliabel jika mempunyai koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau 

lebih. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’ Alpha Keterangan  

1 Akuntabilitas  0,608 Reliabel  

2 Manajemen Zakat 0,622 Reliabel  

3 Pengelolaan Zakat 

Produktif 

0,823 Reliabel  

4 Sharia Compliance 0,730 Reliabel  

        Sumber: Data Primer yang Diolah (2022) 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s 

alpha dari semua hasil pengujian lebih besar dari 0,60 sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa instrumen kuisioner yang digunakan untuk 

menjelaskan variabel akuntabilitas, manajemen zakat, pengelolaan zakat 

produktif dan sharia compliance dinyatakan handal dan dapat dipercaya 

sebagai alat ukur variabel. 
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D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat apakah asumsi-

asumsi yang akan diperlukan dalam menganalisis regresi linier berganda 

terpenuhi. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikoloneritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov 

dengan taraf probabilitas (sig) >0,05 maka datanya terdistribusi norma. 

Sedangkan jika taraf probabilitasnya <0,05 maka datanya tidak terdistribusi 

secara normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorof-

Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,03332529 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,118 

Positive ,118 

Negative -,102 

Test Statistic ,118 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

         Sumber: Output SPSS 26 (2022) 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka dapat dilihat nilai signifikansi 

kolmogorov smirnov yang ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed) berada 

diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data 
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atau variabel-variabel yang ada didalam penelitian ini terdistribusi dengan 

normal. Selain dari menggunakan uji kolmogorov smirnov, untuk menguji 

normalitas data dapat juga ditunjukkan dengan grafik normal probability 

plot yang dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plot 

Dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik 

normal probability plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti dalam 

penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolonearitas 

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 

berganda. Pengujian terhadap ada tidaknya suatu multikolinieritas dilakukan 

dengan menggunakan metode VIF (Variance Inflation Factor). Adapun 

kriteria yang digunakan dalam pengujian metode VIF ini adalah apabila VIF 

<10 dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Apabila nilai VIF >10 maka 

terjadi multikolinieritas.  
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearty Statistic 

Tolerance  VIF 

Akuntabilitas 0,214 4,662 

Manajemen Zakat 0,213 4,688 

Sharia Compliance 0,890 1,124 

         a.Dependent Variabel: Pengelolaan Zakat Produktif 

         Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Dari hasil pengujian dalam tabel 4.9 diatas seluruh nilai tolerance 

menunjukkan lebih besar dari 0,10. Pada variabel akuntabilitas senilai 

0,214, manajemen zakat senilai 0,213 dan sharia compliance senilai 0,890. 

Adapun nilai VIF untuk semua variabel mempunyai nilai yang lebih kecil 

dari 10. Variabel akuntabilitas senilai 4,662, variabel manajemen zakat 

senilai 4,688 dan variabel sharia compliance senilai 1,124. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel 

independen karena nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan semua 

nilai VIF lebih kecil dari 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian Heteroskedastisitas 

ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafikscatterplot. Jika titik-titik 

yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan uji glejser 

dan scatterplot sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser 

Model  Unstandardized 

Coeffients 

Standardized 

Coefficients  

t Sig. 

 B Std.Error Beta    

(Constant) -,914 1,665  -,549 ,588 

Akuntabilitas  ,169 ,096 ,693 1,758 ,090 

Manajemen 

Zakat 

-,161 ,103 -,616 -1,558 ,131 

Sharia 

Compliance 

,43 ,055 ,153 ,793 ,435 

         a.Dependent Variabel:ABS_RESIDUAL 

         Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Dari hasil uji glejser pada tabel 4.10 memperlihatkan bahwa semua 

variabel bebas memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selain uji 

heteroskedastisitas dengan uji glejser, uji heteroskedastisitas juga dapat 

dilihat dari scatter plot yang disajikan pada gambar berikut: 

 

Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Gambar 4.3 

Hasil Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot 
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Dari hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 4.3 menunjukkan 

grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola 

penyebaran, titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang artinya model regresi 

layak dipakai untuk meningkatkan pengelolaan zakat produktif berdasarkan 

akuntabilitas dan manajemen zakat yang dimoderasi oleh sharia compliance. 

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model  R  R Square Adjusted 

R Square 

Std.Error of 

the Estimate 

Durbin 

Watson 

1 ,937 ,878 ,864 1,091 1,598 
           a.Predictors: (Constant), sharia compliance, akuntabilitas, manajemen zakat 

           b.Dependent Variabel: pengelolaan zakat produktif 

Berdasarkan dari tabel 4.11 diatas nilai Durbin Watson sebesar 1,598 

dengan nilai signifikansi 5% dan jumlah sampel 30(n), jumlah variabel 2 

(k=2), maka ditabel Durbin watson didapat nilai du sebesar 1,567. Nilai DW 

1,598 lebih besar dari batas atas (du) sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi. 

E. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 

menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan variabel 

independen (akuntabilitas dan manajemen zakat) terhadap variabel dependen 

(pengelolaan zakat produktif), sedangkan untuk hipotesis H3 dan H4 untuk 

menguji pengaruh moderasi sharia compliance dengan menggunakan analisis 
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regresi moderasi melalui pendekatan nilai selisih mutlak. Uji hipotesis 

dibantu dengan program SPSS 26. 

1. Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 

Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan analisis regresi 

berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat 

terhadap pengelolaan zakat produktif yang ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model  R  R Square Adjusted R 

Square 

Std.Error of the 

Estimate 

1 ,929 ,863 ,853 1,133 

         Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Dari tabel 4.12 diatas yang menunjukkan nilai R atau analisis korelasi 

ganda sebesar 0,929 atau sebesar 92,9%, menurut pedoman interpretasi 

korelasi angka ini termasuk kedalam kategori berpengaruh sangat kuat karena 

berada di interval 0,90-1,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

akuntabilitas dan manajemen zakat berpengaruh sangat kuat terhadap 

pengelolaan zakat produktif. Hasil uji koefisien determinasi di tabel tersebut 

menunjukkan nilai R Square dari model regresi yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam 

menjelaskan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam tabel diatas 

menunjukkan nilai R Square sebesar 0,853, hal ini menunjukkan bahwa 

85,3% pengelolaan zakat produktif dipengaruhi oleh akuntabilitas dan 

manajemen zakat dan sisanya sebesar 14,7% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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Tabel 4.13 

Hasil Uji F-Simultan 

Model  Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F  Sig. 

Regression  218,526 2 109,263 85,081 ,000
b
 

Residual  34,674 27 1,284   

Total  253,200 29    

        Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian 

regresi berganda menunjukkan hasil f hitung sebesar 85,081 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dimana nilai f hitung 85,081 

lebih besar dari tabel f sebesar 3,35 (df1=3-1=2 dan df2=30-3=27). Berarti 

akuntabilitas dan manajemen zakat secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap pengelolaan zakat produktif. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji T-Parsial 

Mod

el  

 

 

Unstardardized  

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients  

T Sig. 

1  B Std.Error Beta   

 (Constant) 2,208 1,817  1,215 ,235 

 Akuntabilitas  ,613 ,156 ,604 3,935 ,001 

 Manajemen 

Zakat 

,383 ,167 ,351 2,288 ,030 

      Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dianalisa model estimasi sebagai berikut: 

Y = 2,208 + 0,613X1 + 0,383X2 + e 

Keterangan: 

Y = Pengelolaan Zakat Produktif 

X1 = Akuntabilitas 

X2 = Manajemen Zakat 

a = Konstanta 

         β1,β2,β3 = Koefisien Regresi 

         e = Standar Error 
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Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bahwa: 

a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 2,208 menunjukkan bahwa 

jika variabel independen (akuntabilitas dan manajemen zakat) 

diasumsikan nol, maka pengelolaan zakat produktif akan meningkat 

sebesar 2,208. 

b. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,613. Pad 

penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel akuntabilitas (X1) 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan zakat 

produktif akan mengalami peningkatan sebesar 0,613. 

c. Nilai koefisien regresi variabel manajemen zakat (X2) sebesar 0,383 pada 

penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel manajemen zakat 

(X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan zakat 

produktif akan mengalami peningkatan sebesar 0,383. 

Hasil interpretasi atas hipotesis (H1 dan H2) yang diajukan dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pengelolaan 

Zakat Produktif 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas 

memiliki t hitung sebesar 3,935 > tabel t sebesar 2,052 (sig.a = 0,05 dan df = 

n-k, yaitu 30-27=27) dengan koefisien beta unstardized sebesar 0,613 dan 

tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal 

ini berarti akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan zakat produktif. Dengan demikian hipotesis pertama yang 



72 

 

 
 

menyatakan akuntabilitas berpengaruh/berhubungan positif dan signifikan 

terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar terbukti 

dan dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan jika semakin tinggi 

akuntabilitas yang dimiliki maka akan meningkatkan pengelolaan zakat 

produktif. 

b. Manajemen Zakat Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

Pengelolaan Zakat Produktif 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa variabel manajemen zakat 

memiliki t hitung sebesar 2,288 > tabel t sebesar 2,052 (sig.a=0,05 dan df = 

n-k, yaitu 30-3 = 27) dengan koefisien beta unstandized sebesar 0,383 dengan 

tingkat signifikansi 0,030 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima. Hal 

ini berarti manajemen zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan zakat produktif., dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan manajemen zakat berpengaruh/berhubungan positif dan 

signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif terhadap pengelolaan zakat 

produktif pada BAZNAS Kota Makassar terbukti atau dapat diterima. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manajemen zakat maka 

mendukung peningkatan pengelolaan zakat produktif yang semakin baik. 

2. Hasil Uji Regresi Moderasi atau Moderated Regression Analysis 

(MRA) terhadap Hipotesis Penelitian H3 dan H4 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model  R  R Square Adjusted R 

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

Durbin 

Watson 

1 ,949
a
 ,901 ,889 1,025 1,444 
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         Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas nilai R adalah 0,949 atau 94,9% menurut 

pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori 

berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,90-1,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Zscore: Akuntabilitas, Zscore: Manajemen 

Zakat, Zscore: Pengelolaan Zakat Produktif, X1_M dan X2_M, berpengaruh 

kuat terhadap pengelolaan zakat produktif. Hasil uji koefisien determinasi 

diatas menunjukkan R Square sebesar 0,889 yang berarti pengelolaan zakat 

produktif dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas dan manajemen zakat yang 

dimoderasi oleh sharia compliance sekitar 88,9% dan sisanya sebesar 11,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F-Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model   Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F  Sig. 

1 Regression  228,008 5 45,602 43,444 ,000
b
 

 Residual  25,192 24 1,050   

 Total  253,200 29    

      Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian 

regresi moderasi menunjukkan F hitung sebesar 43,444 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

akuntabilitas (X1), manajemen zakat (X2), moderasi (M), X1M dan X2M 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi perilaku pengelolaan zakat 

produktif. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Coefficients
a 
 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients  

t Sig. 

1 B Std.Error Beta   

(Constant) -20,131 17,689  -1,138 ,266 

Akuntabilitas 5,385 2,062 5,307 2,612 ,015 

Manajemen Zakat -3860 2,023 -3,539 -1,908 ,068 

Sharia 

Compliance 

,792 ,609 ,672 1,302 ,205 

X1_Z -168 ,072 -6,831 -2,327 ,029 

X2_Z ,149 ,071 5,691 2,090 ,047 

      Sumber: Output SPSS 26 (2022) 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat menunjukkan model estimasi sebagai 

berikut: 

Y = -20,131 + 5,385X1 - 3,860X2 + 0,792Z -0,168 ZX1*ZM +0,149 ZX2*ZM 

+0,149 ZX2*ZM +e 

Keterangan : 

Y                     = Pengelolaan Zakat Produktif 

ZX1                 = Akuntabilitas 

ZX2                  = Manajemen Zakat 

Z                       = Sharia Compliance 

|ZX(1-2)- ZM|  = merupakan interaksi yang diukur dengan 

nilai absolut perbedaan antara ZX(1-2) dan ZM 

α                       = kosntanta 

        β                       = koefisien regresi 

        e                       = error term 

 

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar -20,131 menunjukkan 

bahwa variabel dependen (pengelolaan zakat produktif) tidak akan 

meningkat jika tanpa adanya variabel independen dan moderasi 

(akuntanbilitas, manajemen zakat dan sharia compliance). 

b. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) adalah 5,385 pada 
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penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel akuntabilitas 

mengalami peningkatan maka pengelolaan zakat produktif juga akan 

mengalami peningkatan. 

c. Nilai koefisien regresi variabel manajemen zakat (X2) sebesar -3,860, 

dapat diartikan bahwa ketika variabel manajemen zakat mengalami 

penurunan maka pengelolaan zakat produktif juga akan mengalami 

penurunan sebesar -3,860. 

d. Nilai koefisien regresi variabel sharia compliance (M) pada penelitian ini 

sebesar 0,792 dapat diartikan bahwa ketika variabel sharia compliance 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan zakat 

produktif juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,792. 

e. Nilai koefisien regresi variabel sharia compliance (M) dengan 

akuntabilitas (X1) sebesar -0,168. Dalam penelitian ini dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat interaksi antara sharia compliance (M) dengan 

akuntabilitas (X1), maka pengelolaan zakat produktif juga akan 

mengalami penurunan. Hasil penelitian ini masuk pada kriteria pure 

moderasi (moderasi murni) dengan koefisien b2 (sharia compliance) 

tidak signifikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,205 lebih besar 

dari 0,05 dan b3 (akuntabilitas dengan sharia compliance) signifikan 

dengan nilai signifikansinya sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05. 

f. Nilai koefisien regresi variabel sharia compliance (M) dengan 

manajemen zakat (X2) sebesar 0,149. Pada penelitian ini diartikan bahwa 

terdapat interaksi antara manajemen zakat dengan manajemen zakat, 

maka pengelolaan zakat produktif juga akan mengalami peningkatan. 

Hasil dari penelitian ini masuk pada kriteria pure moderasi dengan 
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koefisien b2 (sharia compliance) tidak signifikan dengan signifikansinya 

0,205 lebih besar dari 0,05 dan b3 (manajemen zakat terhadap sharia 

compliance) dengan nilai signifikansinya 0,047 lebih kecil dari 0,05. 

Hasil interaksi atas hipotesis penelitian (H3 dan H4) yang diajukan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a. Sharia Compliance memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap 

pengelolaan zakat produktif (H3) 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.17 

menunjukkan bahwa variabel X1M mempunyai t hitung sebesar -2,327 < t 

tabel 2,052 dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,168 dengan 

tingkat signifikansi 0,029 lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima. Hal ini 

berarti bahwa variabel sharia compliance merupakan variabel yang 

memoderasi hubungan antara variabel akuntabilitas dengan pengelolaan zakat 

produktif. Dengan demikian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel 

sharia compliance memoderasi pengaruh akuntabilitas dengan pengelolaan 

zakat produktif. 

b. Sharia Compliance memoderasi pengaruh manajemen zakat terhadap 

pengelolaan zakat produktif (H4) 

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.17 

menunjukkan variabel X2M mempunyai t hitung sebesar 2,090 > t tabel 

2,052 dengan koefisien beta unstardized sebesar 0,149 dengan tingkat 

signifikan 0,047 lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Hal ini berarti bahwa 

variabel sharia compliance adalah variabel yang dapat memoderasi hubungan 
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antara variabel manajemen zakat dengan pengelolaan zakat produktif. Dengan 

demikian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel sharia compliance 

memoderasi dan memperkuat pengaruh manajemen zakat terhadap 

pengelolaan zakat produktif. 

F. Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil uji deksriptif variabel dari 30 responden dapat diketahui dari tabel 

berikut: 

Tabel 4.18 

Statistik Deskriptif Variabel 

 N Minimum Maksimum Mean Std. 

Deviasi 

Akuntabilitas 30 19 29 23,93 2,912 

Manajemen Zakat 30 18 29 22,80 2,709 

Pengelolaan 

Zakat Produktif 

30 21 30 25,60 2,955 

Sharia 

Compliance 

30 24 35 29,70 2,507 

Valid N (listwise) 30     

      Sumber : Output SPSS Versi 26 

Tabel 4.18 menunjukkan hasil pengujian analisis statistik deskriptif 

masing-masing variabel penelitian. Dari tabel tersebut, hasil analisis dari 

variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 19, nilai 

maksimum sebesar 29, mean (rata-rata) sebesar 23,93 dan standar deviasi 

sebesar 2,912. Selanjutnya hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel 

manajemen zakat menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai 

maksimum sebesar 29, mean (rata-rata) sebesar 22,80 dengan standar deviasi 

sebesar 2,709. Adapun hasil analisis terhadap variabel pengelolaan zakat 

produktif menunjukkan nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum  sebesar 

30, mean (rata-rata) sebesar 25,60 dengan standar deviasi sebesar 2,955. 
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Selanjutnya hasil analisis pada variabel sharia compliance dengan 

menggunakan uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 24, 

nilai maksimum sebesar 35, mean (rata-rata) sebesar 29,70 dengan standar 

deviasi sebesar 2,507. 

Sebagai kesimpulan dari tabel 4.6 bahwa nilai mean tertinggi berada pada 

variabel sharia compliance yakni sebesar 29,70, sedangkan yang terendah 

adalah variabel manajemen zakat sebesar 22,80. Untuk standar deviasi 

tertinggi berada pada variabel pengelolaan zakat produktif sebesar 2,955 dan 

terendah berada pada variabel sharia compliance yaitu 2,507. 

a) Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas 

Analisis deskriptif terhadap variabel akuntabilitas terdiri dari 6 item 

pernyataan. Berikut penjabaran tabel hasil jawaban responden mengenai 

akuntabilitas sebagai berikut: 

Tabel 4.19  

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X1.1  4 5 12 9 116 3,87 

  13% 17% 40% 30% 

X1.2  1 11 12 6 113 3,77 

  3% 37% 40% 20% 

X1.3  2 9 12 7 114 3,80 

  7% 30% 40% 23% 

X1.4   4 13 13 129 4,30 

   14% 43% 43% 

X1.5   7 13 10 123 4,10 

   23% 43% 34% 

X1.6  1 5 14 10 123 4,10 

  3% 17% 47% 33% 

 Rata-Rata Keseluruhan 3,99 

      Sumber: Data Primer diolah (2022) 
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 Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum persepsi responden 

mengenai pernyataan variabel akuntabilitas berada di skor 3,99. Hal ini 

berarti rata-rata responden setuju terhadap pemahaman mengenai 

akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Indeks tertinggi 

pada variabel akuntabilitas terlihat pada pernyataan keempat (X1.4) yakni 

4,30 dan terendah pada pernyataan kedua (X1.2) yakni 3,77. 

b) Analisis Deskriptif Variabel Manajemen Zakat  

Analisis deskriptif terhadap variabel manajemen zakat terdiri dari 6 

item pernyataan. Berikut penjabaran tabel hasil jawaban responden mengenai 

manajemen zakat sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Manajemen Zakat 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

X2.1   10 13 7 117 3,90 

   34% 43% 23% 

X2.2  1 5 18 6 119 3,97 

  3% 17% 60% 20% 

X2.3  2 6 17 5 115 3,83 

  7% 20% 57% 16% 

X2.4  2 11 10 7 112 3,73 

  7% 37% 33% 23% 

X2.5  1 11 13 5 112 3,73 

  3% 37% 43% 17% 

X2..6   13 15 2 109 3,63 

   43% 50% 7%

% 

 Rata-Rata Keseluruhan 3,80 

      Sumber: Data Primer diolah (2022) 

Tabel diatas menunjukkan secara umum persepsi responden 

mengenai pernyataan variabel manajemen zakat berada pada skor 3,80. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju terhadap manajemen zakat 
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pada BAZNAS Kota Makassar. Indeks tertinggi pada variabel manajemen 

zakat berada pada pernyataan kedua (X2.2) yakni 3,97 dan indeks terendah 

berada pada pernyataan keenam (X2.6) yakni 4,07. 

c) Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Zakat Produktif 

Analisis deskriptif terhadap variabel pengelolaan zakat produktif  

terdiri dari 6 item pernyataan. Berikut penjabaran tabel hasil jawaban 

responden mengenai pengelolaan zakat produktif sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pengelolaan Zakat Produktif 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

Y.1   2 16 12 130 4,33 

   7% 53% 40% 

Y.2   6 13 11 125 4,17 

   20% 43% 37% 

Y.3   7 11 12 125 4,17 

   23% 37% 40% 

Y.4   2 19 9 127 4,23 

   7% 63% 30% 

Y.5   3 16 11 128 4,27 

   10% 53% 37% 

Y.6   3 11 16 133 4,43 

   10% 37% 53% 

 Rata-Rata Keseluruhan 4,27 

      Sumber : Data Primer diolah (2022) 

Tabel diatas menunjukkan secara umum persepsi responden 

mengenai pernyataan variabel pengelolaan zakat produktif berada pada skor 

4,27. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju terhadap 

pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Makassar. Indeks tertinggi 

pada variabel pengelolaan zakat produktif berada pada pernyataan keenam 

(Y.6) yakni 4,43 dan indeks terendah berada pada pernyataan ketiga (Y.3) 
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yakni 4,17. 

d) Analisis Deskriptif Variabel Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) 

Analisis deskriptif terhadap variabel sharia compliance terdiri dari 7 

item pernyataan. Berikut penjabaran tabel hasil jawaban responden mengenai 

sharia compliance sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sharia Compliance 

Item  

Pernyataan 

Frekuensi 
Skor Mean 

STS TS N S SS 

Z.1   2 16 12 130 4,33 

   7% 53% 40% 

Z.2    19 11 131 4,37 

    63% 37% 

Z.3   2 18 10 128 4,27 

   7% 60% 33% 

Z.4   1 21 8 127 4,23 

   3% 70% 27% 

Z.5   5 19 6 121 4,03 

   17% 63% 20% 

Z.6   8 15 7 119 3,97 

   27% 50% 23% 

Z.7    15 15 135 4,50 

    50% 50% 

 Rata-Rata Keseluruhan 4,24 

      Sumber: Data Primer diolah (2022) 

Tabel diatas menunjukkan secara umum persepsi responden 

mengenai pernyataan variabel sharia compliance berada pada skor 4,24. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju terhadap sharia 

compliance pada BAZNAS Kota Makassar. Indeks tertinggi pada variabel 

manajemen zakat berada pada pernyataan ketujuh (Z.7) yakni 4,50 dan indeks 

terendah berada pada pernyataan keenam (Z.6) yakni 3,97. 

G. Pembahasan  
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Tabel 4.23 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis dan Regresi Moderasi 

No Variabel  Hasil Uji Keterangan 

1 Akuntabilitas terhadap 

pengelolaan zakat produktif 

 Positif dan 

signifikan 

H1 diterima 

2 Manajemen zakat terhadap 

pengelolaan zakat produktif 

Positif dan 

signifikan 

H2 diterima 

3 Sharia Compliance 

memoderasi hubungan 

akuntabilitas terhadap 

pengelolaan zakat produktif 

Pure moderasi 

H3 diterima 

4 Sharia Compliance 

memoderasi hubungan 

manajemen zakat terhadap 

pengelolaan zakat produktif 

Pure moderasi 

H4 diterima 

 

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dibuktikan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif. Hal 

ini berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Makassar maka semakin meningkat pula pengelolaan zakat produktif 

yang dilakukan oleh BAZNAS. Pengelolaan zakat produktif dengan menjaga 

akuntabilitasnya, baik itu dari segi pelaksanaan, pengelolaan, laporan hingga 

pendistribusiannya kepada mustahiq yang memerlukan dapat membantu 

peningkatan kesejahteraan mustahiq serta membantu mengatasi masalah 

kemiskinan secara bertahap. 

 Pengelolaan zakat produktif sebagai upaya BAZNAS dalam membantu 

memecahkan permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti 

kesenjangan pendapatan, pengangguran dan masalah kemiskinan. Tujuan dari 

zakat produktif diwujudkan dengan pengelolaan dan penyaluran secara 

efektif.  Zakat produktif yang dikelola dan disalurkan berupa permodalan 
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yang digunakan untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha yang 

telah ada sebelumnya. Lembaga pengelola zakat yang akuntabel 

memunculkan kepercayaan masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya 

dana zakat yang terkumpul untuk kemudian dikelola dan disalurkan.  

Akuntabilitas badan amil zakat dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 

tersedianya rencana strategis, pembagian tugas dan fungsi, kejelasan program 

kerja yang memuat segala perencanaan terhadap kegiatan pengumpulan, 

pengelolaan, hingga pendistribusian/pendayagunaan dan juga tersedianya 

laporan keuangan zakat yang sifatnya kredibel. Akuntabilitas yang dijunjung 

dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dan zakat lainnya akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menaikkan citra baik organisasi 

di mata publik. 

Hal ini searah dengan teori stewardship yakni dalam pengelolaan dan 

pendayagunaan dana zakat yang terhimpun di BAZNAS lebih diutamakan 

pada kepentingan umum. Organisasi dalam hal ini individu yang terlibat 

dalam mengelola dana zakat didorong untuk bekerja secara profesional, 

berprestasi, meningkatkan kompetensi, serta bertanggung jawab atas apa yang 

telah diamanahkan kepadanya. Organisasi yang profesional dan 

berkompetensi membantu mewujudkan pengelolaan zakat yang secara efektif 

dan efisien. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab yang diemban dari 

muzakki ataupun masyarakat secara umum yang telah menyalurkan zakatnya 

untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan disalurkan secara tepat sasaran 

sehingga mustahiq zakat yang ikut menerima zakat produktif bisa teratasi 
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masalah ekonomi dan sosialnya. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu et al (2016), M.N.Mukmin & Susilawati (2020), serta Nurhayati dan 

Fadilah(2018) yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan zakat 

produktif. Akuntabilitas yang tinggi mendorong organisasi untuk bertugas 

sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, memperhatikan laporan keuangan dana 

zakat dengan memberikan informasi yang sesungguhnya serta menjelaskan 

program-program zakat produktif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

mustahiq. Semakin tinggi akuntabilitas suatu organisasi maka akan semakin 

baik pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat produktifnya. 

2. Pengaruh Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dibuktikan bahwa manajemen 

zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat 

produktif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik manajemen zakat maka 

semakin baik pula pengelolaan zakat produktif. 

Pengelolaan zakat produktif bisa berjalan dengan baik yang didukung 

oleh manajemen zakat yang baik pula. Terdapat susunan yang jelas dan 

didukung oleh struktur organisasi  sehingga tiap-tiap bagian dalam organisasi 

BAZNAS melakukan manajemen zakat dapat tersusun dan terencana. Tidak 

hanya dalam melakukan pengelolaan zakat produktif, manajemen BAZNAS 

Kota Makassar harus berpatokan dengan aturan pengelolaan zakat yang 

disesuaikan dengan visi misi organisasi. 

Penerapan manajemen zakat yang baik dan optimal dan memperhatikan 
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tantangan baik itu dari internal mustahiq maupun dari lembaga zakat itu 

sendiri, berarti BAZNAS telah berhasil memenuhi amanah terkait 

peningkatan dan penguatan ummat. Pengelolaan zakat didalam menempatkan 

perencanaan, pengorganisasian, pengawasan bertujuan untuk membantu 

merubah mustahiq menjadi muzakki. Manajemen zakat membantu dana 

teralokasi dengan tepat sasaran, efektif dan memecahkan masalah baik itu 

dari mustahiq maupun didalam pengelolaan zakat produktif itu sendiri.  

Manajemen zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS berdampak pada 

pengelolaan zakat yang transparansi, bertanggung jawab dan profesional. Hal 

ini dapat memotivasi sehingga muzakki mau menjalankan kewajiban 

zakatnya. Manajemen zakat didalam pengelolaan zakat produktif tersalur 

pada pengembangan ekonomi, pengembangan usaha mikro, pengembangan 

industri dan ekonomi milenial (Harisah et al., 2021). 

Hal ini sesuai dengan teori stewardship yang merujuk pada manajer 

dalam melaksanakan tugas pada hasil utama mereka untuk kepentingan 

organisasi. Teori ini menggambarkan organisasi yang memfokuskan 

pelayanan yang baik kepada mustahiq dan masyarakat. Pelaksanaan 

manajemen zakat berdasarkan visi dan misi organisasi berusaha untuk 

mewujudkan agar mustahiq zakat bisa teratasi masalah ekonomi, lebih kreatif 

dan inovatif dalam berwirausaha serta membantu meningkatkan pendapatan 

mustahiq secara jangka panjang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Musthofa (2019) dan Nasim & Romdhon (2014) yang menyatakan 
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manajemen zakat berpengaruh terhadap pengelolaan zakat produktif. Hal ini 

karena manajemen zakat yang dilakukan BAZNAS atau lembaga pengelola 

zakat secara baik maka akan meningkatkan pengelolaan zakat produktif, 

sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan muzakki dalam 

membayar zakat. Peningkatan ini didukung dengan semakin meningkatnya 

pendapatan yang dimiliki mustahiq, peningkatan produktivitas serta 

peningkatan kecukupan pangan dari mustahiq dari hasil program pengelolaan 

zakat produktif. 

3. Sharia Compliance Menguatkan Pengaruh Positif Akuntabilitas 

Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif 

Berdasarkan hasil uji hipotesis regresi moderasi dapat dibuktikan 

bahwa sharia compliance memoderasi namun memperlemah hubungan antara 

akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat produktif. Ketika akuntabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat produktif kemudian 

diimbangi dengan sharia compliance maka pengelolaan zakat produktif juga 

akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat 

memperkuat pengaruhnya terhadap pengelolaan zakat produktif karena pihak 

BAZNAS mendukung agar tanggungjawab tetap terlaksana dalam 

meningkatkan pengelolaan zakat produktif. Semakin tinggi kepatuhan 

terhadap syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat maka akan 

mendukung pertanggungjawaban agar pengelolaan zakat produktif bisa 

terccapai pada sasaran awal dan mencegah hal-hal yang tidak sesuai syariat. 

Berdasarkan sharia enterprise theory organisasi atau instansi dalam 
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melaksanakan tanggungjawab terbagi dalam dua jenis yakni 

pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Pelaksanaan pengelolaan 

dan pemberdayaan zakat produktif merupakan bukti keimanan terhadap Allah 

SWT dan bertanggung jawab terhadap sumber-sumber daya yang telah Allah 

sediakan. Sedangkan secara horizontal pengelolaan zakat produktif 

merupakan bentuk tanggungjawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan 

penerima zakat. Ketika berhasil meningkatkan taraf hidup, menaikkan 

pendapatan dan membantu mengubah mustahiq menjadi muzakki berarti 

BAZNAS telah melaksanakan akuntabilitas secara horizontal. Adanya sharia 

compliance atau kepatuhan syariah membantu BAZNAS agar tetap mematuhi 

syariat islam selama proses pengelolaan, membantu agar dana zakat tersalur 

secara adil dan merata, memastikan laporan keuangan tertulis sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya serta menghindarkan dari perilaku penyelewengan 

yang bisa saja terjadi. Dimata masyarakat kepatuhan syariah menjadi 

penilaian dalam memberikan kepercayaan terhadap organisasi atau instansi 

tersebut.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islam et al (2019) 

dan Ramadhan et al (2021) bahwa kepatuhan syariah menguatkan 

akuntabilitas didalam pengelolaan zakat produktif terutama pada pelaporan 

keuangannya. Kepatuhan syariah menjadi hal utama untuk mengelola zakat 

sehingga dapat berjalan secara efektif. 

4. Sharia Compliance Menguatkan Pengaruh Manajemen Zakat 

Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis regresi moderasi dapat dibuktikan 

bahwa sharia compliance memoderasi atau menguatkan pengaruh manajemen 

zakat terhadap pengelolaan zakat produktif. Ketika manajemen zakat 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat produktif kemudian 

diimbangi dengan sharia compliance maka pengelolaan zakat produktif juga 

akan semakin meningkat. 

Berdasarkan sharia enterprise theory manajemen zakat yang dikuatkan 

dengan sharia compliance (kepatuhan syariah) menjelaskan lembaga zakat 

mengelola zakat produktif melibatkan aspek sosial dan pertanggungjawaban. 

Manajemen zakat sebagai aspek sosial berusaha membantu mustahiq yang 

mengalami masalah ekonomi sehingga melalui zakat produktif dapat merubah 

pola pendapatan mereka secara bertahap dan terus menerus. Sedangkan dari 

sisi pertanggungjawaban manajemen zakat berusaha membentuk program-

program pemberdayaan mustahiq yang tetap patuh pada prinsip-prinsip 

syariah sehingga dana yang telah tersalurkan dapat dikembangkan sekaligus 

bisa diawasi agar tetap terpakai sesuai tujuannya. 

Manajemen zakat ikut memegang peranan penting terkait dengan 

peningkatan pengelolaan zakat produktif. Manajemen zakat yang terencana 

dan tersusun meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, 

pengelolaan, pendayagunaan hingga pendistribusian dapat memastikan 

aktivitas BAZNAS selesai secara efektif dan efisien. Manajemen zakat pada 

pengelolaan zakat produktif membantu mengarahkan penerima zakat 

produktif dalam mengembangkan dana yang diterima sebagai modal usaha 
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maupun usaha yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian mustahiq zakat 

secara bertahap akan mengalami peningkatan pendapatan, terurai 

permasalahan kemiskinan dan terpenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini 

senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi et al ( 2019) bahwa 

sharia compliance atau kepatuhan syariah yang dilakukan didalam lembaga 

zakat dijadikan sebagai motivasi untuk peningkatan pertanggungjawaban dan 

manajemen zakat agar berjalan secara adil dan baik dan menambah tingkat 

kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat 

produktif dengan sharia compliance (kepatuhan syariah) sebagai variabel 

moderasi di BAZNAS Kota Makassar maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar ditentukan 

oleh akuntabilitas. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas 

merupakan unsur yang sangat menentukan pengelolaan zakat produktif. 

2. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar ditentukan 

oleh manajemen zakat. Hal ini membuktikan bahwa manajemen zakat 

merupakan unsur yang sangat menentukan pengelolaan zakat produktif. 

3. Sharia compliance menjadi variabel pure moderasi antara akuntabilitas 

dan pengelolaan zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa sharia 

compliance berhasil memoderasi hubungan antara akuntabilitas dengan 

pengelolaan zakat produktif.  

4. Sharia compliance menjadi variabel pure moderasi antara manajemen 

zakat dan pengelolaan zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa 

sharia compliance berhasil memoderasi hubungan antara manajemen 

zakat dengan pengelolaan zakat produktif. pula.  
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah, 

namun masih memiliki beberapa keterbatasan yakni: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu populasi yakni hanya berfokus 

pada lembaga zakat BAZNAS Kota Makassar. 

2. Penelitian ini terbatas pada pengujian mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan zakat produktif yakni akuntabilitas, 

manajemen zakat dan sharia compliance (kepatuhan syariah), 

sedangkan masih banyak lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengelolaan zakat produktif namun tidak diteliti didalam penelitian ini. 

C. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian yang dilakukan yakni dalam bentuk saran-

saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar bisa mendapatkan hasil 

yang lebih baik yakni: 

1. Bagi pihak BAZNAS Kota Makassar agar sebaiknya tetap menjaga dan 

meningkatkan akuntabilitas, cara-cara memanejemeni pengelolaan 

zakat dan zakat produktif serta tetap menjaga kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah sehingga seluruh pengelolaan zakat yang terjadi 

didalam lembaga dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan 

kepercayaan dimata masyarakat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas dan menambah 

jumlah sampel, yakni menambah jumlah objek penelitian. Selain itu 

peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah dan mengganti 
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variabel-variabel yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif. 

 



 

93 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdullah, Y., & Nugraha, A. W. (2020). Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan 

Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus pada Koperasi 

Syariah Mumtaz Tasikmalaya). Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 77–88. 

 

Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan 

Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. Islamic 

Economics Journal, 4(2), 133–154. 

 

Afrina, D. (2018). Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan 

Ekonomi Umat. EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam, 2(2), 201–212.  

 

Alhubbufillah, M. A., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Hubungan 

Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas 

Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 5(2), 

285–294. 

 

Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemah Perkata Latin. 2019. 

Jakarta:Maktabah al-Miftah. 

 

Ambita. (2013). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Sumber Daya 

Manusia Terhadap Kinerja Pegawai. Management Analysis Journal, 2(2), 1–

6. 

 

Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan 

Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. Muslim Heritage, 3(1), 165–183. 

 

Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilimiah 

Informatika, 1(2), 61–80. 

 

Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. 

Jurnal Zakat Dan Wakaf, 5(1), 41–62. 

 

Ardista, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

PT . Langit Membiru Wisata Bogor. Jurnal Parameter, 6(1), 38–49. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). 

Jakarta: Rineka Cipta 

 

Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangann (Fraud) 

Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. 

Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 7(1), 35–43. 

 

Astiti, N. N. A. (2020). Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah di 



94 

 

 
 

Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis. Jurnal Al-Qardh, 5(2), 119–133. 

Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis Potensi, Realisasi dan Kinerja Organisasi 

Pengelola Zakat BAZNAS Tulungagung. Jurnal Dinamika Penelitian: 

Media Komunikasi Sosial Keagamaan, 21(01), 42–64. 

 

Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era 

Kontemporer. ZISWAF, 2(1), 40–62. 

 

Atqia, M. R., Saepulloh, U., & Rojudin. (2018). Manajemen Zakat Produktif 

dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Tadbir: 

Jurnal Manajemen Dakwah, 3(April), 63–82.  

 

Ayuwardani, R. P., & Isroah. (2018). Pengaruh Informasi Keuangan dan Non 

Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan yang 

Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Jurnal Nominal, VII(1), 

143–158. 

 

Azmi, F., Widiarto, A., & Pramono, N. H. (2019). Sharia Compliance, Sharia 

Governance, dan Enviromental Accounting Sebagai Pertanggungjawaban 

Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan, 2(2), 

262–273. 

bps.go.id 

 

Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. 

WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 23(2), 45–59. 

 

Bulutoding, L., & Anggeriani, W. (2018). Akuntansi Zakat : Kajian PSAK 109 ( 

Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar ). Akuntabilitas, 11(1), 23–37.  

 

Bulutoding, L., Asse, A., Muin, R., & Sari, N. R. (2020). Determinant Factors of 

Zakat Compliance Behavior of Muzakki : Evidence from Malaysia. 

International Journal of Management and Humanities, 4(11), 35–40.  

 

Bulutoding, L., Habbe, A. H., Suwandi, M., Suhartono, & Ningrum, R. A. (2020). 

Determinant Factors of Tax Compliance Modified by Taxation Knowledge 

Evidence From KPP Makassar Madya. International Journal of Advanced 

Research, 8(05), 629–637.  

 

Burhanudin, G., Rahmat, L., & Fauziyah, L. (2019). Manajemen dan Eksekutif. 

Jurnal Manajemen, 3(2), 51–66. 

 

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: 

CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of 

Management, 16(1), 49–65. 



95 

 

 
 

 

Dzahabiyah, A., & Umiyati. (2020). Sharia Compliance dan Islamic Corporate 

Governace terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah. 

Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 13(2), 239–250. 

Effendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan 

Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu 

Syari’ah Dan Hukum, 2(1), 21–38. 

 

Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah 

(ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 4(1), 1356–1379. 

 

Erlindawati. (2016). Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan. Iqtishaduna, 5(2), 187–205. 

 

Ernawatiningsih, N. P. L. (2019). Analisis Determinan Minat Mahasiswa 

Akuntansi Dalam Berwirausaha. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 4(1), 

34–47. 

 

Fajri, R., & Ridlwan, A. A. (2019). Hubungan Antara Pengelolaan Zakat 

Produktif dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq pada LAZNAS 

Yatim Mandiri Cabang Surabaya. Jurnal Ekonomi Islam, 2(2), 117–125. 

Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial 

Humaniora Terapan, 1, 1–6. 

 

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan 

Kesejahteraan Umat. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 149–173. 

 

Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada 

Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. JIEI: 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1866–1879. 

 

Goma, E. I. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan di Indonesia. 

Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi, 5(1), 33–42.  

 

Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. El-JIZYA: Jurnal Ekonomi 

Islam, 8(2), 245–266. 

 

Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya 

Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. Muqtasid, 10(1), 57–68. 

 

Harisah, Zulaekah, & Suhaimi, R. (2021). Pengembangan Ekonomi Melalui 

Pembangunan Manajemen Zakat. Al-Muraqabah: Journal of Management 

and Sharia Business, 1(1), 79–94. 

 

Hastuti, Q. A. W. (2014). Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan 



96 

 

 
 

Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2), 379–403. 

Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan , 

Pendistribusian , dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat 

Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. JESYA: 

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 4(2), 874–885. 

 

Heryana, A. (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. In Bahan Ajar Mata 

kuliah: Metodologi Penelitian Kuantitatif (Issue June, pp. 1–12).  

 

Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan 

Ekonomi Ummat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. 

Millah, XVII(1), 63–84.  

 

Husaini, & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga 

Pendidikan Islam. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan 

Supervisi Pendidikan), 4(1), 43–54. 

 

Imron, I. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 

Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV . Meubele Berkah 

Tangerang. IJSE: Indoneisan Journal on Software Engineering, 5(1), 19–28. 

 

Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. Minhaj: 

Jurnal Ilmu Syariah, 1(2), 149–178. 

 

Irvansyah, A., Baharuddin, & K, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Melalui Motivasi dan Disiplin Kerja Petugas Puskesmas di 

Kabupaten Bantaeng (The Influence Of Leadership On Performance Through 

Motivation And Work Discipline Of Officers Of Public Health Centers In 

Bantaeng District. YUME : Journal of Management, 2(2), 1–20. 

 

Iskandar, A., & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi 

Selatan (Determinant Analysis of Poverty in South Sulawesi). Jurnal Tata 

Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 2(1), 1–25. 

 

Islam, M. D. I., Melzatia, S., & Cili, M. R. (2019). Financial Statement 

Accountability in Zakat Management Institutions : Shariah Compliance , 

Transparency , and the Role of Information Technology. ACEBISS, 1–9. 

 

Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. Jurnal 

Akuntansi, 7(1), 29–41. 

 

Jannus, T. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan 

Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. Jurnal Islamic Circle, 2(1), 118–

131. 



97 

 

 
 

Jasafat. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul 

Mal Aceh Besar. Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 1(1), 1–18. 

Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. Jurnal Riset Edisi 

XXVI, 4(003), 14–28. 

 

Junjunan, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh Transparansi, 

Akuntabilitas dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di 

Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat. Akuntasi: Jurnal Akuntansi 

Integratif, 6(2), 112–125. 

 

Khumanini, S., & Apriyanto, A. (2018). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif 

Terhadap Kesejahteraan Umat. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan 

Filantropi Islam, 2(2), 155–164.  

 

Latif, A., Savitri, E., & Susilastri. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi 

dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 

(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). 

Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(2), 183–192. 

 

M.N.Mukmin, & Susilawati. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas 

dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat di Kota Bogor. Jurnal Akunida, 

6(1), 52–66. 

 

Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan 

Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 37–50. 

 

Mubtadi, N. A., Abidin, R., & A’yun, Q. (2021). Efektivitas Penyaluran Zakat di 

Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory. 

Journal of Islamic Economics and Finance, 1(2), 14–23. 

 

Mulkanasir. (2013). Mewujudkan Manajemen Zakat yang Modern dan 

Profesional. EMPATI : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2(1), 49–60. 

 

Musthofa, A. J. (2019). Pengaruh Manajemen Zakat Produktif dan Kompetensi 

SDM Terhadap Kesejahteraan. JEK-(Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan 

Kreatif), 4(1), 1–10. 

 

Mutmainah, L. (2018). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas 

Organisasi Pengelola Zakat melalui Penyediaan Informasi dan Internet 

Financial Reporting pada Website. MEIS _Jurnal Middle East and Islamic 

Studies, 5(2), 166–189. 

 

Nanincova, N. (2019). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Noach Cafe and Bistro. Agora, 7(2), 1–5. 

 

Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan 



98 

 

 
 

Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Muzakki. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 550–

561. 

Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap 

Keberkahan. At-Tawassuth, II(2), 282–303. 

 

Ningrum, R. T. P. (2016). Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving 

Fund Models Sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi 

pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun). El-Wasathiya: Jurnal Studi 

Agama, 4(1), 1–22. 

 

Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil 

Zakat Nasional Tanah Datar. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 1(2), 

185–196. 

 

Novianto, H. R., & Nafik, M. (2014). Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan 

Zakat di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat (Studi Kasus pada 

Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). 

JESST, 1(3), 221–236. 

 

Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat 

Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 

11(2), 327–348.  

 

Nurhasanah, S., & Suryani. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Islam), 3(2), 185–194. 

 

Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah ( Sharia Compliance ) dalam Industri 

Keuangan Syariah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(1), 77–96. 

 

Nurkhozin. (2021). Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal IndraTech Volume, 2(1), 38–50. 

 

Pangiuk, A. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia (A. A. Miftah (ed.); 1st ed.). 

Forum Pemuda Aswaja. 

 

Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan 

Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Bisnis Dan 

Akuntansi, 5(2), 419–432. 

 

Piliyanti, I. (2010). Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model 

Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia. Jurnal Pemikiran 

Dan Penelitian Ekonomi Islam, II(II), 1–14. 

 

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi 



99 

 

 
 

Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). The 

Journal of Tauhidinomics, 1(1), 93–104. 

 

Pratomo, A. S., & Hasan, A. S. (2018). Implementasi Model Pendayagunaan 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Malang. Seminar Nasional Dan Call for Paper ; Manajemen, Akuntansi Dan 

Perbankan, 1267–1274. 

 

Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik, 10(3), 295–324. 

 

Puspitasari, R. D., & Darma, E. S. (2019). Pengaruh Implementasi Syariah 

Governance Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki ( Studi pada 

Lembaga Amil Zakat Se-DIY). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 3(1), 

67–84. 

 

Putra, T. W. (2019). Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Makassar. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 203–221.  

 

Putri, S. U. (2020). Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory 

untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat di Makassar. 

NUKHBATUL ‘ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), 187–203. 

 

Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2016). Pengaruh Akuntabilitas dan 

Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. 

Journal of Business and Information Systems, 1(2), 103–114.  

 

Ramadhan, N., Sari, D. P. P., & Ramashar, W. (2021). Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelolaan Zakat 

Kota Pekanbaru. Economics, Accounting and Business Journal, 1(1), 353–

364. 

 

Rani, R., Tungga, A. A., & Gede, S. N. L. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan, 7(1), 1–10. 

 

Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di 

Indonesia: Analisis Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 01(2), 

17–33. 

 

Risal, M., & Abdullah, M. W. (2022). Implementasi Sharia Enterprise Theory 

Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. SOSAINS: 

Jurnal Sosial Dan Sains, 2(1), 89–94. 

 



100 

 

 
 

Rizki, A. A., & Lili, Y. A. (2019). Pengaruh City Branding “A Land of Harmony” 

Terhadap Minat Berkunjung dan Keputusan Berkunjung ke Puncak, 

Kabupaten Bogor. JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & 

Akuntansi), 3(3), 67–75.  

 

Rusmini, Syarofi, M., & Utami, A. S. (2022). Pengaruh Sharia Compliance dan 

Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten 

Jember Tahun 2021. JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 1–13. 

 

Sa’adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-

Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Blitar). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(2), 1–10. 

 

Salam, A., & Risnawati, D. (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap 

Kesejahteraan Mustahik ( Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh 

NU Yogyakarta ). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, VIII(2), 96–106. 

 

Saprida, & Umari, Z. F. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa 

Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. ISLAMIC BANKING: Jurnal 

Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(1), 115–134. 

 

Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. 

N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. 10(2), 168–176. 

 

Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap 

Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. La-Riba: 

Jurnal Ekonomi Islam, II(1), 75–89. 

 

Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap 

Peningkatan Resiko Kemiskinan di Indonesia. PARETO: Jurnal Ekonomi 

Dan Kebijakan Publik, 4(1), 53–66.  

 

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur'an. Vol. 5 Jakarta: Lentera Hati. 

 

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur'an. Vol. 8 Jakarta: Lentera Hati. 

 

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur'an. Vol. 13 Jakarta: Lentera Hati. 

 

Shobron, S., & Masruhan, T. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam 

Pengembangan Ekonomi Produktif di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa 

Tengah 2017. Profetika, Jurnal Studi Islam, 18(1), 55–63. 

 



101 

 

 
 

Suginam. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi 

Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat ( OPZ ). ARBITRASE: Journal of 

Economics and Accounting, 1(1), 86–89.  

 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung:Alfabeta 

 

Sungkawa, I. (2015). Penerapan Regresi Linier Ganda Untuk Mengukur Efisiensi 

Pola Penggunaan Air Tanah System Rice Intensification (SRI) di Kabupaten 

Bandung, Subang dan Karawang. ComTech, 6(1), 259–265. 

 

Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. 

ZISWAF, 3(1), 18–39. 

 

Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat dan Shari’ah Enterprise Theory Sebagai 

Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’ah. JAAI, 5(2), 131–145.  

 

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

 

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif. INFERENSI, Jurnal 

Penelitian Sosial Keagamaan 518, 10(2), 517–538. 

 

Wardayati, S. M., & Imaroh, S. P. (2015). Analisis Pengendalian Intern COSO 

Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Analisa Journal of 

Social and Religion, 22(02), 227–238. 

 

Widialoka, W., Hidayat, A. R., & Azib. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan 

Syariah ( Shariah Compliance ) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015. Prosiding Keuangan 

Dan Perbankan Syariah, 2(2), 672–678. 

 

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh 

Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. JEBIS, 1(1), 

89–102. 

 

Winarsih, Baedhowi, & Bandi. (2014). Pengaruh Tenaga Kerja, Teknologi dan 

Modal Dalam Meningkatkan Produksi di Industri Pengolahan Garam di 

Kabupaten Pati. Jurnal Pendidikan Insan Mandiri, 3(2), 88–98. 

 

Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai ( Pada 

Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia ). Jurnal InFestasi, 13(1), 217–226.  

 

Zahra, R. R., & Rina, N. (2018). Pengaruh Celebrity Endorser Hamidah 

Rachmayanti Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online Shop 



102 

 

 
 

Mayaoutfit di Kota Bandung. Jurnal Lontar, 6(1), 43–57. 

Zulfan. (2015). Pengalihan Dana Zakat Menjadi Pinjaman Modal Udaha Oleh 

BAZDA Kota Padang Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits. FITRAH, 

01(1), 89–112. 



 

 
 

L 

 

A 

 

M 

 

P 

 

I 

 

R 

 

A 

 

N 

 
 

 



 

 
 

LAMPIRAN 1 

KUISIONER PENELITIAN 

Pengaruh Akuntabilitas Dan Manajemen Zakat Terhadap  

Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Sharia Compliance (Kepatuhan 

Syariah) Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor BAZNAS Kota Makassar 

 

A. Data Responden  

Sebelum menjawab, isilah identitas Bapak/Ibu pada tempat yang 

disediakan di bawah ini. 

1. Nama    : …………………………… (boleh inisial) 

2. Jenis Kelamin   : laki-laki Perempuan 

3. Jabatan/Bagian                      : .............................. 

4. Lama bekerja                        : .............................. 

5. Tingkat Pendidikan  :  SMA                      SMK 

S1                          S2 

     ................................Lainnya                               

B. Petunjuk Pengisian 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu untuk masing-

masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Isilah 

semua nomor dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan. Bapak/Ibu 

cukup memberikan tanda check list (√) pada kolom kode jawaban yang 

tersedia. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai 

berikut : 

Sangat  Tidak Setuju (STS) = Skor 1  

 Tidak Setuju (TS) = Skor 2  

Netral  (KS) = Skor 3  



 

 

 
 

Setuju (S) = Skor 4  

Sangat Setuju (SS) = Skor 5 

Daftar Pernyataan 

1. Akuntabilitas (Budiarto et al, 2020) dan (Sa’adah, 2015) 

No.  

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 Kemampuan dalam pengelolaan zakat 

produktif harus dimiliki oleh setiap 

anggota BAZNAS Kota Makassar 

     

2 BAZNAS Kota Makassar dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab dengan baik 

     

3 Akuntabilitas BAZNAS Kota Makassar 

dapat mendukung pengelolaan zakat 

produktif yang efektif 

     

4 Laporan Pertanggungjawaban zakat 

produktif di BAZNAS Kota Makassar 

mencerminkan kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat 

     

5 Masyarakat secara aktif memberikan 

penilaian terhadap pelaksanaan 

pengelolaan zakat produktif 

     

6 Seluruh rangkaian pengelolaan zakat 

produktif dapat dipertanggungjawabkan 

kepada yang berwenang. 

     

 

2. Manajemen Zakat (Musthofa, 2019) 

No.  

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 Pengelolaan zakat produktif BAZNAS 

Kota Makassar menyesuaikan dengan 

visi misi organisasi 

     

2 Manajemen zakat berpedoman pada 

aturan tentang pengelolaan zakat 

     

3 Manajemen zakat tersusun dan      



 

 

 
 

terencana lengkap dengan struktur 

organisasi 

4 Terdapat uraian tugas yang jelas dalam 

manajemen zakat  

     

5 Pengelolaan zakat produktif mematuhi 

bimbingan dan arahan yang telah 

diberikan 

     

6 Evaluasi manajemen zakat terhadap 

pengelolan zakat produktif dilakukan 

untuk menilai keefektivannya 

     

 

3. Pengelolaan Zakat Produktif (Tanjung, 2019) 

No.  

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 Efektivitas pengelolaan zakat produktif 

terbantu dengan pemberian pelatihan 

usaha kepada masyarakat 

     

2 Partisipasi masyarakat dalam 

penggunaan zakat produktif dengan 

pendirian usaha yang menunjang 

ekonomi 

     

3 Program pemberdayaan masyarakat 

sebagai hasil pengelolaan zakat 

produktif membantu mengatasi 

kemiskinan 

     

4 Regulasi tentang pengelolaan zakat 

yang dikeluarkan pemerintah 

mendukung keefektivan pengelolaan 

zakat. 

     

5 Pengelolaan zakat produktif secara 

efektif dan efisien didukung dengan 

profesionalitas pegawai BAZNAS Kota 

Makassar 

     

6 Pemberian modal dilakukan secara adil 

dan sesuai kebutuhan kepada mustahik 

zakat produktif 

     

 

 



 

 

 
 

4. Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) (Wardayati dan Imaroh, 

2015) 

No.  

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 Pengelolaan zakat produktif dilakukan 

secara adil 

     

2 Kegiatan pengelolaan zakat produktif 

dilakukan secara amanah 

     

3 BAZNAS Kota Makassar menjalankan 

kegiatan penghimpunan dan distribusi 

zakat secara adil dan bertanggungjawab 

     

4 Organisasi bersifat qira’ah dan illah 

(organisasi yang terus belajar dan 

melakukan perbaikan) 

     

5 Pemerintah berperan aktif dalam 

mengawasi kegiatan pengelolaan zakat 

dan zakat produktif 

     

6 Masyarakat berpartisipasi dalam 

pengawasan kegiatan pengelolaan zakat 

     

7 Pendistribusian zakat dilakukan sesuai 

dengan 8 asnaf (golongan) penerima 

zakat 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 2 

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 

1. Variabel Akuntabilitas 

 

Akuntabilitas 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Total 

4 4 4 4 5 5 26 

5 5 5 4 4 5 28 

2 3 3 5 5 5 23 

4 4 4 4 5 2 23 

5 4 4 5 5 5 28 

5 4 5 5 5 4 28 

5 4 5 5 3 4 26 

3 5 4 5 5 3 25 

5 4 4 5 4 4 26 

2 3 2 5 4 4 20 

4 4 5 5 3 3 24 

2 2 3 4 4 4 19 

3 4 4 4 4 3 22 

4 3 3 4 4 4 22 

4 4 3 3 3 3 20 

4 5 5 4 5 4 27 

3 3 4 4 3 4 21 

5 3 3 4 5 4 24 

5 4 3 4 4 4 24 

3 3 2 4 4 4 20 

4 3 3 5 5 5 25 

3 3 3 5 3 5 22 

4 4 4 3 4 5 24 

5 5 5 4 4 4 27 

5 5 5 5 4 5 29 

4 5 4 5 5 5 28 

4 4 4 3 3 4 22 

2 3 3 4 4 5 21 

4 3 4 3 3 3 20 

4 3 4 5 4 4 24 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. Variabel Manajemen Zakat 

 

Manajemen Zakat 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Total 

3 4 4 4 4 4 23 

3 4 4 4 5 5 25 

4 4 4 3 3 3 21 

4 4 4 3 4 3 22 

4 5 4 4 5 4 26 

5 4 5 5 4 4 27 

4 4 4 4 5 5 26 

5 4 5 3 4 3 24 

3 4 5 4 4 4 24 

4 4 4 3 3 3 21 

5 3 3 3 5 4 23 

3 2 3 3 3 4 18 

3 4 3 4 2 3 19 

5 5 4 3 4 3 24 

3 3 4 4 4 3 21 

5 4 5 5 4 3 26 

4 4 2 3 3 4 20 

3 4 4 4 4 4 23 

4 3 4 5 3 3 22 

4 4 2 2 3 3 18 

3 5 4 4 4 4 24 

3 3 4 4 3 4 21 

4 3 3 5 3 4 22 

3 4 4 5 4 4 24 

4 5 4 5 4 4 26 

5 5 5 5 5 4 29 

4 4 3 3 3 3 20 

4 4 4 2 3 3 20 

4 4 4 3 3 3 21 

5 5 3 3 4 4 24 

 

3. Variabel Pengelolaan Zakat Produktif 

Pengelolaan Zakat Produktif 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Total 

5 5 5 5 4 4 28 

5 5 5 5 5 5 30 

5 4 4 4 5 3 25 



 

 

 
 

4 4 4 4 4 4 24 

4 5 5 4 5 5 28 

5 5 5 5 5 5 30 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 5 4 5 5 27 

4 4 5 4 4 5 26 

4 4 3 4 4 4 23 

4 4 4 5 4 5 26 

4 3 3 4 4 3 21 

3 4 3 4 4 5 23 

5 3 3 3 5 5 24 

4 4 3 3 4 4 22 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 5 5 4 4 26 

5 4 4 4 4 5 26 

5 5 4 4 3 4 25 

4 3 3 4 3 4 21 

5 4 4 4 5 5 27 

4 3 4 4 4 4 23 

3 4 5 4 4 4 24 

4 5 4 4 4 5 26 

5 5 5 5 5 5 30 

5 5 5 5 5 5 30 

4 4 4 4 4 4 24 

4 3 3 4 3 4 21 

4 3 4 4 4 3 22 

4 5 4 4 4 5 26 

 

4. Variabel Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) 

 

Sharia Compliance 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Total 

4 4 4 4 3 4 5 28 

5 4 4 4 4 4 5 30 

4 4 5 5 4 4 5 31 

4 4 4 5 4 5 5 31 

5 5 5 5 4 5 5 34 

5 4 5 5 3 5 5 32 

5 5 5 5 5 4 5 34 

4 4 5 5 4 3 5 30 

5 5 5 4 4 4 4 31 



 

 

 
 

4 4 4 5 5 4 5 31 

4 4 5 4 4 5 5 31 

5 5 5 4 4 4 4 31 

4 4 5 4 3 4 4 28 

3 5 3 3 5 3 5 27 

4 4 4 4 4 4 4 28 

5 5 5 5 5 5 5 35 

4 4 4 4 5 4 5 30 

5 5 4 4 4 5 4 31 

5 5 4 4 5 4 5 32 

3 4 3 4 3 3 4 24 

4 4 4 4 4 5 5 30 

4 4 4 4 4 3 4 27 

4 4 4 4 4 3 4 27 

5 5 4 4 4 4 4 30 

4 4 4 4 3 3 4 26 

4 4 4 4 4 3 4 27 

5 5 4 4 4 4 4 30 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 3 4 27 

5 5 4 4 4 4 4 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 3 

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

 

A. Analisis Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maksimum Mean Std. 

Deviasi 

Akuntabilitas 30 19 29 23,93 2,912 

Manajemen Zakat 30 18 29 22,80 2,709 

Pengelolaan Zakat 

Produktif 

30 21 30 25,60 2,955 

Sharia Compliance 30 24 35 29,70 2,507 

Valid N (listwise) 30     

 

B. Statistik Deskriptif Pernyataan 

1. Variabel Akuntabilitas 

X1.1 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 Valid  TS 4 13,3 13,3 13,3 

  N 5 16,7 16,7 30,0 

  S 12 40,0 40,0 70,0 

  SS 9 30,0 30,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X1.2 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 3,3 3,3 3,3 

  N 11 36,7 36,7 40,0 

  S 12 40,0 40,0 80,0 

  SS 6 20,0 20,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X1.3 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 6,7 6,7 6,7 

  N 9 30,0 30,0 36,7 

  S 12 40,0 40,0 76,7 

  SS 7 23,3 23,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   



 

 

 
 

 

X1.4 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 4 13,3 13,3 13,3 

  S 13 43,3 43,3 56,7 

  SS 13 43,3 43,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X1.5 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 7 23,3 23,3 23,3 

  S 13 43,3 43,3 66,7 

  SS 10 33,3 33,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X1.6 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 3,3 3,3 3,3 

  N 5 16,7 16,7 20,0 

  S 14 46,7 46,7 66,7 

  SS 10 33,3 33,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

2. Variabel Manajemen Zakat 

X2.1 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 10 33,3 33,3 33,3 

  S 13 43,3 43,3 76,7 

  SS 7 23,3 23,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X2.2 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 3,3 3,3 3,3 

  N 5 16,7 16,7 20,0 

  S 18 60,0 60,0 80,0 

  SS 6 20,0 20,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   



 

 

 
 

 

X2.3 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 6,7 6,7 6,7 

  N 6 20,0 20,0 26,7 

  S 17 56,7 56,7 83,3 

  SS 5 16,7 16,7 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X2.4 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 6,7 6,7 6,7 

  N 11 36,7 36,7 43,3 

  S 10 33,3 33,3 76,7 

  SS 7 23,3 23,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X2.5 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 3,3 3,3 3,3 

  N 11 36,7 36,7 40,0 

  S 13 43,3 43,3 83,3 

  SS 5 16,7 16,7 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

X2.6 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 13 43,3 43,3 43,3 

  S 15 50,0 50,0 93,3 

  SS 2 6,7 6,7 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

 

3. Variabel Pengelolaan Zakat 

Y1 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 2 6,7 6,7 6,7 



 

 

 
 

  S 16 53,3 53,3 60,0 

  SS 12 40,0 40,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Y2 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 6 20,0 20,0 20,0 

  S 13 43,3 43,3 63,3 

  SS 11 36,7 36,7 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Y3 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 7 23,3 23,3 23,3 

  S 11 36,7 36,7 60,0 

  SS 12 40,0 40,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Y4 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 2 6,7 6,7 6,7 

  S 19 63,3 63,3 70,0 

  SS 9 30,0 30,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Y5 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 10,0 10,0 10,0 

  S 16 53,3 53,3 63,3 

  SS 11 36,7 36,7 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Y6 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 3 10,0 10,0 10,0 

  S 11 36,7 36,7 46,7 

  SS 16 53,3 53,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 



 

 

 
 

4. Variabel Sharia Compliance 

Z1 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 2 6,7 6,7 6,7 

  S 16 53,3 53,3 60,0 

  SS 12 40,0 40,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Z2 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 19 63,3 63,3 63,3 

  SS 11 36,7 36,7 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Z3 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 2 6,7 6,7 6,7 

  S 18 60,0 60,0 66,7 

  SS 10 33,3 33,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Z4 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 1 3,3 3,3 3,3 

  S 21 70,0 70,0 73,3 

  SS 8 26,7 26,7 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Z5 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid N 5 16,7 16,7 16,7 

  S 19 63,3 63,3 80,0 

  SS 6 20,0 20,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Z6 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 



 

 

 
 

Valid N 8 26,7 26,7 26,7 

  S 15 50,0 50,0 76,7 

  SS 7 23,3 23,3 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

Z7 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 15 50,0 50,0 50,0 

  SS 15 50,0 50,0 100,0 

  Total 30 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 4 

UJI KUALITAS DATA 

A. Uji Validitas 

1. Variabel Akuntabilitas 

Correlations 

    X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 XTOTAL 

X1.1 Pearson 
Correlation 

1 ,547
**
 ,586

**
 0,010 0,063 0,017 ,702

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

  0,002 0,001 0,959 0,740 0,929 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.2 Pearson 
Correlation 

,547
**
 1 ,695

**
 0,066 0,206 -

0,016 
,747

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,002   0,000 0,729 0,275 0,934 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.3 Pearson 
Correlation 

,586
**
 ,695

**
 1 0,100 -

0,020 
-

0,068 
,703

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,001 0,000   0,600 0,914 0,722 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.4 Pearson 
Correlation 

0,010 0,066 0,100 1 0,330 0,251 ,449
*
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,959 0,729 0,600   0,075 0,181 0,013 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.5 Pearson 
Correlation 

0,063 0,206 -
0,020 

0,330 1 0,209 ,471
**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,740 0,275 0,914 0,075   0,267 0,009 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X1.6 Pearson 
Correlation 

0,017 -
0,016 

-
0,068 

0,251 0,209 1 ,372
*
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,929 0,934 0,722 0,181 0,267   0,043 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

XTOTAL Pearson 
Correlation 

,702
**
 ,747

**
 ,703

**
 ,449

*
 ,471

**
 ,372

*
 1 

  Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,013 0,009 0,043   

  N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 



 

 

 
 

2. Variabel Manajemen Zakat 

Correlations 

    X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2TOTAL 

X2.1 Pearson 
Correlati
on 

1 0,310 0,144 -
0,090 

0,243 -
0,229 

,393
*
 

  Sig. (2-
tailed) 

  0,096 0,449 0,636 0,195 0,223 0,032 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.2 Pearson 
Correlati
on 

0,310 1 0,232 0,039 0,351 0,049 ,546
**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,096   0,216 0,839 0,057 0,795 0,002 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.3 Pearson 
Correlati
on 

0,144 0,232 1 ,464
**
 ,426

*
 0,012 ,676

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,449 0,216   0,010 0,019 0,951 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.4 Pearson 
Correlati
on 

-0,090 0,039 ,464
**
 1 0,284 ,375

*
 ,623

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,636 0,839 0,010   0,128 0,041 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.5 Pearson 
Correlati
on 

0,243 0,351 ,426
*
 0,284 1 ,576

**
 ,801

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,195 0,057 0,019 0,128   0,001 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.6 Pearson 
Correlati
on 

-0,229 0,049 0,012 ,375
*
 ,576

**
 1 ,472

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,223 0,795 0,951 0,041 0,001   0,008 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

X2TO
TAL 

Pearson 
Correlati
on 

,393
*
 ,546

**
 ,676

**
 ,623

**
 ,801

**
 ,472

**
 1 

  Sig. (2-
tailed) 

0,032 0,002 0,000 0,000 0,000 0,008   

  N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

 
 

3. Variabel Pengelolaan Zakat Produktif 

Correlations 

    Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 YTOTAL 

Y1 Pearson 
Correlation 

1 ,406
*
 0,311 ,367

*
 ,474

**
 0,223 ,616

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

  0,026 0,094 0,046 0,008 0,236 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

Y2 Pearson 
Correlation 

,406
*
 1 ,652

**
 ,555

**
 ,409

*
 ,533

**
 ,828

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,026   0,000 0,001 0,025 0,002 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

Y3 Pearson 
Correlation 

0,311 ,652
**
 1 ,677

**
 ,522

**
 ,374

*
 ,826

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,094 0,000   0,000 0,003 0,042 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

Y4 Pearson 
Correlation 

,367
*
 ,555

**
 ,677

**
 1 0,297 0,265 ,715

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,046 0,001 0,000   0,111 0,157 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

Y5 Pearson 
Correlation 

,474
**
 ,409

*
 ,522

**
 0,297 1 ,439

*
 ,715

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,008 0,025 0,003 0,111   0,015 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

Y6 Pearson 
Correlation 

0,223 ,533
**
 ,374

*
 0,265 ,439

*
 1 ,657

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,236 0,002 0,042 0,157 0,015   0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 

YTOTA
L 

Pearson 
Correlation 

,616
**
 ,828

**
 ,826

**
 ,715

**
 ,715

**
 ,657

**
 1 

  Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

  N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 

 
 

4. Variabel Sharia Compliance 

Correlations 

    Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 ZTOTAL 

Z1 Pearson 
Correlati
on 

1 ,619
**
 ,520

**
 0,301 0,154 ,501

**
 0,000 ,726

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,003 0,106 0,416 0,005 1,000 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Z2 Pearson 
Correlati
on 

,619
**
 1 0,129 -

0,079 
,416

*
 0,232 -

0,069 
,514

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,498 0,678 0,022 0,218 0,716 0,004 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Z3 Pearson 
Correlati
on 

,520
**
 0,129 1 ,602

**
 -

0,026 
,433

*
 0,232 ,670

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,003 0,498   0,000 0,893 0,017 0,216 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Z4 Pearson 
Correlati
on 

0,301 -0,079 ,602
**
 1 0,085 ,403

*
 ,471

**
 ,630

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,106 0,678 0,000   0,654 0,027 0,009 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Z5 Pearson 
Correlati
on 

0,154 ,416
*
 -0,026 0,085 1 0,081 ,386

*
 ,476

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,416 0,022 0,893 0,654   0,672 0,035 0,008 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Z6 Pearson 
Correlati
on 

,501
**
 0,232 ,433

*
 ,403

*
 0,081 1 ,425

*
 ,741

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

0,005 0,218 0,017 0,027 0,672   0,019 0,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Z7 Pearson 
Correlati
on 

0,000 -0,069 0,232 ,471
**
 ,386

*
 ,425

*
 1 ,554

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

1,000 0,716 0,216 0,009 0,035 0,019   0,001 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

ZTOTAL Pearson 
Correlati
on 

,726
**
 ,514

**
 ,670

**
 ,630

**
 ,476

**
 ,741

**
 ,554

**
 1 

  Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,004 0,000 0,000 0,008 0,000 0,001   

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 
 

B. Uji Realibilitas 

1. Variabel Akuntabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,608 6 

 

2. Variabel Manajemen Zakat 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,622 6 

 

3. Variabel Pengelolaan Zakat Produktif 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,823 6 

 

4. Variabel Sharia Compliance 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,730 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 5 

UJI ASUMSI KLASIK 

A. Uji Normalitas 

1. One Sample Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,03332529 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,118 

Positive ,118 

Negative -,102 

Test Statistic ,118 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

2. Normal Probability Plot 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

B. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model   
Unstardardized 
Coeffiient 

Standar
dized 

Coeffici
ents t Sig. 

Collinearit
y 

Statistics   

  

 

B  

 

Std.Err

or 

 Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,204 2,607   -0,462 0,648     

  Akuntabilitas 0,595 0,150 0,586 3,957 0,001 0,214 4,662 

  Manajemen 
Zakat 

0,354 0,162 0,325 2,188 0,038 0,213 4,688 

  Sharia 
Compliance 

0,151 0,086 0,128 1,765 0,089 0,890 1,124 

Dependent  Variabel: Pengelolaan Zakat Produktif 

 

 

C. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Mo
del 

  

Unstandardized 
Coefficient 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

  B  Std. Error Beta     

1 (Constant) -0,914 1,665   -0,549 0,588 

  Akuntabilitas 0,169 0,096 0,693 1,758 0,090 

  Manajemen 
Zakat 

-0,161 0,103 -0,616 -1,558 0,131 

  Sharia 
Compliance 

0,043 0,055 0,153 0,793 0,435 

Dependent  Variabel: ABS_RESIDUAL 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

D. Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,937
a
 0,878 0,864 1,091 1,598 

a.Predictors: Akuntabilitas, Manajemen Zakat, Sharia Compliance 
b.Dependent Variabel: Pengelolaan Zakat Produktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 6 

UJI HIPOTESIS 

A. Analisis Regresi Berganda 

1. Hasil Uji R 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,929
a
 0,863 0,853 1,133 

Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Manajemen Zakat 

 

2. Uji F 

ANOVAa 

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 218,526 2 109,263 85,081 ,000
b
 

  Residual 34,674 27 1,284     

  Total 253,200 29       

a.Dependent Variabel: Pengelolaan Zakat Produktif 
b.Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Manajemen Zakat 

 

3. Uji T 

Coefficientsa 

Model 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

  B  Std.Error Beta     

1 (Constant) 2,208 1,817   1,215 0,235 

  Akuntabilitas 0,613 0,156 0,604 3,935 0,001 

  Manajemen 
Zakat 

0,383 0,167 0,351 2,288 0,030 

a.Dependent Variabel: Pengelolaan Zakat Produktif 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

B. Analisis Regresi Moderasi 

1. Uji R 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,949
a
 0,901 0,880 1,025 1,444 

a. Predictors: (Constant), Manajemen.Zakat_Sharia.Compliance, 

Sharia.Compliance, Akuntabilitas, Manajemen.Zakat, 

Akuntabilitas_Sharia.Compliance 

 

2. Uji F 

ANOVAa 

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 228,008 5 45,602 43,444 ,000
b
 

  Residual 25,192 24 1,050     

  Total 253,200 29       

a. Dependent Variable: Pengelolaan.Zakat.Produktif 

b. Predictors: (Constant), Manajemen.Zakat_Sharia.Compliance, 

Sharia.Compliance, Akuntabilitas, Manajemen.Zakat, 

Akuntabilitas_Sharia.Compliance 

 

3. Uji T 

Coefficientsa 

Mode
l 

  

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

  Beta     

1 (Constant) -20,131 17,689   -1,138 0,266 

  Sharia.Complianc
e 

0,792 0,609 0,672 1,302 0,205 

  Akuntabilitas_Shar
ia.Compliance 

-0,168 0,072 -6,831 -2,327 0,029 

  Manajemen.Zakat
_Sharia.Complian
ce 

0,149 0,071 5,691 2,090 0,047 

a. Dependent Variable: Pengelolaan.Zakat.Produktif 



 

 

 
 

LAMPIRAN 7 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Kantor BAZNAS Kota Makassar 

 

 

Staff dan pegawai kantor BAZNAS Kota Makassar 

 

 

Proses pengisian kuisioner oleh salah satu pegawai Kantor BAZNAS Kota 

Makassar 
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