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PEDOMAN TRANSLASI ARAB LATIN DAN TERJEMAHAN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج 

 ح 
Ḥa ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ 

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ض
Ḍad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 ظ 
Ẓa ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع 

 Gain G ge غ 

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق 

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء 

 Ya Y ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„) 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ.. 

 Fathah dan wau au a dan u وْ.َ.. 

 

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فَعَلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif  atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ.. 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ.. 

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ.. 
 

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يقَوُْلُ  -

 
 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

a. Ta’ marbutah hidup, dimana ta’ marbutah hidup atau yang mendapat 

harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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b. ta’ marbutah mati, dimana ta’ marbutah mati atau yang mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَؤْضَةُ الأطَْفاَلِ  -

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

 talhah     طَلْحَةْ  -
1.  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نزََّ

 al-birr  البرِ   -

 

6. Syaddah (Tasydid) 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, dimana kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 

“l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, dimana kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 
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Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu   الرَّ

 al-qalamu  الْقَلمَُ  -

 asy-syamsu  الشَّمْسُ  -

 al-jalālu  الْجَلاَلُ  -

2.  

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنَِّ  -

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِيْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إنَِّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا  -

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 
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yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعاَلَمِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّ
 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعاً  -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِل 

B. Kategori Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhānahū wa taālā 

saw.   = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Ikhsan Maulana 

NIM : 80500220038 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

dalam Mencapai Good School Governance pada Yayasan 

Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar  
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan pada Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim 

Sudiang Makassar (IQIS) dalam rangka mencapai Good School Governance. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

transendental yang digunakan untuk mengungkap makna dasar mengenai 

akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan rancangan studi fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data meliputi noema, noesis, epoche (bracketing), intentional analysis, dan eiditic 

reduction. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan, 

keikutsertaan; teknik triangulasi sumber, dan triangulasi metode; dan ketekunan 

pengamatan. Informan penelitian adalah pengelola yayasan dan sekolah di IQIS.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IQIS telah melaksanakan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai dengan akuntabilitas hukum dan 

kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, 

dan akuntabilitas finansial. Transparansi yang dilakukan oleh IQIS secara garis 

besar telah menerapkan prinsip transparansi. Saat ini, dari 6 (enam) indikator 

prinsip transparansi terdapat 1 (satu) indikator prinsip transparansi yang belum 

dilaksanakan sepenuhnya oleh IQIS yaitu belum ada laporan berkala mengenai 

pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum. IQIS memenuhi 

indikator tercapainya Good School Governance pada prinsip akuntabilitas dan 

prinsip transparansi sebagai bentuk tata kelola sekolah yang baik. Makna dari 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dibidang sosial pendidikan 

IQIS adalah mengoptimalkan pengelolaan dana secara profesional yang bersifat 

terbuka dengan tujuan untuk menyejahterahkan seluruh stakeholder yang terlibat 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan. Pemaknaan 

yang didapatkan melahirkan empat kata kunci, diantaranya keterbukaan, amanah 

umat, kesejahteraan bersama dan profesionalisme, didasarkan pada sifat dasar 

kenabian STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah) dalam rangka mencapai 

Good School Governance. 

 

Kata Kunci:  Akuntabilitas, transparansi, good school governance, 

fenomenologi. 
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This study aims to examine the implementation of financial management 

accountability and transparency at the Ibnul Qayyim Sudiang Makassar Islamic 

Education Foundation (IQIS) in order to achieve Good School Governance. This 

research is a qualitative research with a transcendental phenomenological approach 

used to reveal the basic meaning of accountability and transparency. This study 

used a qualitative approach with a phenomenological study design. Data collection 

was carried out using in-depth interview techniques, participatory observation, and 

documentation. Data analysis techniques include noema, noesis, epoch 

(bracketing), intentional analysis, and eiditic reduction. Checking the validity of the 

data is done by extension, participation; source triangulation technique, and method 

triangulation; and observation persistence. Research informants are managers of 

foundations and schools at IQIS. 

The results of the study show that IQIS has carried out accountability in 

managing funds in accordance with legal and honest accountability, managerial 

accountability, program accountability, policy accountability, and financial 

accountability. Transparency carried out by IQIS in general has implemented the 

principle of transparency. At present, out of 6 (six) indicators of transparency 

principles, there is 1 (one) indicator of transparency principles which has not been 

fully implemented by IQIS, namely that there is no periodic report regarding 

utilization of resources that can be accessed by the public. IQIS fulfills the 

indicators of achieving Good School Governance on the principle of accountability 

and the principle of transparency as a form of good school governance. The 

meaning of accountability and transparency in financial management in the field of 

social education at IQIS is to optimize the management of funds in a professional 

and open manner with the aim of bringing prosperity to all stakeholders involved 

as a form of accountability for the trust that has been given. The meanings obtained 

gave birth to four keywords, including openness, trust from the people, mutual 

welfare and professionalism, based on the prophetic nature of STAF (Shiddiq, 

Tabligh, Amanah and Fathonah) in order to achieve Good School Governance. 

 

Keywords: Accountability, transparency, good school governance, 

phenomenology. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu public service. Pelayanan pendidikan 

merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam peningkatan 

kualitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas baik. Di 

mana terwujudnya keadaan pendidikan yang adil dan merata adalah salah satu dari 

kebutuhan pokok manusia. Peningkatan pelayanan publik tersebut sangat berarti 

dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dalam hal ini 

pelayanan publik pada sektor pendidikan.1 Adanya pergeseran paradigma di 

masyarakat terhadap pendirian dan pengelolaan Yayasan, pemerintah mencoba 

untuk memberikan kepastian hukum terhadap Yayasan agar tidak disalahgunakan. 

Tepatnya pada masa reformasi, pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2001 tentang Yayasan (disebut UU Yayasan 2001). Dalam undang-undang 

ini, baik pendirian Yayasan maupun pengelolaan Yayasan diberikan syarat dan 

batasan oleh hukum agar tidak mudah disalahgunakan oleh masyarakat dalam 

pengoperasiannya.2  

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada 

 
1 Puji Nuryati, “Akutabilitas Dan Good Corporate Governance Pada Pelayanan Publik Di 

Bidang Pendidikan,” Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi 10, no. 1 (2014): 1–12. 
2 R. Murjiyanto, Badan Hukum Yayasan; Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab 

(Yogyakarta: Liberty, 2011). 

1 
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lembaga-lembaga publik. Transparansi dan akuntabilitas anggaran sudah menjadi 

jargon yang terus dibicarakan oleh banyak pihak. Anggaran tidak transparan dan 

akuntabel menjadi salah satu masalah mendasar di ranah pengambilan keputusan 

lembaga sektor publik. Maka untuk mencapai bentuk good governance dan clean 

government, hal yang perlu dilakukan yaitu perlu usaha untuk semakin 

meningkatkan transparansi.3 Sebuah permasalahan yang ditemukan, akuntabilitas 

dan transparansi sebagai upaya mewujudkan good governance belum membudaya 

di Indonesia. Budiman (2011) mengatakan dari hasil pengkajian yang dilakukan 

oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional, memperlihatkan 

rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip good governance di 

Indonesia. Survei yang dilakukan Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 

menunjukkan Indonesia memiliki index governance dengan skor paling rendah 

(2,88), jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89).4 

Akuntabilitas sebuah yayasan merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan 

yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Tujuan dari penerapan 

akuntabilitas publik yaitu, untuk menentukan tujuan oragnisasi yang tepat. 

Mengembangkan standar untuk pencapain tujuan secara ekonomi dan efisien, 

memberikan informasi tentang penerapan standar yang sudah diterapkan oleh 

yayasan, serta manfaat dari akuntabilitas yaitu, menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap organisasi, mendorong organisasi untuk tanggap dan 

 
3 Yesika Yanuarisa and Gugus Irianto, “Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi 

Dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting,” Jurnal Aplikasi Manajemen 12, no. 2 (2014): 

208–221. 
4 Achmad Arief Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf,” Walisongo: Jurnal 

Penelitian Sosial Keagamaan 19, no. 1 (2011): 75–102. 
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transparansi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, menjadikan organisasi 

beroperasi secara efektif, efisien dantanggap terhadap apa yang disampaikan oleh 

masyarakat, meningkatkan penilain kinerja, menciptakan iklim kerja yang sehat dan 

kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Transparansi dan tata kelola yang baik adalah hal yang sangat berharga 

untuk kelangsungan hidup organisasi-organisasi yang bergerak dibidang sosial 

dalam kategori non profit/nirlaba. Namun, studi empiris dan model untuk mengukur 

konsep-konsep ini ditemukan langka dan kurang konsensus.5 Terdapat fenomena 

lain terhadap pemahaman akan transparansi dalam yayasan, sehingga dibutuhkan 

oleh pengelola yayasan sebagai pijakan untuk tetap terhubung dengan akses 

stakeholders mendapatkan informasi penggunaan dana yang masuk.6 Sebuah 

pertanggungjawaban yang bersifat akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi 

perhatian penting pada beberapa pengelola organisasi nirlaba. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan sekolah dan 

yayasan maupun penyelenggara pemerintahan memiliki keterkaitan. Transparansi 

dan akuntabilitas bahkan terbukti signifikan mempengaruhi kinerja pemerintahan.7 

Atas dasar itu dalam penyelenggaraan sekolah juga transparansi dana akuntabilitas 

menjadi salah satu ukuran penting untuk mewujudkan kinerja pengelolaan yayasan, 

pada hal ini adalah sekolahnya. Manfaat dari penerapan transparansi oleh sebuah 

 
5 Antonio Luis Moreno-Albarracín et al., “Measuring What Is Not Seen—Transparency 

and Good Governance Nonprofit Indicators to Overcome the Limitations of Accounting Models,” 

Sustainability (Switzerland) 12, no. 18 (2020): 1–20. 
6 Fanny Dethier, Cécile Delcourt, and Jurgen Willems, “Transparency of Nonprofit 

Organizations: An Integrative Framework and Research Agenda,” Journal of Philanthropy and 

Marketing (September 13, 2021). 
7 Zulfahmi, Hasan Basri, and Darwanis, “Analisis Akuntabilitas Keuangan Pada Kantor 

Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh,” Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 9, no. 2 

(2016): 105–110. 
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yayasan menurut Adrianto8 yaitu (1) mencegah terjadinya korupsi, (2) lebih mudah 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, (3) meningkatkan 

akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga, 

(4) kepercayaan terhadap komitemen lembaga untuk mememutuskan kebijakan 

tertentu, (5) menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga, dan (6)  menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan 

kepastian usaha. Media juga memiliki potensi besar untuk membantu organisasi 

nirlaba (NPO) untuk memberikan transparansi waktu nyata kepada publik. 

Sementara penelitian sebelumnya telah menilai bagaimana akuntabilitas online 

NPO dijalankan melalui situs web organisasi, lebih sedikit yang dibahas tentang 

penggunaan media sosial untuk disampaikan akuntabilitas daring.9 

Pengelolaan keuangan yayasan menerapkan prinsip akuntabilitas sudah 

dilakukan penelitian oleh Maries, Herawati dan Sinarwati dengan hasil bahwa 

penerapan akuntabilitas dan transparansi yayasan yang baik menunjukkan adanya 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pendidikan yayasan.10 Hal ini 

dikarenakan akuntabilitas sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada suatu organisasi. Alicia dalam penelitiannya 

 
8 N. Adrianto, Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-

Government (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). 
9 Seyla Rizky Amelia and Miranti Kartika Dewi, “How a Nonprofit Organization Delivers 

Online Accountability through Social Media,” International Review on Public and Nonprofit 

Marketing 18, no. 3 (September 1, 2021): 317–334, accessed July 7, 2023, 

https://scholar.ui.ac.id/en/publications/how-a-nonprofit-organization-delivers-online-

accountability-throu. 
10 Novie Kiftiah Maries, Nyoman Trisna Herawati, and Ni Kadek Sinarwati, “Menelaah 

Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day 

Mardlatillah Singaraja,” JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 7, no. 1 (February 

14, 2017): 1–15, accessed July 11, 2023, 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9311. 
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mengungkapkan bahwa para donatur, penyandang dana, dan masyarakat umum 

telah meningkat permintaan mereka untuk informasi tentang kinerja nirlaba, dan 

dengan demikian permintaan untuk akuntabilitas nirlaba juga ditingkatkan.11 

Disamping itu, peran pemerintah sebagai pembuat aturan dan kebijakan juga sangat 

diperlukan dalam penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi.12 

Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas 

prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance organisasi publik pada 

umumnya.13 Akhirnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia 

pada urutan bawah rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard 

& Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody`s Morgan, and Calper`s. Hal 

senada juga disampaikan dalam Laporan tentang GCG oleh CLSA (2003), 

menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah 

penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya corporate 

governance, dan dengan total 3,2. Meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih 

baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di 

urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya 

kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya corporate governance yang 

masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang 

tumbuh di Asia. Berdasarkan paparan beberapa penelitian diatas menimbulkan 

 
11 Alicia Schatteman, “Nonprofit Accountability: To Whom and for What? An Introduction 

to the Special Issue,” International Review of Public Administration 18, no. 3 (2013): 1–6. 
12 Kathleen Hale, “Understanding Nonprofit Transparency: The Limits of Formal 

Regulation in the American Nonprofit Sector,” International Review of Public Administration 18, 

no. 3 (2013): 31–49. 
13 Daniri Mas Ahmad, Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Di 

Indonesia (Jakarta: Ray Indonesia, 2005). 
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pertanyaan mengenai gambaran penerapan akuntabilitas dan good corporate 

governance pada pelayanan publik bidang pendidikan atau sekolah yang sering 

disebut Good School Governance? 

Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar yang biasa 

dikenal dengan sebutan IQIS (Ibnul Qayyim Islami School) telah berdiri cukup lama 

sejak SK diterbitkan pada tahun 2011. Atas dasar perubahan paradigma yang 

dulunya yayasan adalah milik keluarga menjadi yayasan adalah milik umat atau 

masyarakat, IQIS kemudian juga bertransformasi berfokus pada model yayasan 

yang dari dan untuk umat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 

pengelolaan keuangan IQIS berfokus pada peningkatan kesejahteraan para guru dan 

pegawai. Umumnya pengelolaan keuangan hanya diketahui dan diatur oleh 

segelintir petinggi yayasan. IQIS memberikan akses seluas-luasnya kepada para 

pemangku kepentingan untuk dapat mengakses dan mendapatkan informasi terkait 

pengelolaan keuangan IQIS. Tantangan yang dihadapi IQIS saat ini adalah 

mengatur pengelolaan keuangan IQIS agar dapat memenuhi standar penggajian 

kepegawaian sesuai yang ditetapkan Pemerintah Kota Makassar. Mengingat bahwa 

hadirnya lembaga pendidikan Islam tersebut bukan hanya untuk memberikan 

pelayanan pendidikan kepada seluruh siswa, melainkan juga memenuhi hak dan 

kewajiban para guru dan pegawainya. Berlandaskan pada konsep yang dilakukan 

IQIS dalam menunjang tumbuhnya kesejahteraan guru dan pegawai, maka sangat 

perlu untuk mengetahui dan memaknai implementasi dari akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan IQIS. 
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Penelitian ini akan bertempat pada Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim 

Sudiang Makassar, yang biasa dinamakan dengan IQIS (Ibnul Qayyim Islami 

School). Yayasan ini telah berdiri sejak tahun 2013 hingga sekarang telah 

mengelola unit satuan pendidikan Sekolah Islam Terpadu (SIT) dari jenjang PAUD, 

KBIT, SDIT, SMPIT, dan SMKIT. Disamping itu juga mengelola kegiatan 

pendidikan informal, MIQ, dan relawan sekolah (Reliqo). Kehadiran yayasan 

pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat tidak hanya menjadi lembaga 

penyiaran agama Islam tetapi sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan 

ilmu pengetahun umum dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh pihak yang 

terlibat, baik itu siswa, guru, pegawai, maupun kepada orang tua siswa. Oleh sebab 

itu, yayasan pendidikan Islam memiliki tanggungjawab yang besar untuk 

mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusianya di segala bidang 

pengetahuan dan diberikan kesejahteraan yang layak, baik dari segi gaji maupun 

dari manfaat yang bersifat pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi, yang artinya mencoba untuk menggali makna dari sebuah fenomena 

yang terjadi di IQIS. Pemakanaan ini bersumber dari pengalaman nyata dari seluruh 

pengelola yayasan IQIS. Pemaknaan ini dilihat dari cara informan menceritakan 

pengamalam pribadi mereka selama mengelola IQIS terhadap penerapan 

akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dalam mencapai 

good school governance di IQIS.  

Yayasan harus dapat dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, 
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dan kegiatan yang dilakukannya.14 Selain akuntabilitas, konsep transparansi juga 

penting dalam pengelolaan sebuah organisasi nirlaba seperti yayasan untuk 

memastikan bahwa pengelola atau pengurus yayasan dalam menjalankan tugasnya 

semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, dan bukan tujuan lain. Transparansi 

adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi, dimana tersedia 

secara mudah, bebas dan bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan 

yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Keterbukaan yaitu informasi yang cukup 

berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media 

yang mudah dipahami masyarakat.15 Márcia berpendapat bahwa dalam rangka 

mencapai transparansi, organisasi harus membuat informasi dapat diakses dan tepat 

waktu. Selama krisis, seperti pada pandemi COVID-19 periode, praktik 

akuntabilitas dan transparansi yang akurat sangat diperlukan agar pemangku 

kepentingan dapat melakukannya keputusan berdasarkan informasi dalam keadaan 

darurat kompleks yang sedang berlangsung.16 Penelitian yang dilakukan oleh 

Thaiwain (2023), menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. 

Transparansi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Selain itu, partisipasi juga 

 
14 Zulfahmi, Basri, and Darwanis, “Analisis Akuntabilitas Keuangan Pada Kantor 

Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh.” 
15 Y. Sogar Simamora, “Character, Management and Examination Charity Foundation in 

Indonesia,” Rechts Vinding Journal 1, no. 2 (2012): 175–186. 
16 Márcia R.C. Santos, “Accountability and Transparency in The Nonprofits: Evidences 

from Online Crowdfunding Dur-Ing Covid-19 Pandemic,” Eman 2021 Conference Proceedings The 

5th Conference on Economics and Management 5, no. 7 (2021): 49–54. 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah.17 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh 

Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah 

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) adalah tuntunan organisasi nirlaba termasuk 

yayasan dalam menghasilkan laporan keuangan secara jelas dan rinci. Serta 

melaporkannya kepada pemakai laporan keuangan, seperti donatur dan masyarakat. 

Sehingga jika donator atau masyarakat membutuhkan informasi tentang yayasan 

tidak akan merasa kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai laporan 

keuangan yayasan tersebut. Serta diperlukan penerapan akuntabilitas dan 

transparansi dalam penggelolaan keuangan yayasan guna donatur dan masyarakat 

dapat memperoleh informasi keuangan dengan mudah. Berdasarkan hal tersebut, 

tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia telah memasuki era 

akuntabilitas dan transparansi publik. Hal tersebut dapat terlihat dari regulasi 

tentang organisasi publik wajib memberikan informasi kepada Stakeholders, 

tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat 

diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya 

ringan, dan cara sederhana.18 Yayasan adalah salah satu organisasi publik, tertuang 

 
17 Thanwain, Ahmad Jumarding, and Nurhidayanti, “Penerapan Good School Governance 

Pada Pengelolaan Dana Operasional Sekolah,” Jurnal Mirai Management 8, no. 1 (2023): 357–373. 
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik., n.d. 
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pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan adalah badan hukum yang 

terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di 

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.19 Yayasan sebagai salah satu 

organisasi yang harus memberikan informasi pengelolaan keuangan yang bersifat 

akuntabilitas dan transparansi sebagai indikator sebuah tata kelola yang baik, good 

school governance.  

IQIS menjalankan proses pengelolaan dana, baik dari pemasukan rutin 

maupun temporar, mencontoh sifat kenabian. Berkaitan dengan nuansa keislaman 

yang ada di IQIS, pengelola yayasan dapat melihat sisi keislaman dari akuntabilitas 

dan transparansi terhadap pengelolaan dana yang diterima, dalam rangka memenuhi 

aspek Good School Governance. Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan dengan melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Mencapai Good School Governance 

pada Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar” menggunakan 

pendekatan fenomenologi. 

 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Keuangan dalam Mencapai Good School Governance pada Yayasan Pendidikan 

Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar menggunakan pendekatan fenomenologi. 

 
19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, n.d. 
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 Deskripsi Fokus 

Untuk memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu dijelaskan deskripsi 

fokus dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam 

penelitian ini, peneliti berfokus pada bagian tata kelola keuangan dari indikator 

akuntabilitas antara lain kejujuran dan kepatuhan hukum, prosedur pengelolaan 

keuangan, efektivitas dan efisiensi biaya. 

b. Transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan sekolah. Pada penelitan ini, peneliti berfokus pada 

indikator pengukuran transparansi terkhusus pada tata kelola keuangan 

lembaga yaitu, informasi yang mudah dipahami dan diakses. Adanya publikasi 

melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan adanya laporan 

berkala dan tahunan, adanya website atau media publikasi organisasis erta 

pedoman dalam penyebaran informasi. 

c. Good School Governance. Good School Governance (GSG) adalah sebuah 

perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola 

yang baik. Dari delapan indikator yang dipaparkan pakar, pada penelitian ini 

berfokus pada dua indikator, yaitu prinsip akuntabilitas dan prinsip 

transparansi, keduanya telah tertuang pada dua poin sebelumnya. 
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d. Yayasan. Yayasan adalah sebuah oganisasi masyarakat yang bergerak di 

bidang sosial dan pendidikan secara nirlaba. Yayasan Pendidikan Islam Ibnul 

Qayyim Sudiang Makassar adalah lokasi penelitian yang memiliki nama lain, 

yaitu Ibnul Qayyim Islamic School, disingkat menjadi IQIS. 

e. Pendekatan Fenomenologi. Sebuah pendekatan menggunakan paradigma 

interpretivisme dengan tujuan untuk menggali pemahaman dan pemaknaan 

tentang individu secara mendalam akibat pengalaman yang telah dilaluinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman organ yayasan 

(pengurus, pembina dan pengawas) dalam perjalanannya mengelola sekolah 

dan dana pendidikan. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada 

Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar? 

2. Bagaimana implementasi Transparansi Pengelolaan Keuangan pada 

Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar? 

3. Bagaimana implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Keuangan dalam Mencapai Good School Governance pada Yayasan 

Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar? 

4. Bagaimana pemaknaan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan dalam Mencapai Good School Governance pada 

Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar? 
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 Penelitian Terdahulu 

Upaya menunjukkan adanya kebaruan (novelty) antara penelitian ini dengan 

penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, maka peneliti berusaha 

untuk membandingkan ragam variabel, metode penelitian, dan hasil penelitian yang 

sudah dilakukan berdasarkan topik terkait akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan lembaga nirlaba yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologi, sebagai berikut: 

No Penulis Judul Hasil 

1 

Thanwain, 

Ahmad 

Jumarding, 

dan 

Nurhidayanti 

Penerapan Good 

School Governance 

Pada Pengelolaan 

Dana Operasional 

Sekolah 

Akuntabilitas memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah. Transparansi 

juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah. 

2 Mardianton 

dkk.20 

Analisis Akuntabilitas 

dan Pengelolaan 

Keuangan Masjid 

Melalui Pendekatan 

Fenomenologi Studi 

Komparatif 

Hasil penelitian, Masjid Raya Al-

Mashun serta Masjid Agung Medan 

belum sepenuhnya menerapkan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangannya, walaupun tidak 

mempunyai SOP tertulis, tetapi 

pelaksanaan kegiatan pengurus 

mengikuti hukum dan tradisi 

kepengurusan Masjid yang ada 

sebelumnya. Laporan keuangan 

Masjid Agung diaudit akuntan publik 

2 bulan sekali, sedangkan laporan 

keuangan Masjid Raya Al-Mashun 

belum pernah diaudit, tetapi 

kewajaran laporan bisa dievaluasi 

Jama’ah secara eksklusif. terdapat 

pemisahan fungsi di pengeluaran kas 

 
20 M Mardianton, H Suwita, and ..., “Analisis Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan 

Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif,” Al-bank: Journal of … 3, no. 1 

(2023): 14–33, 

https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/view/7976%0Ahttps://ojs.iainbatusan

gkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/viewFile/7976/3227. 
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No Penulis Judul Hasil 

Masjid yang disimpan pada rekening 

bank. Pengelolaan keuangan Masjid 

telah transparan dengan dapat 

diaksesnya laporan Masjid oleh 

Jama’ah 

3 Yesika 

Yanuarisa dan 

Gugus 

Irianto21 

Fenomenologi 

Transendental Dalam 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Performance Based 

Budgeting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

makna transparansi dalam anggaran 

berbasis kinerja mencakup 

keterbukaan proses anggaran oleh 

Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah yang melibatkan masyarakat 

disertai penyampaian kebijakan 

anggaran sebagai suatu kewajiban 

yang disertai “kerelaan” didukung 

dengan aksesibilitas dokumen 

anggaran sebagai tindakan 

“membuka jalan” menuju kepada 

dokumen-dokumen anggaran yang 

diperlukan untuk publik. 

4 Wahyu 

Ansahrizal 

dan Abidin 

Alimuddin 

Sihotang22 

Akuntabilitas Dan 

Pengelolaan Keuangan 

Masjid Melalui 

Pendekatan 

Fenomenologi (Studi 

Empiris Di Masjid 

Agung Sidikalang) 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Akuntabilitas dalam 

mengelola keuangan di masjid agung 

sidikalang disusun dengan 

menjunjung tinggi nilai amanah, 

ikhlas, tanggung jawab, dan 

bekerjasama untuk 

mempertanggungjawabkan kepada 

Allah swt. dan Umat. 

    

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 
21 Yanuarisa and Irianto, “Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi Dan 

Akuntabilitas Performance Based Budgeting.” 
22 Wahyu Ansahrizal and Abidin Alimuddin Sihotang, “Akuntabilitas Dan Pengelolaan 

Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Di Masjid Agung Sidikalang),” 

Jurnal Muslimpreneur 3, no. 1 (2023): 83–100. 
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1. Mengetahui implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada 

Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar. 

2. Mengetahui implementasi Transparansi Pengelolaan Keuangan pada 

Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassa. 

3. Mengetahui implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Keuangan dalam Mencapai Good School Governance pada Yayasan 

Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar. 

4. Untuk menggali pemaknaan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan dalam Mencapai Good School Governance pada 

Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar. 

 Manfaat Penelitian 

Jawaban akan fokus penelitian di atas akan melahirkan beberapa kontribusi 

dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan perluasan 

hubungan teoretis dengan fenomena yang ditemukan di lapangan, sehingga 

dapat dilakukan penyidikan kembali secara empiris. 

2. Manfaat Praktis. Memberikan bahan masukan dalam menyusun regulasi 

atau peraturan pertanggungjawaban keuangan pada organisasi sektor 

nirlaba, memberikan bahan masukan dalam pelaporan keuangan yang 

transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. 

3. Manfaat Metodologis. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan referensi 

serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Grand Theory 

1. Stewardship Theory 

Donaldson dan Davis mengemukakan, Teori stewardship adalah teori yang 

menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-

tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran mereka untuk kepentingan 

organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah 

dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai 

keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan 

organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini 

didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam 

perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik 

pada prinsipalnya.23 

Berangkat dari kerangka dasar teori stewardship, harmonisasi dan 

keselarasan tujuan antara Yayasan sebagai pengelola dana (pemasukan) dengan 

stakeholders. Tingkat kepercayaan stakeholders sangat bergantung pada situasi 

internal pengelola Yayasan. Hubungan ini sudah seharusnya dibangun atas dasar 

kepercayaan. Dalam teori agensi, prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer 

mempunyai kepentingan yang berbeda.24  Berbeda halnya dengan teori agen, fokus 

 
23 FX Anton, “Menuju Teori Stewardship Manajemen,” Majalah Ilmiah INFORMATiKA 

1, no. 2 (2010): 61–80. 
24 Eko Raharjo, “Teori Agensi Dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi,” Fokus 

Ekonomi 2, no. 1 (2007): 37–46. 

16 
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utama Stewardship Theory adalah mengidentifikasi situasi dimana kepentingan 

pokok pengelola modal dan pemilik modal selaras.25  Dalam teori stewardship, 

manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward 

dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada 

menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai 

dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward 

lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.26  Teori Stewardship 

menempatkan nilai yang lebih besar pada tujuan antara pihak terlibat dalam tata 

kelola perusahaan dari pada kepentingan agen.27 

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan 

Yayasan dengan kepuasan stakeholders. Steward akan melindungi dan 

memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan 

demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah 

manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak 

berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup.28  Implikasi teori stewardship 

pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pengelola 

Yayasan dan stakeholders. Stakeholders memberikan kepercayaan kepada 

pengelola Yayasan untuk mengelola dana atau fasilitas tersebut ke dalam suatu unit 

satuan pendidikan yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu 

kesejahteraan hidup. 

 
25 David Pastoriza, When Agents Become Stewards: Introducing Learning in the Stewarship 

Theory, 2008. 
26 Eko Raharjo, “Teori Agensi Dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi.” 
27 David Pastoriza, When Agents Become Stewards: Introducing Learning in the Stewarship 

Theory. 
28 Eko Raharjo, “Teori Agensi Dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi.” 
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2. Stakeholder Theory 

 Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana 

saja perusahaan bertanggungjawab. Tujuan utamanya adalah membantu manajer 

korporasi untuk mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan 

pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan 

dilingkungan perusahaan mereka serta menolong manajer korporasi dalam 

meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan 

kerugian bagi stakeholder-nya. 

Helena dan Therése mengemukakan masyarakat merupakan stakeholder 

terpenting bagi perusahaan dan media memegang peranan penting dalam 

mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas perusahaan kepada para stakeholder.29 

Media juga memiliki kekuatan untuk membeberkan informasi perusahaan, apabila 

perusahaan melakukan tindakan yang tidak pantas, maka media akan membeberkan 

keburukan perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan perlu menerapkan prinsip 

good corporate governance dan corporate social responsibility untuk menjaga 

reputasi dihadapan stakeholder-nya. 

 Organisasi Nirlaba 

 Pengertian Organisasi Nirlaba 

Organisasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: organisasi bisnis atau 

private sector, organisasi pemerintahan atau sector public dan organisasi nirlaba. 

 
29 Helena and Therese., Stewardship Theory (Harkes Ingvild, 2005). 
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Bagian ini fokus pada diskusi tentang jenis organisasi yang ketiga yaitu organisasi 

nirlaba. 

 

Gambar 2.1 Jenis Organisasi 

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat, baik 

dalam bentuk yayasan, organisasi profesi, partai politik, maupun organisasi 

keagamaan. Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok 

untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk 

suatu tujuan yang tidak komersial atau tidak mengambil keuntungan dalam bentuk 

dana, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter) 

atau keuntungan komersial.30 Yulianto dan Krista mengungkapkan bahwa 

organisasi nirlaba memainkan peran yang penting di dalam masyarakat dengan 

menempatkan pelayanan publik di atas laba. Organisasi nirlaba antara lain museum, 

perpustakaan, serikat-serikat dagang, organisasi amal dan keagamaan, dan sebagian 

 
30 Sagala, Human Capital: Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul 

Melalui Pendidikan Berkualitas (Jakarta: Kencana, 2017), accessed July 9, 2023, 

https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xBVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA377&dq=Hu

man+Capital+Membangun+Modal+Sumber+Daya+Manusia+Berkrakter+Unggul+melalui+Pendid

ikan+Berkualitas&ots=z1Hbx3sthe&sig=-AF2OYQgwPFIwg9uo5bw8Mk0F7Q. 
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besar perguruan tinggi dan universitas.31 Pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang di didirikan oleh masyarakat dan 

memiliki peranan penting di dalam masyarakat dengan tujuan tidak komersial atau 

tidak mengambil keuntungan dalam bentuk dana, melainkan untuk memberikan 

pelayanan kepada publik. Organisasi nirlaba antara lain organisasi profesi, partai 

politik, museum, organisasi amal dan keagamaan, serta yayasan. 

Yayasan adalah salah satu organisasi nirlaba. Di mana dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang selanjutnya diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri 

atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pasal 52 dinyatakan bahwa ikhtisar laporan 

keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan, wajib diumumkan 

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang memperoleh 

bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku atau 

mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh 

miliar rupiah) atau lebih.32 

 Karakteristik Organisasi Nirlaba 

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan dengan organisasi bisnis. Perbedaan 

utamanya adalah pada cara organisasi tersebut memperoleh sumber daya. 

Organisasi bisnis memperoleh sumber daya dari modal pemilik atau setoran 

 
31 Yulianto and Krista, Pengantar Bisnis Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2008). 
32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. 



21 

 

 

pemilik, sedangkan organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan 

anggota atau masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat.33 Organisasi 

nirlaba memiliki sektor entiti yang sangat berbeda, di mana pemiliknya adalah 

publik dan privat para dermawan dan self promoting.34 

Hamid dan Budianto mengemukakan bahwa karakteristik organisasi non 

profit atau nirlaba adalah sebagai berikut:35 

a. Didirikan oleh beberapa orang dengan tujuan atau profesi yang sama 

b. Bertujuan bukan untuk mencari keuntungan/non profit/nirlaba 

c. Status pekerja lebih banyak tenaga sukarela/volunter 

d. Modal/pendapatan dari donatur 

e. Kebijakan hanya berlaku untuk organisasi 

f. Laporan tahunan diberikan pada anggota, ataupun pada donatur (bahkan 

beberapa organisasi non profit sudah berani mencantumkan secara bebas di 

website yang mereka miliki) 

g. Relatif tidak ada campur tangan pemerintah 

h. Fasilitas seadanya, walaupun ada beberapa organisasi non profit yang sudah 

dapat memiliki fasilitas yang dapat dikategorikan cukup 

i. Kedudukan humas hanya sebagai juru bicara/sosial marketing 

 
33 Dedhy Sulistiawan;, Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2007), accessed July 10, 2023, 

//old.mikroskil.ac.id/pustaka/index.php?p=show_detail&id=2604&keywords=. 
34 Pipit Rosita Andarsari, “Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid),” 

Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri 1, no. 2 (2017): 143–152. 
35 Budianto S, Ilmu Komunikasi: Sekarang Dan Tantangan Masa Depan (Jakarta: Kencana, 

2011), accessed July 10, 2023, 

https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4zm2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ilmu+

Komunikasi:+Sekarang+dan+Tantangan+Masa+Depan+&ots=eWtn3f7hYQ&sig=MZBo8--

bkdaAlaPOnARoCyfR4Tw. 
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Andarsari berpendapat tentang perbedaan karakteristik organisasi 

nonlaba dengan perusahaan komersial yaitu sebagai berikut: 

Not-For-Profit Entity Commercial Business Enterprises 

Menerima kontribusi sumber dana 

dalam jumlah signifikan dari pemberi 

dana yang tidak mengharapkan 

pengembalian 

Pemberi dana adalah pemilik atau 

kreditor yang mempunyai kepentingan 

untuk memiliki atau pengembalian 

tambah keuntungan atau bunga. 

Beroperasi untuk menghasilkan barang 

dan jasa yang bukan untuk mencari 

laba 

Menghasilkan barang dan jasa untuk 

menghasilkan laba. 

Pemberi dana tidak mempunyai 

kepentingan terhadap organisasi. 

Pemberi dana mempunyai kepentingan 

untuk memiliki atau pengembalian 

dana. 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Organisasi Nonlaba dengan Perusahaan 

Komersial 

 

 Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba 

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.36 

Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa tujuan umum laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan 

 
36 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan: Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45) (Jakarta: Salemba Empat, 2004). 
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arus kas organisasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunanan sumber-sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka.37 Pada dasarnya, praktek akuntansi untuk 

organisasi nirlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini terlihat jelas 

bahwa aturan akuntansi organisasi nirlaba diatur sebagai bagian dari Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) tepatnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jadi, lebih tepatnya yang 

diatur adalah pelaporannya, teknis akuntansinya diatur secara mandiri diserahkan 

kepada entitas masing-masing. Dengan bentuk pelaporannya yang sudah diatur 

dalam PSAK 45, secara tidak langsung pencatatan transaksi akan dibuat oleh entitas 

mengikuti format laporan yang telah ada.38 

Prinsipnya, pencatatan transaksi organisasi nirlaba dari penerimaan kas, 

pengeluaran kas, pembelian, penjualan produk jasa, penyusutan, dan transaksi 

reguler lainnya tidak ada perbedaan dengan organisasi bisnis, namun yang membuat 

berbeda adalah organisasi nirlaba tidak ada pihak yang menjadi pemilik, sehingga 

tidak ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan atau perubahan 

kepemilikan, atau tidak adanya alokasi dana atau sumber daya hasil likuidasi 

(pembubaran organisasi) kepada orang-orang tertentu. 

 
37 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan: Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45). 
38 Mulyadi, Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007). 
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Informasi keuangan dari suatu organisasi nirlaba kepada pihak eksternal 

terdiri dari (PSAK No.45):39 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Tujuan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai 

asset, kewajiban serta asset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara 

unsur- unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan 

yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan 

lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor dan pihak-

pihak lain untuk menilai: (a) Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara 

berkelanjutan, dan (b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk 

memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. 

2. Laporan Aktivitas 

Tujuan utama laporan aktivitas adalah meyediakan informasi mengenai (a) 

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset bersih, 

dan (b) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program 

atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para 

penyumbang, anggota organisasi, kreditor dan pihak-pihak lain untuk a) 

mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, b) menilai upaya, kemampuan dan 

kesinambungan organisasi dan memberikan jasa serta c) menilai pelaksanaan 

tanggung jawab dan kinerja manajer. 

 
39 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan: Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45). 
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3. Laporan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan 

sesuai PSAK No.2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini: a) 

aktivitas pendanaan, b) pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan 

pendanaan non kas, sumbangan berupa bangunan atau asset investasi. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di 

atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan 

yang diyatakan dalam laporan keuangan. 

 Konsep Akuntabilitas 

 Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan 

menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

Semakin kecil partipasi stakeholders dalam penyelenggaraan manajemen 

sekolah/madrasah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas 

sekolah/madrasah. Sesuai dengan QS An-Nahl/16:91 sebagai berikut:40 

 بِعَهْدِ  
۟
وْفُوا

َ
مْ  إِذَا  للهِ ٱوَأ هَدتُّ ا عََٰ

َ
  وَل

۟
نَ ٱ  تَنقُضُوا يْمََٰ

َ
أ
ْ
تُمُ  تَوكِْيدِهَ  بَعْدَ  ل

ْ
  للهَ ٱا وَقَدْ جَعَل

مْ 
ُ
يْك

َ
ا عَل

ً
فِيل

َ
مُ  للهَ ٱ  إِنَ     ك

َ
ونَ  مَا يَعْل

ُ
تَفْعَل   

 

  

 
40 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur’an, 2012). 
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Terjemahnya: 

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu me-

langgar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah 

menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga janji baik kepada Allah swt. atau 

manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah swt., 

jika telah bernadzar, maka tepatilah nadzar tersebut, dan jika melakukan perjanjian 

yang ada dan tidak boleh melanggarnya, karena sesungguhnya Allah maha 

mengetahui apa yang telah kita perbuat. Hal ini terlihat jika dikaitkan dengan 

penerapan akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban, pengelola keuangan atau 

bendahara di sini jika telah menerima amanah dari para donatur atau masyarakat 

artinya bendahara atau pengelola keuangan telah melakukan perjanjian 

sebagaimana mestinya yaitu mengelola laporan keuangan dengan baik, dan karena 

secara tidak langsung telah terikat perjanjian dengan donatur akan mengelola 

laporan keuangan dengan baik, dan nantinya mampu dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang 

berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau 

keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.41 Akuntabilitas adalah kondisi 

seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam 

menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

 
41 Eli Solihat and Toto Sugiharto, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Pendidikan Terhadap Partisipasi Orangtua Murid Di SMA Negeri 107 Jakarta,” Jurnal Ekonomi 

Bisnis 14, no. 2 (2009): 135–143. 
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aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amana yang memilik hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut.42 

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: 

a. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan 

mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah, 

b. Adanya standar kinerja, di setiap insitusi yang diukur dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenangnya 

c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam 

menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang 

murah dan pelayanan yang cepat. 

 Jenis Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana 

yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat. Chandler dan Plano membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu:43 

a. Akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana publik. 

b. Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum. 

c. Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program. 

d. Akuntabilitas-proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur. 

e. Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab dari hasil. 

 
42 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2011). 
43 Manggaukang Raba, Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi (Malang: UMM Prees, 

2006). 



28 

 

 

 Tujuan Akuntabilitas 

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik 

terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong 

partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah 

akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. 

Akuntabilitas juga bertujuan agar tercipta dalam penyelenggaraan layanan 

yang baik, maka tujuan di dalam penerapan akuntabilitas adalah ingin mendorong 

terciptanya tanggung jawab guna meningkatkan kinerja sekolah. Terciptanya 

tanggung jawab dan rasa kepercayaan publik pada lembaga pendidikan, maka 

masyarakat akan lebih percaya kepada lembaga sekolah atau madrasah yang 

dianggap sebagi sumber perubahan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban 

manajemen sekolah. 

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah 

yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka 

harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.44 Selain itu, tujuan 

akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap 

pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan 

publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung 

jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. 

 
44 PH Slamet, Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI, 2005). 
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 Pelaksana Akuntabilitas Pendidikan 

Pelaksana akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, orang tua 

siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya.45 Di dalam perencanaan 

participatory, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, 

akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut: 

a. Manajer/adinistrator/ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer. 

b. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan 

perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau 

pimpinan unit kerja lainnya. 

c. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka 

bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan 

implementasinya di lapangan. 

d. Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultan. 

e. Para pemeri data, harus memberi performan yang kuat mengingat tugasnya 

memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat. 

 Upaya-upaya Peningkatan Akuntabilitas 

Ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan 

akuntabilitas, yaitu:46 

a. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk 

mekanisme pertanggungjawaban. 

 
45 LAN dan BPKP, Akuntabilitas Dan Good Governance (Jakarta: LAN, 2002). 
46 Slamet, Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia. 
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b. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja 

penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan 

tegas. 

c. Sekolah menysuun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada 

publik/ stakeholder di awal setiap tahun anggaran. 

d. Menyusun indikator yang jelas tenang pegukuran kinerja sekolah dan 

disampaikan kepada stakeholder. 

e. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan 

menyampaiakan hasilnya kepada publik/stakeholder diakhir tahun. 

f. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengauduan publik. 

g. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan 

memperoleh pelayanan pendidikan. 

h. Memperbaharui rencana kenerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen 

baru. 

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan 

kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui sumber 

dayanya, maka dapat lebih mudah digerakkan untuk mewujudkan dan 

meningkatkan akuntabilitas sekolah dapat melibatkan stakeholder untuk menyusun 

dan memperbarui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya 

akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan 

pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Pengelola yayasan perlu 

mengembangkan keterampilan untuk menghadapi risiko, mengembangkan 
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perluasan infromasi melalui internet dan jejaring sosial, sehingga stakeholders 

sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada.47 

 Dimensi Akuntabilitas 

Ada lima dimensi dari indikator akuntabilitas, yaitu:48 

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah 

akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja 

dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus 

dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang 

disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran 

berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 

korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law of 

enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik 

organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi. 

b. Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggugjawaban 

lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan 

efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas 

kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah 

menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh 

dibebankan kepada klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial 

merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi. 

 
47 MRC Santos, RMS Laureano, and S Moro, “Unveiling Research Trends for 

Organizational Reputation in the Nonprofit Sector,” Voluntas. 31, no. 1 (February 1, 2020): 1–15, 

accessed July 10, 2023, https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-018-00055-7. 
48 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
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c. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan 

apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program 

yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, dengan kata 

lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi 

hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan 

pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. 

d. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 

pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. 

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan 

kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa 

depan. Membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan 

tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku 

kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh 

manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. 

e. Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban 

lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) 

secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran 

dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi 

sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengaharuskan lembaga-lembaga 

publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja 

finansial organisasi kepada pihak luar. 
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Penjelasan di atas merupakan dimensi atau ukuran tercapainya akuntabilitas 

oleh sebuah yayasan yaitu, lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam 

bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Adanya pertanggugjawaban 

lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif, 

melihat apakah tujuan yang ditetapkan oleh yayasan dapat dicapai atau tidak. 

Yayasan hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah 

ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dan adanya 

pertanggungjawaban yayasan untuk menggunakan dana publik (public money) 

secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, 

serta korupsi. 

 Indikator Akuntabilitas 

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya akuntabilitas dalam manajemen 

sekolah, dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet 

beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:49 

a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap yayasan 

b. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan 

c. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma 

yang berkembang di masyarakat 

Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh yayasan untuk mengukur apakah 

akuntabilitas manajemen yayasan telah mencapai hasil sebagaimana yang 

 
49 Wempy Banga, Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah Konsep, Teori, Dan 

Fenomena Di Era Otonomi Daerah, Cet. 1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). 
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dikehendaki. Tidak hanya publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami 

peningkatan dalam banyak hal. 

Indikator akuntabilitas pada penelitian ini menggunakan pendapat menurut 

Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu:50 

a. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power). 

b. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan 

tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi. 

c. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat 

dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program 

yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 

d. Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun 

daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap 

DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

Peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Mardismo, dengan 

alasan bahwa indikator-indikator tersebut yang umum selalu terjadi dalam 

permasalahan akuntabilitas publik di sektor nirlaba. Indikator diatas 

disederhanakan dan disesuaikan dengan tata kelola keuangan sektor pendidikan 

(sekolah dan yayasan pendidikan) sebagai berikut: 

a. Kejujuran dan kepatuhan hukum 

b. Prosedur pengelolaan keuangan 

c. Efektivitas dan efisiensi biaya 

 
50 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
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 Konsep Transparansi 

 Pengertian Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah. Transparansi berarti keterbukaan (open process) 

pemerintah dalam memberikan infromasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah 

berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan 

digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan.51 

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan 

pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan 

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 

berdasarkan preferensi publik.52 Transpransi merupakan syarat yang terjadinya 

partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena: 

a. Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya 

kesempatan untuk mengetahhui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan, 

b. Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi 

kebijakan dana lokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan 

kreaktif dalam debat anggaran, 

 
51 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
52 Mudradjat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Edisi Empa. (Jakarta: 

Erlangga, 2013). 
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c. Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monotoring 

terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi 

pengawasan tidak akan efektif, 

d. Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah 

kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin 

meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik 

tersebut. 

e. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang transparansi dapat di ambil 

kesimpulan bahwa transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas dan 

terbuka, serta dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. 

Mengenai transparansi yang artinya menerima informasi yang disampaikan 

oleh pengelola organisasi, hal ini dijelaskan di dalam QS al-Hujurat/49:6 sebagai 

berikut:53 

يُّهَا 
َ
أ ذِينَ ٱيََٰٓ

َ
  ل

۟
مْ  إِن  ءَامَنُوآ

ُ
   بِنَبَإ   فَاسِق    جَاءَٓك

۟
ن فَتَبَيَنُوآ
َ
  أ

۟
ة   قَوْمً ا تُصِيبُوا

َ
ل هََٰ   بِجَ

 
۟
ىَٰ  فَتُصْبِحُوا

َ
تُمْ  مَا عَل

ْ
نََٰدِمِينَ  فَعَل  

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu 

membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak 

mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu 

menyesali perbuatanmu itu. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan tabayyun, 

yaitu mencari tahu asal kebenaran informasi yang diterima, tidak secara langsung 

dapat mempercayai informasi tersebut, namun sifat tabayyun terhadap suatu 

 
53 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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informasi bukan berarti su’udzon terhadap sesama muslim. Kita diperintahkan 

untuk menghindari terjadinya suatu musibah karena telah menerima informasi yang 

salah. Hal tersebut tidak hanya terdapat di al-Qur’an, tetapi juga terdapat di dalam 

hadist yang merupakan salah satu sumber ajaran islam sehingga bisa dijadikan 

contoh dan panutan bagi mereka.54 

Transparansi mengacu pada kebebasan untuk mengakses segenap aktifitas 

politik maupun ekonomi pemerintahan beserta kebijakan-kebijakannya.55 

Berdasarkan hal ini, transparansi membuat publik dapat mengakses informasi yang 

diinginkan terkait dengan pengelolaan keuangan maupun kinerja pemerintahan 

ataupun instansi lain yang menggunakan dana negara. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat dikatakan bahwa transparansi yayasan adalah keterbukaan yang 

mengandung makna bahwa informasi yang berkaitan dengan yayasan tersedia 

secara mudah dan bisa diakses oleh publik atau pihak- pihak yang terkait dengan 

yayasan. Transparansi juga bisa berarti informasi yang berkaitan dengan kinerja 

lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk media yang mudah dipahami 

masyarakat. Pada dasarnya, jika suatu organisasi terus menerus belajar bagaimana 

memperbaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi 

organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik. Transparansi dalam 

yayasan membantu menciptakan sistem kontrol yang baik karena adanya 

keterlibatan pihak eksternal disamping pihak internal. Transparansi dapat 

meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap yayasan.  

 
54 Yenni Samri Juliati Nasution, Hadis-Hadis Ekonomi (Medan: Kencana, 2017). 
55 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
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 Prinsip Dasar Transparansi 

Meutiah mengemukakan definisi transparansi yakni adanya kebijakan 

terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah 

informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh 

publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik 

yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik.56 

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu: (a) Komunikasi publik, dan (b) Hak masyarakat 

terhadap akses informasi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk 

membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. 

Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuan akan kerahasiaan lembaga 

maupun informasi- informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka 

dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan 

pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting 

kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. 

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau 

organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik 

maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” 

atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat 

birokrasi. 

 
56 Meutiah Ganie Rochman, “Perubahan Pemerintahan: Good Governance,” Jurnal 

Akuntansi Pemerintah 2, no. 1 (2008). 
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 Dimensi Transparansi 

Dimensi transparansi yaitu informatif dan pengungkapan. Makna dari 

informatif di sini adalah sebagai berikut:57 

a. Jelas, yaitu informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. 

b. Tepat waktu, yaitu pelaporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu agar 

bisa digunakan untuk acuan dasar pengambilan keputusan. 

c. Memadai, yaitu dalam penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memuat pengungkapan 

informasi yang memadai atas pengungkapan material tersebut. 

d. Akurat, yaitu informasi yang disampaikan harus benar dan tidak terdapat 

kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan asimetri informasi. 

e. Mudah diakses, yaitu adanya kemudahan dalam mengakses informasi untuk 

pihak yang memerlukan. 

f. Dapat diperbandingkan, yaitu di dalam laporan keuangan setidaknya harus 

dapat diperbandingkan antar-periode dan dengan instansi yang sejenis, 

sehingga daya banding tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat 

kinerja antar instansi yang sejenis lainnya. 

 Indikator Transparansi 

Nasim dan Romdhon menyatakan inti dari transparansi adalah ketersediaan 

informasi untuk masyarakat umum yang indikatornya adalah sebagai berikut:58 

 
57 Sutaryo, Karakteristik Eksekutif Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Jakarta: 

Kencana, 2011). 
58 Arim Nasim and Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, “Pengaruh Transparansi Laporan 

Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki,” 

Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2, no. 3 (2014): 550–561. 
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a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. Transparansi akan 

terwujud apabila stakeholders dapat menerima informasi secara detail dan 

mudah diakses mengenai pengelolaan entitas sektor publik atau yayasan. 

b. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan 

keuangan. Entitas sektor publik atau yayasan mempublikasikan di media 

seperti di surat kabar, website, facebook, dan televisi tentang semua proses 

kegiatan dan laporan keuangan entitas sektor publik tersebut. 

c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat 

diakses oleh umum. Entitas sektor publik atau yayasan harus menyampaikan 

secara berkala tentang laporan pendayagunaan sumber daya yang diperoleh 

kepada stakeholders dengan media yang mudah di akses seperti surat kabar dan 

media sosial. 

d. Laporan tahunan merupakan laporan yang wajib dibuat oleh suatu entitas 

sektor publik atau yayasan guna mempertanggungjawabkan penggelolaan 

yayasan selama satu tahun atau satu periode kepada stakeholders. 

e. Website atau media publikasi organisasi adalah suatu keharusan guna 

memberikan informasi entitas sektor publik atau yayasan kepada stakeholders. 

Sehingga informasi mengenai yayasan dapat dipahami dan diakses secara 

mudah oleh stakeholders. 

f. Pedoman dalam penyebaran informasi harusnya diterapkan oleh entitas sektor 

publik atau yayasan guna menghindari kesalahan dalam berkomunikasi. 

Transparansi dalam pengukuran pelaksanaan Good Governance yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Ketersediaan Payung hukum bagi akses informasi publik. 

b. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi 

c. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi 

d. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik 

e. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik. 

Berdasarkan penjelasan di atas indikator pengukuran transparansi yaitu, informasi 

yang mudah dipahami dan diakses. Adanya publikasi melalui media mengenai 

proses kegiatan dan laporan keuangan adanya laporan berkala dan tahunan, adanya 

website atau media publikasi organisasis erta pedoman dalam penyebaran 

informasi. 

 Keterkaitan antara Akuntabilitas dan Transparansi 

Transpransi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip pokok dari konsep 

good governance. Seperti dijelaskan pada bab terdahulu bahwa konsep good 

governance yang diperkenalkan oleh UNDP dan Bank Dunia, telah diadopsi 

menjadi kriteria dalam pengukuran tingkat keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan secara umum, dan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara 

dan daerah. Konsep good governance mempunyai sembilan prinsip pokok atau 

dalam berbagai literatur disebut juga sebagai sembilan karakteristik good 

governance dua diantaranya adalah akuntabilitas dan transparansi. 

Akuntabilitas dan transparansi memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

Seberapa jauh warga dapat menilai tindakan pemerintah, hal ini tentu sangat 

tergantung pada transparansinya. Warga dapat menilai pemerintah atau lembaga 

nirlaba apakah bersifat akuntabel atau tidak, tergantung pada kemampuan warga 
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untuk memahami dengan mudah apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa 

pemerintah melakukannya, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada. Apabila warga tidak dapat memahami apa yang 

dilakukan oleh pemerintahnya, memahami rasionalitas dari tindakan itu, serta 

membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki (wujud transparansi), 

maka akan sulit untuk menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah. Transparansi 

memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik, karena dengan 

mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah 

warga untuk mengetahui tindakan pemerintahannya, rasionalitas dari tindakan itu, 

serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Dengan demikian, tanpa 

transparansi, tidak akan ada akuntabilitas.59 

Atas pertimbangan keterkaitan yang sangat erat antara prinsip transparansi 

dan prinsip akuntabilitas sebagaimana diuraikan itu, maka pada uraian ini hanya 

membatasi uraian pada dua perinsip tersebut. Namun demikian, bukanlah berarti 

bahwa tujuh prinsip lainnya tidak penting. Secara teoritik, pengukuran tingkat atau 

kualitas keberhasilan suatu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, harus 

menggunakan sembilan prinsip atau karakteristik dari konsep good governance. 

 Konsep Akuntabilitas dan Transparansi dalam Islam 

Agama Islam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi 

sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. yaitu sebagai 

berikut: 

 
59 Banga, Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah Konsep, Teori, Dan Fenomena Di 

Era Otonomi Daerah. 
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1. Shiddiq (Kejujuran)  

Shiddiq bermakna benar dalam perkataannya dan perbuatannya. Hal ini 

berdasarkan sifat pada diri Rasulullah yang benar dalam perkataan dan 

perbuatannya, sebagaimana Firman Allah dalam QS an-Najm/53:3-4 yang 

berbunyi:60 

هَوَىَٰٓ ٱوَمَا يَنطِقُ عَنِ  
ْ
ا هُوَ  إِنْ  ل

َ
يُوحَىَٰ   وَحْى   إِل  

 

Terjemahnya: 

Dan tidak pula berucap (tentang Al Quran dan penjelasannya) berdasarkan 

hawa nafsu(-nya). Ia (Al Quran itu) tidak lain, kecuali wahyu yang di-sampaikan 

(kepadanya). 

Nabi Muhammad saw. merupakan teladan sempurna untuk kita. Beliau 

memiliki akhlak atau sifat yang mulia. Beberapa sifat mulia yang dimilikinya antara 

lain amanah dan jujur. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, bahkan sejak 

beliau belum diangkat menjadi Nabi. Jujur dalam bahasa arab dikenal dengan istilah 

ash shidqu atau shiddiq, yang memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, 

kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara 

informasi dan kenyataan. Kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti 

aturan yang berlaku dan kelurusan hati dalam melakukan penggelolaan sebuah 

organisasi. 

  

 
60 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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2. Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)  

Artinya benar-benar bisa dipercaya.  Jika satu urusan diserahkan kepadanya, 

niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Sebagaimana Firman Allah dalam QS al- A'raaf /7:68 yang berbunyi:61 

مِين  
َ
مْ نَاصِح  أ

ُ
ك
َ
 ل
۠
نَا
َ
ى وَأ ِ

تِ رَب 
ََٰ
ل مْ رِسََٰ

ُ
غُك ِ

 
بَل
ُ
 أ

 

Terjemahnya: 

Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanku dan aku ter-

hadap kamu adalah penasihat yang tepercaya. 

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan 

kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Nabi Muhammad saw. dijuluki oleh penduduk Mekkah dengan 

gelar “Al Amin” yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi. 

Apa pun yang beliau ucapkan, penduduk Mekkah mempercayainya karena beliau 

bukanlah orang yang pembohong.  

3. Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan)  

Tabligh bermakna menyampaikan informasi kepada siapa saja yang 

selayaknya harus menerima. Tidak ada yang disembunyikan meski itu 

menyinggung. Firman Allah dalam QS al- Maidah/5:67 yang berbunyi:62 

يُّهَا 
َ
 ٱأ

ُ
غْ  لرَسُول ِ

 
  مَآ بَل

َ
نزِل

ُ
يْكَ  أ

َ
كَ  مِن إِل ِ

مْ  وَإِن     رَب 
َ
  ل

ْ
غْتَ  فَمَا  تَفْعَل

َ
  بَل

 ۥ تَهُ
َ
ا للهَ ٱ   إِنَ     لنَاسِ ٱ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  للهُ ٱوَ     رِسَال

َ
قَوْمَ ٱ  يَهْدِى ل

ْ
فِرِينَ ٱ  ل

ََٰ
ك
ْ
ل  

 

 
61 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
62 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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Terjemahnya: 

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika 

engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak 

menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) 

manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang 

kafir. 

 

Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadis Riwayat Al-Bukhari, 

dari Abdullah Ibnu Amr, sesungguhnya Nabi saw. bersabda 

وْ آيَةً 
َ
ى وَل غُوا عَنِ 

 
 يبَلِ

Artinya: 

Sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dariku, meskipun hanya satu 

ayat.63 

 

Tabligh artinya menyampaikan firman Allah yang ditujukan kepada 

manusia yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu 

menyinggung Nabi. Penggelolaan sebuah organisasi kita harus mencontoh sifat 

nabi yang Tabligh baik dalam penyampaian akan menyingung diri sendiri. Seperti 

seorang kepala bagian keuangan menyampaikan tentang hasil audit keuangan yang 

kurang bagus. Hal tersebut membuat kepala bagian keuangan tersingung. 

4. Fathonah (Kecerdasan)  

Fathonah bermakna cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, mengatur 

dan mengelola sesuatu.64 Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:269 yang berbunyi: 

ى   مَةَ ٱيُؤْتِ
ْ
ك حِ
ْ
مَةَ ٱ يُؤْتَ  وَمَن     يشََاءُٓ   مَن ل

ْ
ك حِ
ْ
ىَ  فَقَدْ   ل وتِ

ُ
ثِيرًا  خَيْرًا  أ

َ
رُ   وَمَا    ك

َ
يَذَك

 
۟
وا
ُ
و۟ل
ُ
آ أ

َ
بََٰبِ ٱإِل

ْ
ل
َ
أ
ْ
ل  

 
63 Imam Bukhari, Imam Ensiklopedia Hadis: Ṣahih Bukhari, Terj. Masyhar (Jakarta: Al-

Mahira, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, 2012). 
64 Febri Rahmi et al., “Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm 

Size Sebagai Pemoderasi,” Jurnal Al-Iqtishad 14, no. 2 (2019): 89–111. 
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Terjemahnya: 

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan 

yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali 

ululalbab. 

 

Prinsip dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat atau sebuah 

instansi kita sebagai individu harus cerdas dalam melaksanakan amanah tersebut, 

agar tidak terjadi kesalahan yang akan merugikan banyak pihak terutama 

merugikan masyarakat. 

Akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif Islam dijelaskan di mana 

diwajibkan untuk melakukan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Firman 

Allah dalam QS al-Baqarah/2:282 yang berbunyi: 

يُّهَا  
َ
أ ذِينَ ٱيََٰٓ

َ
   ل

۟
ىَٰٓ   بِدَيْن    تَدَايَنتُم  إِذَا  ءَامَنُوآ

َ
جَل   إِل

َ
ى  أ سَمًّ تُبُوهُ ٱفَ   مُّ

ْ
تُب     ك

ْ
يَك

ْ
   وَل

مْ 
ُ
اتِب    ّ ّيَْنَك

َ
عَدْلِ ٱبِ   ك

ْ
ا     ل

َ
بَ   وَل

ْ
اتِب    يَأ

َ
ن  ك

َ
تُبَ   أ

ْ
مَا   يَك

َ
مَهُ   ك

َ
تُبْ       للهُ ٱ  عَل

ْ
يَك

ْ
فَل

يُمْلِلِ  
ْ
ذِىٱوَل

َ
يْهِ   ل

َ
حَقُّ ٱ  عَل

ْ
يَتَقِ   ل

ْ
 ۥ  للهَ ٱ  وَل ا  رَبَهُ

َ
ا  مِنْهُ   يَبْخَسْ   وَل ٔـً انَ   فَإِن     شَيْ

َ
ذِىٱ  ك

َ
 ل

يْهِ 
َ
حَقُّ ٱ  عَل

ْ
وْ   سَفِيهًا   ل

َ
وْ   ضَعِيفًا   أ

َ
ا   أ

َ
ن   يسَْتَطِيعُ   ل

َ
   أ

َ
   هُوَ   يُمِل

ْ
يُمْلِل

ْ
 ۥ  فَل هُ عَدْلِ ٱبِ   وَلِيُّ

ْ
     ل

وَ سْ ٱوَ   
 
فَرَجُل يْنِ 

َ
رَجُل ونَا 

ُ
يَك مْ 

َ
ل فَإِن  مْ   

ُ
جَالِك ِ

ر  مِن  شَهِيدَيْنِ   
۟
تَانِ ٱتَشْهِدُوا

َ
ن   مْرَأ   مَِِ

هَدَاءِٓ ٱ  مِنَ   تَرْضَوْنَ  ن  لشُّ
َ
   أ

َ
هُمَاإِحْ   تَضِل رَ   دَىَٰ ِ

 
هُمَا  فَتُذَك خْرَىَٰ ٱ  إِحْدَىَٰ

ُ
أ
ْ
ا     ل

َ
بَ   وَل

ْ
  يَأ

هَدَاءُٓ ٱ    مَا  إِذَا  لشُّ
۟
ا     دُعُوا

َ
مْ  تَ   وَل

ُ
لِك جَلِهِۦ   ذََٰ

َ
ىَٰٓ أ
َ
بِيرًا إِل

َ
وْ ك

َ
تُبُوهُ صَغِيرًا أ

ْ
ن تَك

َ
 أ
۟
مُوآ ٔـَ سْ

عِندَ   قْسَطُ 
َ
قْوَمُ   للهِ ٱأ

َ
دَةِ   وَأ دْنىََٰٓ   لِلشَهََٰ

َ
ا  وَأ

َ
ل
َ
   أ

۟
آ      تَرْتَابُوآ

َ
ن  إِل

َ
ونَ   أ

ُ
رَةً   تَك َٰ   حَاضِرَةً   تِجَ

مْ   تُدِيرُونَهَا
ُ
يْسَ   بَيْنَك

َ
مْ   فَل

ُ
يْك

َ
ا  جُنَاح    عَل

َ
وَل تبََايَعْتُمْ    إِذَا   

۟
شْهِدُوٓا

َ
وَأ تُبُوهَا   

ْ
تَك ا 

َ
ل
َ
أ  
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مْ   وَ 
ُ
 فَإِنَهُۥ فُسُوق   بِك

۟
وا
ُ
ا شَهِيد    وَإِن تَفْعَل

َ
اتِب  وَل

َ
 ٱيُضَآرَ ك

۟
مُ      للهَ ٱ  تَقُوا

ُ
مُك ِ

 
     للهُ ٱ وَيُعَل

ِ  للهُ ٱوَ 
 
عَلِيم   شَىْء   بِكُل  

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan ke-

padanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu men-

diktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang 

kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 

sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah ke-

saksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua 

orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di-antara 

orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah 

seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan 

mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. 

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan 

kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika 

hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. 

Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah 

saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau 

dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), 

sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, 

Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu. 

 

Ayat di atas menjelaskan adanya kewajiban bagi umat muslim untuk 

mencatat atau menulis setiap kejadian ekonomi yang ada. Tujuan Ayat tersebut 

adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah itu ditekankan pada 

kepentingan akuntabilitas dan transparansi agar pihak yang terlibat dalam transaksi 

itu tidak ada yang dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil. Dalam perspektif 

Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemberi 
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amanah, manusia dan alam. Sebagaimana Firman Allah dalam QS an-Nisa/4:58 

sebagai berikut:65 

مْ  للهَ ٱنَ إِ 
ُ
مُركُ

ْ
ن يَأ

َ
  أ

۟
وا نََٰتِ ٱ تُؤَدُّ مََٰ

َ
أ
ْ
ىَٰٓ  ل

َ
هْلِهَا  إِل

َ
مْتُم وَإِذَا أ

َ
ن لنَاسِ ٱ  بَيْنَ  حَك

َ
  أ

 
۟
مُوا

ُ
ك حْ

َ
عَدْلِ ٱبِ  ت

ْ
م  نِعِمَا  للهَ ٱ إِنَ     ل

ُ
انَ  للهَ ٱ  إِنَ     بِهِۦٓ يَعِظُك

َ
بَصِيرًا  سَمِيعً ا  ك  

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendak-

lah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat. 

 

Ayat tersebut mengandung arti bahwa amanah harus disampaikan kepada 

yang berhak menerimanya dan dalam melaksanakannya penerima amanah harus 

bersikap adil serta menyampaikan kebenaran. Dalam konteks Yayasan, Yayasan 

harus menyampaikan pengelolaan yayasan kepada stakeholders. Yayasan sebagai 

pengemban amanah tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di 

hari akhir. 

 Good School Governance 

Good School Governance (GSG) adalah istilah lain dari Good Corporate 

Governance (GCG) yang digunakan untuk lembaga pendidikan khususnya sekolah. 

Good School Governance (GSG) merupakan sarana pendukung untuk membentuk 

sekolah dengan tata kelola yang baik. Di dalam Good School Governance (GSG), 

pengelolaan keuangan menjadi salah satu pokok mendasar. Pengelolaan keuangan 

sekolah akhir-akhir ini menjadi isu yang diramaikan oleh berbagai kalangan, 

 
65 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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termasuk di dalamnya para orang tua murid. Keterbukaan dan pertanggungjawaban 

mengelola keuangan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk berani 

diungkapkan oleh pihak Manajemen Sekolah. 

Sekolah/Lembaga Pendidikan pada hakekatnya adalah sebuah Lembaga 

Publik, di mana masyarakat memberikan kepercayaannya dalam hal pendidikan. 

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Sekolah/Lembaga Pendidikan 

merupakan sebuah perintah yang harus dikelola dengan baik. Ini tertuang dalam 

Prinsip-Prinsip Good School Governance (GSG). Menurut Slamet, terdapat tiga 

prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu: 

 Prinsip Partisipasi 

Slamet mengungkapkan bahwa partisipasi adalah proses dimana 

stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) secara efektif dilibatkan baik secara 

individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan atau pengevaluasian pendidikan sekolah. Keterlibatan secara aktif para 

Orang Tua/Wali Murid dan Komite Sekolah dalam setiap kegiatan di sekolah. 

Berperan juga sebagai kontrol terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh 

Manajemen Sekolah. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan keinginan mereka. Partisipasi tersebut 
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didasarkan pada kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif.66 

Tindakan tolong menolong orang tua siswa dalam pendidikan yaitu 

partisipasi orang tua sangat penting untuk mengawasi pengelolaan dana terutama 

dana SPP dan BOS. Partisipasinya terlihat dari keikutsertaan dalam setiap kegiatan 

yang berkenaan dengan pengelolaan dana BOS dan memantau jalannya 

penggunaan dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. 

 Prinsip Transparansi 

Menurut Mardiasmo transparansi yaitu dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat 

langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Slamet mengatakan bahwa 

transparansi adalah keadaan dimana setiap orang yang terkaitan dengan 

kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil dari pengambilan 

keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi/keterbukaan ini terlihat dalam 

semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yaitu meliputi pengambilan 

keputusan, perencanaan dan pelaksanan kegiatan, penggunaan uang dan 

sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi 

didasarkan pada kebebasan mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

tanggung jawab dalam penggunaan dana.67 

Terbuka untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Manajemen 

Sekolah, termasuk di dalamnya adalah masalah pengelolaan keuangan. Adanya 

 
66 Yohanes Wendelinus Dasor, “Implementasi Good Governance Dalam Manajemen 

Berbasis Sekolah,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio 10, no. 2 (2018): 137–273. 
67 Yohanes Wendelinus Dasor, “Implementasi Good Governance Dalam Manajemen 

Berbasis Sekolah.” 
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sekolah gratis, adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terasa kurang maksimal 

apabila pengelola sekolah tidak transparan dalam mengelolanya, walaupun itu 

bukan dana yang berasal dari orang tua murid. Justru ketika terdapat dana-dana 

publik masuk ke sekolah, maka keterbukaan informasi data manajemen keuangan 

menjadi sebuah kepentingan.tidak diragukan lagi, relatif sedikit sekolah yang 

berani melaporkan pengelolaan keuangannya secara transparan. Manajemen 

sekolah ditantang untuk hal yang satu ini. 

 Prinsip Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan trust dalam semua kegiatan 

lembaga baik pemerintah (public) maupun swasta (private) yang senantiasa diminta 

untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya. Akuntabilitas 

adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut.68 Pertanggungjawaban atas dana masyarakat yang 

telah diberikan kepada Sekolah harus sepenuhnya terbuka secara menyeluruh 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Orang Tua/Wali Murid, Komite 

Sekolah dan pemangku kepentingan sekolah lainnya. Laporan keuangan sekolah 

menjadi sebuah keharusan untuk akuntabilitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 

 
68 Yohanes Wendelinus Dasor, “Implementasi Good Governance Dalam Manajemen 

Berbasis Sekolah.” 
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 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang 

mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun 

sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk 

menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini dan 

lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Jenis dan Lokasi Penelitian 

Peneliti menerapkan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya 

dikaitkan dengan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif analitis, komparatif, 

menitik beratkan pada makna. Data yang diperoleh dapat melalui hasil pengamatan 

dan analisis dokumen.69  Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami 

fenomena yang diamali oleh subjek penelitian secara sadar dan memberikan timbal 

balik berupa perilaku, persepsi, tindakan dan motivasi. Penelitian yang penulis 

lakukan adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang penulis 

lakukan di Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar, selanjutnya 

disebut sebagai IQIS (Ibnul Qayyim Islamic School). Penelitian ini dilakukan 

dimulai sejak dilakukannya survei awal di bulan Maret 2023 hingga bulan Juni 

2023. 

 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 

phenomenology.  Studi fenomenologi tidak berfokus pada kehidupan dari seorang 

individu, tetapi lebih pada konsep atau fenomena, dan bentuk studi ini berusaha 

untuk memahami makna pengalaman individu tentang fenomena ini. Penelitian 

dengan menggunakan metode kualitatif lebih menekankan analisis pada proses 

 
69 J. Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012). 
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penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan logika ilmiah.70 Alasan 

menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah karena permasalahan 

belum jelas holistik, kompleks dan penuh makna, sehingga tidak mungkin situasi 

sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen 

seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud 

memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.71  

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi transendental 

menurut pemikiran Husserl, ialah sebuah pendekatan menggunakan paradigma 

interpretivisme dengan tujuan untuk menggali pemahaman dan pemaknaan tentang 

individu secara mendalam akibat pengalaman yang telah dilaluinya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap pengalaman organ yayasan (pengurus, pembina dan 

pengawas) dalam perjalanannya mengelola sekolah dan dana pendidikan. Oleh 

karena ini peneliti berusaha untuk memasuki ke dalam dunia konseptual dari subjek 

penelitian, pada prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam 

mencapai good school governance. 

 Sumber Data 

Definisi data merupakan kumpulan informasi yang disampaikan informan 

kepada peneliti untuk menjelaskan perilaku ataupun peristiwa yang sedang menjadi 

fokus penelitian.72 Penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni: 

 
70 Syifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). 
71 Sugiyono, Memahami Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D) (Bandung: Alfabeta, 2017). 
72 J. Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif. 
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 Data Primer 

Data Primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan 

sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth 

interview) yang di teliti dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola IQIS. Teknik 

memperoleh data primer yaitu dengan teknik sampling purposive sampling.  

Penetapan informan yang dilakukan secara purposive sampling 

dimaksudkan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan 

melalui penyeleksian dan pemilihan informan yang benar menguasai informasi dan 

permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data 

yang mantap, kompeten, dan kredibel. Penelitian ini menggunakan subjek 

penelitian (informan) yang menyadari fenomena yang terjadi di lokasi penelitian 

dengan kategori minimal sepuluh tahun terlibat dalam pengelolaan lembaga dan 

dana pendidikan. 

 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dan 

dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder 

pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan 

1 tahun terakhir, sumber dari dokumen arsip, dan dokumen lain yang dikeluarkan 

oleh IQIS. 
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 Teknik Pengumpulan Data 

Memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: 

 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung 

peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian beserta gejala dan fenomena yang 

berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi di IQIS untuk melihat secara jelas 

bagaimana fenomena yang ada dapat diteliti dengan benar. 

 Wawancara 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan 

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang 

berputar sekitar pendapat dan keyakinannya. percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.73 Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada Ketua, Bendahara, Pembina dan Pengawas Yayasan.  

Adapun bentuk wawancara atau Interview yang digunakan peneliti dalam 

wawancara ini adalah wawancara terstruktur, hal ini dilakukan karena peneliti akan 

mendatangi informan satu-persatu yang dijadikan sumber data, dengan membawa 

pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Dalam pengumpulan data 

tersebut peneliti menggunakan alat bantu seperti tape recorder sebagai perekam 

 
73 J. Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif. 
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disetiap wawancara yang dilakukan dan kamera dengan tujuan untuk mengambil 

foto-foto pada waktu wawancara berlangsung dengan tujuan untuk meningkatkan 

keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan 

pengumpulan data. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur. Menurut Sugiyono wawancara terstruktur adalah digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dengan menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.74 

Penelitian ini, peneliti menyiapkan langkah-langkah wawancara yaitu: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembiacaraan 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara 

d. Melangsungkan alur wawancara 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

f. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

Setelah itu, peneliti menentukan kepada siapa saja wawancara dilakukan, 

hal ini ditujukan untuk mendapatkan informan yang valid. Berikut penjelasan 

tentang informan yang dilakukan wawancara dengan kriteria masa jabatan lebih 

dari 10 tahun: 

 
74 Sugiyono, Memahami Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D). 
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a. Pembina Yayasan, karena seorang Ustadz merupakan pemberi gagasan yang 

menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan 

keuangan dan penerapannya. 

b. Ketua Yayasan, sebagai seorang pimpinan tertinggi di yayasan yang menjalani 

dan melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga mereka tahu kekurangan dan 

kelebihannya dan mereka juga tahu bagaimana cara menjalani kegiatan-

kegiatan tersebut dengan baik. 

c. Bendahara Yayasan, seorang yang sangat aktif dan mengetahui secara pasti 

alur keluar masuk dan pengelolaan keuangan di Yayasan. 

d. Pengawas Yayasan, sebagai seorang yang mengawasi jalannya kegiatan dan 

pengelolaan dana di yayasan, juga terlibat sebagai pengaudit secara internal. 

Setelah wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dianggap 

cukup, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap 

hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap 

penting, yang tidak penting, data yang sama dikelompokkan. Hubungan satu data 

dengan data yang lain perlu dikontruksikan, sehingga menghasilkan pola dan 

makna tertentu. Data yang masih diragukan perlu ditanyakan kembali kepada 

sumber data lama atau yang baru agar memperoleh ketuntasan dan kepastian.75 

 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti. Dokumentasi 

 
75 Sugiyono, Memahami Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D). 
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adalah cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang 

dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan 

nantinya akan dipelajari, dikaji dan disusun/kategorikan sedemikian rupa sehingga 

dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.76 Adapun data yang digunakan adalah data keuangan 

berupa laporan keuangan tahun 2022 serta data non-keuangan IQIS. 

 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri serta alat bantu yang 

digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar data penelitian tersebut menjadi 

sistematis. Beberapa alat bantu pada penelitian yang digunakan adalah catatan 

penelitian atau research notes yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara 

dengan partisipan penelitian dan observasi. Untuk teknik wawancara, penulis 

menggunakan alat tulis dan kertas yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan fokus penelitian. Selain itu juga dibantu dengan instrument 

pendukung seperti field notes dan recorder. Peran peneliti di sini sebagai 

interviewer, observer dan juga dokumenter. Beragamnya narasumber yang akan 

dimintai keterangan, peneliti akan menjadi pendengar, pencatat dan juga pengamat.  

 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah supaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

 
76 Sugiyono, Memahami Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D). 
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menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.77 Analisis data akan dilakukan dengan 

tiga tahap, yaitu: 

1. Deskripsi Temuan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam 

menilai indikator akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari ketercapaian 

good school governance di IQIS. 

2. Pemaknaan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemaknaan terhadap hasil wawancara 

dengan para informan. Proses analisis data secara fenomenologis dalam penelitian 

ini berdasarkan teknik fenomenologi transendental. Berikut ini adalah tahap-tahap 

teknik analisis data penelitian secara fenomenologis:78 

a. Noema adalah objek yang difahami dan disadari oleh objek. Dalam penelitian 

ini peneliti mengumpulkan sesuatu yang sifatnya tampak melalui wawancara 

yang berkenaan dengan tekstural kepada informan, berangkat dari hal-hal yang 

dilakukan dan yang menjadi pengalaman seorang informan, sehingga apa-apa 

yang diperoleh dapat dirasakan atau dilihat oleh pancaindra peneliti, misalnya 

profil informan. 

b. Noesis adalah objek dalam pikiran subjek yang dibawa masuk kesadaran 

(secara historis, eidetik, dan praksis). Untuk melakukan hal ini, peneliti 

 
77 J. Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif. 
78 Ari Kamayanti, Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas 

Keilmuan (Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh, 2016). 
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mengumpulkan sesuatu yang tidak berwujud (abstrak) dari informan melalui 

wawancara, contoh tentang pemaknaan, prinsip, konsep, dan motivasi. 

c. Ephoche (Bracketing), proses untuk meletakkan objek (konsep/fenomena) 

dalam tanda kurung, dan memisahkan benda-benda yang dapat mengganggu 

kemurnian penampilan. Dalam hal ini peneliti melakukan pemisahan dan 

pemetaan sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan 

hasil wawancara. 

d. Intentional Analysis adalah mengalisis hubungan antara noema dan noesis. 

Pada fase ini peneliti menghubungkan dan menganalisis hasil data noema dan 

noesis, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman lanjutan yang 

membentuk noema. 

e. Eiditic Reduction merupakan teknik dalam studi esensi dalam fenomenologi 

yang tujuannya untuk mengidentifikasi komponen dasar fenomena. Untuk fase 

terakhir peneliti mensyaratkan dalam penelitian ini memeriksa esensi objek 

mental, baik itu tindakan mental yang sederhana, atau kesatuan kesadaran itu 

sendiri, dengan maksud untuk menarik komponen yang benar-benar 

diperlukan. 

3. Rekonstruksi 

Berdasarkan hasil pemaknaan, maka analisis selanjutnya adalah 

rekonstruksi konsep akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai good school 

governance yang didasarkan pada sifat dasar kenabian STAF (Shiddiq, Tabligh, 

Amanah dan Fathonah). 
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 Pengujian Keabsahan Data 

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Dalam kredibilitas data di penelitian ini 

menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian dapat dibedakan triangulasi menjadi triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Peneliti melakukan 

triangulasi dengan mengunakan metode triangulasi teknik yaitu pengumpulan data 

yang bermacam-macam cara pada sumber yang sama. Peneliti melakukan 

trangulasi agar data yang diperoleh peneliti dapat menjadi lebih valid dan reliable.79 

Langkah pada tahap awal, peneliti melakukan pengambilan data dan 

dokumen dalam melakukan triangulasi. Peneliti banyak mencari data-data tentang 

proses pengelolaan dana dari segi akuntabilitas dan transparansi di IQIS. Peneliti 

juga mencari data informasi yang berkaitan dengan output dari hasil jalannya 

pengelolaan dana melalui sumber komunikasi dengan stakeholders. Tahap kedua, 

peneliti turun ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian, 

yaitu Pengelola IQIS. Pada tahap ketiga, peneliti melakukan interview atau 

wawancara.  

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tidak 

terstruktur pada proses wawancara ini. Pertanyaan yang terstruktur merupakan 

 
79 Sugiyono, Memahami Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D). 
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pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti dengan batasan-batasan sesuai 

indikator yang telah dibuat peneliti. Pertanyaan tidak terstruktur merupakan 

pertanyaan yang secara spontan dikeluarkan oleh peneliti sebagai bentuk 

pendalaman informasi dan data penelitian. Untuk memastikan pertanyaan yang 

diberikan peneliti kepada informan tergambar dengan jelas, maka peneliti 

memberikan lembaran daftar pertanyaan yang dapat dibaca langsung oleh 

informan. 



64 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Gambaran Umum Latar Penelitian 

Berikut ini adalah gambaran mengenai latar yang dijadikan lokasi 

penelitian: 

1. Sejarah Singkat IQIS 

Lahirnya Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar pada 

tahun 2011 adalah dengan mengambil hikmah kebutuhan masyarakat akan sekolah 

dasar yang berfokus pada pengajaran diniyyah namun tetap fokus pada 

pembelajaran umum. Pemikiran perintis berdirinya Yayasan tersebut adalah bahwa 

fungsi sekolah tidak hanya tempat mereka mendapatkan ilmu untuk dipakai kerja, 

juga tempat dimana mereka bisa mendapatkan ilmu untuk dipakai beramal, 

beribadah dan beramal saleh. Dalam rangka itulah kemudian didirikan Yayasan 

Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar melalui Notaris Muthmainnah 

MS, S.H., M.Kn. dengan Akte Notaris No. 04 tanggal 9 Mei 2021 yang menitik 

beratkan kegiatannya pada bidang pendidikan.80 

Sejak awal kegiatannya Badan Pendiri Yayasan tersebut bersepakat bulat 

menetapkan lahan pengabdiannya pada pendidikan sekolah dasar, dengan niat dan 

tekad untuk membantu masyarakat dalam upaya melestarikan dan mengembang 

tingkatkan Fitrah Insaniyah / Fitrah Islamiyah / Fitrah berkeTuhanan Yang Maha 

Esa yang dibawa setiap anak sejak lahir dari gua garba Ibu tercinta. Dimulai dengan 

 
80 Dokumen IQIS, 2011. 
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membuka SDIT Ibnul Qayyim Makassar dengan jumlah 11 siswa pada tahun 2011. 

Untuk memenuhi dorongan dan dukungan masyarakat (Orang tua siswa) dibukalah 

SMPIT Ibnul Qayyim Makassar pada tahun 2017 dengan dasar menampung seluruh 

lulusan SDIT Ibnul Qayyim Makassar. 

IQIS menggunakan kurikulum yang diperkaya oleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi, yang sejalan dengan Al Qur'an dan As Sunah. Dibimbing oleh guru-guru 

yang berpengalaman, yang akan memenuhi segala kebutuhan akademik dan sosial 

peserta didik. Saat sekarang, Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang 

Makassar atau bisa kita sebut sebagai IQIS, telah memiliki tujuh unit kegiatan di 

bawah naungan yayasan yaitu, PAUD, TKIT, SDIT, SMPIT, SMKIT, MIQ dan 

Reliqo. 

2. Letak Monografi  

Saat ini seluruh satuan pendidikan belum berada pada lokasi yang sama, 

masih berada pada lahan yang berbeda namun tidak berjauhan. PAUD, TKIT dan 

SDIT Ibnul Qayyim berada pada lokasi yang sama, yaitu di gedung baru IQIS, 

terletak di jalan Goa Ria Sudiang. SMPIT dan SMKIT Ibnul Qayyim berlokasi di 

Mangga Junction depan Hotel Harper di Jl. Perintis Kemerdekaan. Adapun Ma’had 

Ibnul Qayyim berlokasi di Jl. Bakung 3 berdekatan dengan Asrama Haji Sudiang.81 

3. Visi dan Misi IQIS 

Sebuah organisasi, dalam mejalankan roda kepengurusan, pastinya ada 

tujuan dan impian bersama yang diinginkan hal ini dikenal dengan sebutan visi dan 

 
81 Dokumen IQIS. 
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misi. IQIS memiliki visi dan misi serta penanaman karakteristik siswa sebagai 

berikut:82 

Visi: 

Mencetak generasi muslim yang shalih, hafidz dan terampil 

Misi: 

• Mendidik siswa untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada 

kedua orang tua dengan cara yang ma'ruf sesuai tuntunan Rasululah 

• Mendidik siswa hingga memiliki akhlah mulia sebagaimana akhlak Rasulullah 

• Mendidik siswa agar mencintai Al-Qur'an dan Hadits, mengamalkan isi 

keduanya, menghafalkannya dan memahaminya sesuai dengan pemahaman 

para Salafush Shalih 

• Mendidik siswa menjadi muslim yang mandiri dan kreatif dengan membekali 

keterampilan Bahasa Asing dan Keterampian Dasar Teknologi Informasi (IT) 

• Memaksimalkan Pencapaian 8 Standar Pendidikan dari BNSP Kemendikbud 

RI 

4. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi IQIS adalah sebagai berikut:83 

Tabel 4.1 Nama Struktural Organisasi IQIS 

Nama Jabatan 

Budi Hariyanto, Lc. Ketua Pembina Yayasan 

Teten Alamsyah Anggota Pembina Yayasan 

Jasmanuddin Anggota Pembina Yayasan 

Andi Kasmir Ketua Pengawas Yayasan 

 
82 Dokumen IQIS. 
83 Dokumen IQIS. 
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Darwis Anggota Pengawas Yayasan 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si. Ketua Yayasan 

Maududijmal, S.I.K., M.I.K. Sekrektaris Yayasan 

Muhammad Fajar, A.Md. Bendahara Yayasan 

Yanti, S.T. Kepala PAUD Ibnul Qayyim 

Hikmayanti, S.Pd. Kepala TKIT Ibnul Qayyim 

Zainal Rumodar, S.Pd. Kepala SDIT Ibnul Qayyim 

Syarif Arif, S. Kom. Kepala SMPIT Ibnul Qayyim 

Anto, S.E., M.E. Kepala SMKIT Ibnul Qayyim 

Andi Ikhsan Maulana, M.A. Kepala Ma’had Ibnul Qayyim 

Abdul Hadi Sugianto Koordinator Relawan Ibnul Qayyim 

 

5. Kondisi Demografi 

a. Jumlah Siswa  

- PAUD Ibnul Qayyim berjumlah 23 siswa  

- TKIT Ibnul Qayyim berjumlah 57 siswa 

- SDIT Ibnul Qayyim berjumlah 413 siswa 

- SMPIT Ibnul Qayyim berjumlah 125 siswa 

- SMKIT Ibnul Qayyim berjumlah 89 siswa 

- Ma’had Ibnul Qayyim berjumlah 10 mahasantri 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana IQIS pada saat ini berkembang pesat. Salah satunya 

ditandai dengan penambahan gedung baru untuk dijadikan tempat belajar dan 

auditorium, dengan perencanaan menggabungkan seluruh satuan pendidikan dalam 

satu wilayah di akhir tahun 2023. 
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6. Unit-Unit Lembaga Kegiatan 

a. PAUD Ibnul Qayyim 

b. TKIT Ibnul Qayyim 

c. SDIT Ibnul Qayyim 

d. SMPIT Ibnul Qayyim 

e. SMKIT Ibnul Qayyim 

f. Ma’had Ibnul Qayyim 

g. Relawan Ibnul Qayyim 

7. Karakteristik Informan 

Peneliti memberikan penjelasan dengan menggambarkan karakteristik 

informan yang berisikan informasi mengenai data demografi informan. Informan 

dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Cresswel menyarankan jumlah 

informan antara satu hingga sepuluh orang saja.84 Mereka terpilih atas filter dari 

seluruh pengurus yayasan dengan kriteria memahami fenomena yang terjadi dan 

mengalaminya langsung, serta sudah aktif menjadi pengelola sejak 13 tahun 

berdirinya IQIS. Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ustadz Budi Hariyanto, Lc. (Pembina Yayasan) 

Ustadz Budi Hariyanto, Lc., saat setelah penelitian ini selesai, telah berumur 

42 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Pembina Yayasan sejak tahun 2013 

lalu, awal berdirinya IQIS. Pendidikan terakhir adalah Sarjana di Universitas 

Islam Madinah bidang Hukum Syariah. 

 
84 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2014). 
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b. Andi Kasmir (Pengawas Yayasan) 

Andi Kasmir, saat setelah penelitian ini selesai, telah berumur 55 tahun. Saat 

ini beliau menjabat sebagai Pengawas Yayasan sejak tahun 2013 lalu, awal 

berdirinya IQIS. Pendidikan terakhir adalah Sarjana di Universitas Negeri 

Makassar (dulunya IKIP Ujung Pandang) bidang Pendidikan Biologi. 

c. drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si. (Ketua Yayasan) 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., saat setelah penelitian ini selesai, telah berumur 

45 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan sejak tahun 2018 

lalu. Pendidikan terakhir adalah Magister di Institut Pertanian Bogor bidang 

kedokteran hewan. 

d. Muhammad Fajar, A.Md. (Bendahara Yayasan) 

Muhammad Fajar, A.Md., saat setelah penelitian ini selesai, telah berumur 41 

tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Bendahara Yayasan sejak tahun 2018 

lalu. Pendidikan terakhir adalah Diploma 2 di Politeknik Negeri Ujung 

Pandang bidang akuntansi. 

Untuk lebih jelasnya karakteristik informan disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Karakteristik Informan 

No Nama  Jabatan Umur Masa Bekerja 

1 
Ustadz Budi 

Hariyanto, Lc. 

Pembina Yayasan Pendidikan 

Islam Ibnul Qayyim Sudiang 

Makassar 

42 Tahun 13 Tahun 

2 Andi Kasmir 

Pengawas Yayasan 

Pendidikan Islam Ibnul 

Qayyim Sudiang Makassar 

55 Tahun 13 Tahun 

3 
drh. Ilsan Arvan 

Nurgas, M.Si. 

Ketua Yayasan Pendidikan 

Islam Ibnul Qayyim Sudiang 

Makassar 

42 Tahun 13 Tahun 
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No Nama  Jabatan Umur Masa Bekerja 

4 
Muhammad 

Fajar, A.Md. 

Bendahara Yayasan 

Pendidikan Islam Ibnul 

Qayyim Sudiang Makassar 

41 Tahun 13 Tahun 

 

 Implementasi Akuntabilitas di IQIS 

1. Kejujuran dan kepatuhan hukum 

Asas hukum juga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas oleh pengurus 

IQIS. Pengurus Yayasan diwajibkan untuk mematuhi norma dan aturan dalam 

pengelolaan Yayasan, melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan secara 

tegas, melakukan pengelolaan Yayasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 

dan melakukan segala upaya yang benar dan etis untuk mengelola Yayasan yang 

tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan diterapkan 

sepenuhnya secara tidak berpihak dan adil; dan menjaga dan memelihara tertib 

hukum dan tertib sosial dalam pengelolaan Yayasan. 

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Yayasan diperoleh informasi bahwa 

dalam pengelolaan dana Yayasan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 

penggunaan dana sesuai dengan juknis BOS dan peraturan yang dibuat oleh 

yayasan yaitu penggunaan dana sesuai dengan SOP yayasan. Contoh Juknis BOS 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebidayaan Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah Reguler dalam Pasal 9A selama masa penetapan status Kedaruratan 



71 

 

 

Kesehatan Mayarakat Covid-19 sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk 

pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring. Hal ini sudah di 

realisasikan oleh unit SDIT Ibnul Qayyim Makassar dengan memberikan dana 

pulsa atau kuota untuk pembelajaran daring. Selanjutnya salah satu contoh 

penggunaan dana yayasan adalah pembayaran gaji dan operasional unit bisa 

dicairkan jika mengikuti SOP bulanan yayasan sebagai berikut:85 

a. Pengajuan rencana anggaran belanja (RAB) oleh unit tanggal 20 s/d 25 

setiap bulan dan diserahkan ke kantor yayasan. 

b. Pengurus yayasan bagian bidang pendidikan mengkaji RAB yang diajukan. 

c. Ketua yayasan mengotorisasi atau menyetujui RAB unit. 

d. RAB unit yang disetujui, dananya dicairkan oleh bendahara tanggal 3 setiap 

bulan. 

Untuk pengajuan dana di luar operasional bulanan bisa mengajukan RAB 

dijalan dengan SOP yang ditetapkan yayasan sebagai berikut: 

a. Pengajuan RAB diserahkan kekantor yayasan 

b. RAB bisa diajukan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 

c. Yayasan mengkaji untuk menyetukui atau tidak menyetujui RAB tersebut 

d. RAB yang tidak disetujui akan disampaikan kepada unit yang bersangkutan 

e. RAB yang disetujui, dananya dicairkan 1 (satu) minggu setelah RAB 

diajukan 

f. Laporan keuangan dan Realisasi RAB dilaporkan 10 (sepuluh) hari setelah 

kegiatan selesai dilaksanakan 

 
85 Dokumen IQIS. 
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g. Laporan diserahkan kepada Bendahara atau Satf Keuangan Yayasan 

h. RAB selanjutnya bisa diproes apabila laporan RAB sebelumnya sudah 

dilaporkan 

Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

Dalam konteks penggunaan dana kita sangat relatif sesuai dengan 

operasional kita atau kebutuhan unit. Tetapi prinsip penggunaan dana 

yayasan yang diberikan oleh pemerintah sudah kita ikuti mana yang boleh 

digunakan mana yang tidak sudah kita ikuti.86 

 

Berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 

korupsi dan kolusi dalam pengelolaan keuangan Yayasan maka dana bisa dicairkan 

apabila sudah mendapat otorisasi dari ketua Yayasan. Yang bisa mencairkan dana 

tersebut adalah bendahara Yayasan. Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Yang berhak mengotorisasi pencairan dana yayaan hanya satu yaitu yayasan 

dan bendahara hanya membayarkan sesuai dengan yang disetujui oleh ketua 

yayasan.87 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh bendahara Yayasan bahwa dana selama 

ini bisa dilakukan apabila sudah diotorisasi oleh ketua yayasan. Kutipan wawancara 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Sejauh ini pencairan dana sudah berdasarkan persetujuan dari ketua.88 

Selanjutnya, penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 

korupsi dan kolusi oleh pengurus yayasan dalam penggelolaan pertama berasaskan 

pada syariat Islam, dimana dalam melaksanakan asas syariat Islam pengurus 

yayasan menjunjung tinggi sifat shiddiq atau kejujuran yang sudah dicontohkan 

 
86 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 15 Juni 2023.,” 2023. 
87 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 15 Juni 2023.” 
88 “Wawancara Dengan Muhammad Fajar, A.Md., 15 Juni 2023,” 2023. 
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oleh Nabi Muhhamad saw. dalam  penerapan  akuntabiltas  dan  transparansi  

penggelolaan organisasi. Kedua berasaskan Pancasila. Ketiga berasaskan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-

undangan; dan menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Prosedur pengelolaan keuangan 

Setelah melewati rangkaian proses tahapan perekrutan, diangkatlah satu 

orang di bagian akuntansi, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan IQIS 

ke arah yang lebih baik. Dengan diangkatnya seorang tenaga pelaksana di bidang 

Akuntansi, diharapkan pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan bendahara, yayasan dalam 

melaksanakan akuntabilitas finansial telah membuat laporan keuangan yang 

mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 45. Berikut 

adalah alur laporan keuangan unit ke yayasan: 

a. Pengajuan RAB dengan ketentuan pengajuan: 

1) Pengajuan RAB dari Tangal 20 s/d 25 setiap bulan 

2) RAB diserahkan ke kantor yayasan 

b. Pencairan RAB dengan ketentuan pencairan: 

1) Dana RAB dicairkan tangal 1 setiap bulan 

2) Dana pencairan RAB ditransfer ke rek. Masing-masing unit 

c. Penggelolaan dana RAB dengan ketentuan: 

1) Dana iuran wali murid diserahkan ke rek. Yayasan 2 (dua) kali dalam satu 

bulan yaitu tanggal 15 dan 30 setiap bulan 
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d. Penyajian laporan keuangan dengan ketentuan: 

1) Penyajian laporan terdiri dari buku besar dilengkapi bukti transaksi, 

Neraca saldo, dan Realisasi RAB. 

e. Pelaporan keuangan dan realisasi RAB dengan ketentuan: 

1) Laporan diserahkan paling lama tanggal 10 setiap bulan berikutnya 

2) Laporan diserahkan ke staf keuangan yayasan 

3) Jika laporan tidak diserahkan sesuai dengan ketentuan point 1, maka untuk 

pencairan dana RAB selanjutnya ditangguhkan. 

Saat penelitian ini dilakukan, bagian keuangan IQIS telah menyusun tata 

cara pembukuan laporan dalam format yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan 

yang disediakan oleh bagian keuangan yayasan secara periodik. Setiap bulan bagian 

keuangan membuat laporan keuangan dimana sesuai dengan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh yayasan, laporan yang disajikan terdiri atas laporan keuangan dan 

laporan bulanan. Laporan keuangan mengacu kepada PSAK 45. Laporan keuangan 

diterbitkan setiap 6 (enam) bulanan dan tahunan yang terbit selambat-lambatnya 

tanggal 31 Juli tahun berjalan dan laporan keuangan tahunan terbit selambat-

lambatnya 30 Maret tahun berikutnya. 

Berdasarkan wanwancara dengan ketua yayasan, diperoleh informasi bahwa 

IQIS belum pernah di audit. Sejauh ini audit belum pernah dilakukan terhadap 

yayasan: 

Sejauh ini kita belum melihat urgensinya, disamping kita tentu juga 

melakukan pembenahan secara internal dulu, penggelolaan keuangan. Nanti 

setelah kita siap pembenahan internal baru kita akan mencoba melakukan 
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audit secara eksternal. Disamping kita juga melihat urgensi dan dampak 

strategisnya terhadap penggelolaan keuangan yayasan.89 

 

3. Efektivitas dan efisiensi biaya 

Ketua dan Pengurus yayasan dalam pengelolaan keuangan IQIS sudah 

melakukan yang terbaik atau memanfaatkan secara masksimal dana yang tersedia 

seperti dana dari SPP, pembangunan, infak, sedekah dan wakaf untuk memberikan 

kepuasan layanan kepada stakeholder secara efektif dan efisien. IQIS membuat 

aturan yang jelas terkait mekanisme pengeluaran untuk meminimalisir 

pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu Ini berdasarkan kutipan wawancara 

dengan ketua yayasan seabagai berikut: 

Kalau sejauh ini kita melihat dengan dana yang ada kemudian 

pemanfaatannya setidaknya sudah efektif ya, walaupun belum ideal pertama 

sekali lagi yang dominan penggunaan kita kalau dari spp itu adalah untuk 

gaji guru kemudian sebagian kecilnya untuk sarana dan prasarana dan 

kebutuhan atk. Kemudian uang pembangunan memang kita gunakan untuk 

membangun sarana-sarana seperti gedung. disamping juga ditambah lagi 

dengan dana lain seperti infak, sedekah dan wakaf. Dengan dana yang ada 

yang masuk setidaknya sudah efektif walaupun belum ideal terutama dalam 

konteks pengajian guru tetapi tentu kita sudah memanfaatkan secara 

maksimal dana yang tersedia.90 

 

Informasi yang bersumber dari pengawas yayasan yang juga sebagai orang 

tua murid diwawancarai tentang kepuasan pelayanan yang diberikan oleh yayasan 

berpendapat bahwa pelayanan yang mereka dapatkan sudah cukup baik seperti 

sarana yang bagus. Salah satu kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

Dilihat dari luar penggelolaan sudah bagus yah, dilihat dari perkembangan 

di qurrata ayun seperti gedung sampai pembelian tanah di daerah Rambatan. 

Kalau penggelolaan dananya tidak bagus tentu tidak mungkin seperti itu. 

perkembangan yayasan cukup pesat dibandingkan dengan yang lain 

 
89 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 15 Juni 2023.” 
90 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 24 Mei 2023.,” 2023. 
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perkembangan tidak secepat itu. Saya lihat beberapa tahun udah 

berkembang kalau penggelolaan tidak bagus tentu tidak secepat itu.91 

 

IQIS dalam melaksanakan program atau kegiatan di bagian keuangan untuk 

pengembangan sarana dan unit sudah tercapai sesuai target dan ada pembangunan 

sarana yang sudah melebihi dari target. Salah satu contohnya adalah pengembangan 

unit SDIT Ibnul Qayyim Makassar baik dari segi target penerimaan murid baru serta 

pembangunan sarana gedung. IQIS dalam melaksanakan program atau kegiatan 

sudah berdasarkan visi yaitu “Mebina Generasi Qurani”. Ini terlihat dari program 

yayasan baik kegiatan dari bidang dakwah dan bidang pendidikan salah satunya 

sebagai berikut: 

a. Disetiap unit di terapkan berpakaian Islami baik dari murid maupuan tenaga 

pengajar. 

b. Adanya target hafalan Quran di setiap unit. Untuk tingkat SDIT, SMPIT dan 

SMKIT minimal 2,5 juz. 

c. Adanya kegiatan tahsin untuk memperbaiki bacaan quran untuk tenaga 

pengajar 

d. Adanya kelas tahsin untuk orang tua 

e. Adanya kegiatan parenting Islami 

f. Adanya acara wisuda tahfiz dan khatam al-Quran 

Tetapi terkait dengan hafalan siswa kurang masksimal karena siswa hanya hafal di 

saat akan setoran hafalan saja, setelah itu anak tidak hafalan lagi.  

 
91 “Wawancara Dengan Andi Kasmir, 15 Juni 2023,” 2023. 
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Kebijakan yang dikeluarkan oleh IQIS terkait dengan kebijakan keuangan 

yang ditetapkan oleh yayasan terhadap stakeholders tentang jumlah iuran SPP dan 

iuran pembangunan selama ini orang tua murid belum ada yang keberatan. Terkait 

dengan kebijakan atau program keuangan seperti gerakan wakaf Rp 5.000,- (lima 

ribu rupiah) belum ada orang tua murid yang komplain. Selanjutnya, kebijakan 

yang dikeluarkan oleh IQIS juga disinkronisasikan dengan visi/misi yayasan. Hal 

ini bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan yayasan. Dalam menetapkan 

pengambilan kebijakan di yayasan dilaksanakan melalui musyawarah oleh semua 

pengurus yayasan, hasil dari musyawarah baru akan disampaikan kepihak terkait.  

 Implementasi Transparansi di IQIS 

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses 

IQIS memanfaatkan media massa yang ada, dalam menginfromasikan 

kegiatan yang dijalankan termasuk bekerjasama dengan unit dan para wali kelas 

untuk menyampaikan informasi kepada stakeholders atau orang tua murid melaui 

media online yaitu whatsapp dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua 

murid. Salah satu contoh yaitu wali kelas TKIT Ibnul Qayyim menyampaikan pesan 

kepada orang tua murid tentang syarat pengambilan lapor dan ijazah siswa. Dengan 

isi pesan sebagai berikut: 

“Assalamu’alaikum Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah. sehubungan 

dengan telah berakhirnya ajaran 2022/2023. Maka kami undang ayah bunda 

untuk datang kesekolah mengambil laoran perkembangan anak kita di 

semester 2 dan ijazahnya pada hari sabtu 17 juni 2023 di kampus IQIS. 

Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian ayah bunda, 

kami ucapkan terima kasih. Wassalamu alaikum. NB: syarat pengambilan 

lapor dan ijazah adalah melunasi SPP Juni (Rp 500.000,-), ijazah sebesar 

(Rp 200.000,-), dan kewajiban lainnya bagi yang belum lunas.” (Isi pesan 

Whatsap wali kelas kasih sayang TKIT-IQ kepada orang tua murid) 
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2. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan 

keuangan 

Berdasarkan wawancara dengan ketua yayasan bahwa publikasi kegiatan 

melalui media sosial dimanfaatkan media Facebook. Untuk publikasi laporan 

keuangan yayasan belum pernah dipublikasikan melalui media massa, melainkan 

hanya disampaikan secara lisan saja kepada stakeholders atau orang tua murid pada 

acara rapat atau pertemuan dengan orang tua murid. Berikut kegiatan parenting 

webinar yang dilaksanakan oleh yayasan untuk semua unit mulai dari PAUD KBIT, 

TKIT, SDIT, SMPTI dan SMKIT Ibnul Qayyim dengan tema “Menumbuhkan 

Karakter Tangguh Pada Abak Di Masa Digitalisasi Informasi” pada hari ahad 2 Juli 

2023 yang dipublikasikan melalui media facebook. 

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat 

diakses oleh umum 

Berdasarkan wawancara dengan ketua yayasan bahwa belum ada laporan 

berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum. 

Tetapi apabila ada stakehoders yang ingin mendapatkan informasi maka akan 

disampaikan. Sejauh ini penyampaian secara lisan sudah disampaikan kepada 

stakehoders atau orang tua murid. 

IQIS juga menfasilitasi pengaduan dari Stakeholders atau orang tua murid. 

Mekanisme untuk pengaduan tersebut Stakeholders atau orang tua murid dapat 

langsung datang ke kantor unit sekolah dan bisa langsung ke kantor yayasan atau 

menghubungi pengurus, staf yayasan via telpon maupun media sosial lain yang 

dimiliki oleh yayasan. Pengurus yayasan selalu tanggap terhadap permasalahan 
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maupun pengaduan dari Stakeholders atau orang tua murid dan langsung bertemu 

dengan orang yang bersangkutan. Sejauh ini, belum ada kritikan tertulis yang 

diterima oleh yayasan, namun secara langsung ada beberapa wali murid yang 

datang menemui pengurus untuk menanyakan dan komplain karena orang tua 

tersebut tidak terima dengan penetapan anak mereka di kampus Ibnul Qayyim. 

4. Laporan tahunan 

Adanya aturan dalam pembuatan laporan keuangan yayasan berdasarkan 

PSAK 45 Tahun 2011 laporan keuangan IQIS secara format telah menerapkan 

laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 yang terdiri dari: 

a. Laporan Posisi Keuangan 

Berdasarkan informasi dari Bendahara yayasan penyajian laporan posisi 

keuangan yang disusun oleh IQIS telah memberikan informasi mengenai penyajian 

unsur laporan posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan aset neto).  

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Periode 2022 

    
ASET   
Aset Lancar:  

 Kas di BSI Pendidikan 188,700,162.20  

 Kas di BSI Pembangunan  10,857,849.99  

 Kas di BSI Operasional  203,342,320.00  

 Kas di Bank (Rek. Pendirian) 10,000,000.00  

 Piutang (Ust Ay) 20,000,000.00  

 Piutang (Ust En) 12,000,000.00  

 Sewa Dibayar Dimuka (c.1.b) 137,254,895.83  

Jumlah Aset Lancar 582,155,228.02  

    

Aset Tetap:   

 Aset Unit Sekretariat 55,182,500.00  

 AKM. Penyusutan Aset Sekretariat (22,071,140.00) 
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Periode 2022 

 Aset Unit SMPIT  488,705,698.00  

 AKM. Penyusutan Aset SMPIT (154,731,629.00) 

 Aset Unit SDIT  516,977,642.00  

 AKM. Penyusutan Aset SDIT  (276,334,692.00) 

 Aset Unit SMKIT 180,528,500.00  

 AKM. Penyusutan Aset SMKIT (93,814,356.00) 

 Aset Unit MIQ  95,336,616.00  

 AKM. Penyusutan Aset MIQ (13,592,435.00) 

 Aset Unit TKIT 155,235,650.00  

 AKM. Penyusutan Aset TKIT (124,203,246.00) 

 Aset Unit TAAM/PAUD 42,279,000.00  

 AKM. Penyusutan Aset TAAM/PAUD (25,279,815.00) 

 Aset Unit RTQ 5,606,000.00  

 AKM. Penyusutan Aset RTQ (1,452,834.00) 

 Aset Mushalla SDIT K1  19,539,750.00  

 AKM. Penyusutan Aset Mushalla SDIT  (3,496,960.00) 

 Aset Mushalla SMKIT 5,000,000.00  

 AKM. Penyusutan Aset Mushalla SMKIT (675,789.00) 

 CCTV 21,825,000.00  

 Akumulasi CCTV (5,910,938.00) 

 Mobil 35,000,000.00  

 Akumulasi Penyusutan Mobil (15,677,000.00) 

 Motor Supra 8,000,000.00  

 Akumulasi Penyusutan Motor Supra (3,416,666.00) 

 Tanah 2,842,500,000.00  

 Bangunan 4,896,864,000.00  

 Akumulasi Penyusutan Bangunan (367,368,467.00) 

 Pembangunan SMPIT 1,500,000.00  

 Pembangunan SDIT 1 Kampus 2  13,090,000.00  

 Pembangunan SMKIT 2,000,000.00  

 Aset Lain-lain 5,500,000.00  

Jumlah Aset Tetap 8,282,644,389.00  

Total ASET 8,864,799,617.02  

    

Liabilitas dan Aset Neto   

Liabilitas:   

 Utang di BSI 670,874,011.94  

 Utang di MAHIS 357,142,858.00  

 Utang (Untuk Tanah di Maros) 33,700,000.00  

 Utang di Bid. Ekonomi 50,000,000.00  
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Periode 2022 

 Utang (Hiwalah Bil Uljrah) 60,000,000.00  

Jumlah Liabilitas 1,171,716,869.94  

    

Aset Neto   

 Aset Neto 2022 7,693,082,747.08  

    

Jumlah Aset Neto 7,693,082,747.08  

Total Liabilitas dan Aset Neto 8,864,799,617.02  

 

Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan IQIS 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa laporan posisi keuangan IQIS 

sudah sesuai dengan format yang disediakan oleh PSAK 45. 

b. Laporan Aktivitas 

Laporan aktivitas terdiri atas dua bagian besar yaitu pendapatan dan beban 

biaya lembaga. Laporan aktivitas yang disajikan oleh IQIS dapat terlihat dalam 

tabel berikut: 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Aktivitas 

Periode 2022 

  

Perubahan Aset Neto: 

Pendapatan dan Penghasilan: 

  Dana Sumbangan (c.1.c)  34,135,000.00  

  Dana Wakaf (c.1.d) 89,340,000.00  

  Penerimaan dari Unit SDIT Ibnul Qayyim 2,128,977,500.00  

  Penerimaan dari Unit SDIT Ibnul Qayyim (BOS) 162,431,000.00  

  Penerimaan dari Unit SMPIT Ibnul Qayyim 245,823,500.00  

  Penerimaan dari Unit SMPIT Ibnul Qayyim (BOS) 15,700,000.00  

  Penerimaan dari Unit TKIT Ibnul Qayyim 558,869,000.00  

  Penerimaan dari Unit TKIT Ibnul Qayyim (BOP) 19,834,500.00  

  Penerimaan dari Unit SMKIT Ibnul Qayyim 1,103,623,000.00  

  Penerimaan dari Unit TAAM QA  285,799,669.00  
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Aktivitas 

Periode 2022 

  Penerimaan dari Unit Rumah Tahfiz Quran 46,287,000.00  

  Penerimaan dari Bid.Usaha Ekonomi 5,000,000.00  

  Penerimaan dari Bagi Hasil Bank 4,697,125.00  

  Penerimaan dari Bagi Hasil Koperasi Syariah QA  23,124,500.00  

  Penerimaan dari Sisa Kegiatan 17,298,228.00  

  Penerimaan dari Kegiatan PPDB 1,098,932,000.00  

Jumlah Pendapatan dan Penghasilan: 5,839,872,022.00  

      

Beban dan Kerugian:   

  Biaya Operasional Unit Sekretariat (289,132,792 00) 

  Biaya Operasional Unit SMPIT (1,158,082,800.00) 

  Biaya Operasional Unit SDIT (1,375,596,254.00) 

  Biaya Operasional Unit SMKIT (245,094,000.00) 

  Biaya Operasional Unit TKIT (422,273,438.00) 

  Biaya Operasional Unit TAAM/PAUD  (272,021,308.00) 

  Biaya Operasional Unit RTQ (80,833,000.00) 

  Biaya PPDB (89,289,000.00) 

  Blaya THR (148,250,000.00) 

  Biaya Kegiatan (71,175,603.00) 

  Biaya Bagi Hasil untuk BNS (56,051,030.00) 

  Biaya Bagi Hasil untuk BMS (201,919,873.41) 

  Biaya Sewa (72,750,000.00) 

  Biaya Parenting  (43,427,200.00) 

  Biaya Perneliharaan (41,679,000.00) 

  Biaya Seragam GTK (27,000,000.00) 

  Biaya Transportasi (9,817,900.00) 

  Biaya Akreditasi SMPIT (13,860,000.00) 

  Biaya PPDB 2020 (3,300,000.00) 

  Biaya Lain-lain (5,000,000.00) 

  Biaya Transaksi (597,000.00) 

  Biaya ADM (510,072.00) 

  Beban Pajak  (931,997.34) 

  Blaya Depresiasi AKM Penyusutan Aset Sekreatriat (8,502,698.00) 

  Biaya Depresiasi AKM.Penyusutan Aset SMPIT (67,009,802.00) 

  Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Aset SDIT (62,361,493.00) 

  Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Aset SMKIT (25,332,296.00) 

  Biaya Depresiasi AKM.Penyusutan Aset MIQ (10,948,673.00) 

  Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Aset TKIT (45,611,216.00) 

  

Biaya Depresiasi AKM.Penyusutan Aset 

TAAM/PAUD 
(4,644,775.00) 
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Aktivitas 

Periode 2022 

  Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Aset RTQ  (740,459.00) 

  

Biaya Depresiasi AKM.Penyusutan Aset Mushalla 

SDIT  
(1,640.755.00) 

  

Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Aset Mushalla 

SMKIT 
(330,811.00) 

  Biaya Depresiasi AKM Penyusutan CCTV (2,728,125.00) 

  Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Mobil (4,375,000.00) 

  

Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Motor Honda 

Supra X 125  
(833,333.00) 

  Biaya Depresiasi AKM Penyusutan Bangunan (195,984,600.00) 

  Biaya Perbayaran Tagihan (90,000,000.00) 

  Beban Kerugian Penjualan Motor Revo (3,078,125.00) 

Jumlah Beban dan Kerugian: (5,152,714,428.75) 

Kenaikan Jumlah Aset Neto: 687,157,593.25  

Aset Neto Pada Awal Tahun: 7,111,521,510.09  

Aset Neto (c.1.e): (105,596,357.00) 

Aset Neto Pada Akhir Tahun: 7,693,082,746.34  

 

Tabel 4.4 Laporan Aktivitas Keuangan IQIS 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas pada IQIS disusun untuk melengkapi dokumen laporan 

pertanggungjawaban keuangan Yayasan. Laporan arus kas merupakan laporan yang 

menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan pada akhir tahun. Arus 

kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, 

investasi, dan pendanaan selama periode akuntansi. Laporan arus kas yang 

disajikan oleh IQIS dapat terlihat dalam tabel berikut: 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Arus Kas 

Periode 2022 

    
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi  

 Kas dari Unit SDIT  2,128,977,500.00 
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Arus Kas 

Periode 2022 

 Kas dari Unit SDIT (BOS) 162,431,000.00  

 Kas dari Unit SMKIT  245,823,500.00  

 Kas dari Unit SMKIT (BOS) 15,700,000.00  

 Kas dari Unit TKIT  558,869,000.00  

 Kas dari Unit TKIT (BOP) 19,834,500.00  

 Kas dari Unit SMPIT 1,103,623,000.00  

 Kas dari Unit TAAM  285,799,669.00  

 Kas dari Unit Rumah Tahfiz Quran 46,287,000.00  

 Kas dari Bid. Ekonomi 5,000,000.00  

 Kas dari Dana PPDB 1,098,932,000.00  

 Kas dari Bagi Hasil Bank 4,697,125.74  

 Kas dari Sisa Kegiatan 16,538,000.00  

 Biaya Operasional Unit Sekretariat (289,132,792.00) 

 Biaya Operasional Unit SMPIT (1,158,082,800.00) 

 Biaya Operasional Unit SDIT (1,375,596,254.00) 

 Biaya Operasional Unit SMKIT (245,094,000.00) 

 Biaya Operasional Unit TKIT  (422,273,438.00) 

 Biaya Operasional Unit TAAM/PAUD (272,021,308.00) 

 Biaya Operasional Unit RTQ (80,833,000.00) 

 Biaya PPDB (89,289,000.00) 

 Biaya THR (148,250,000.00) 

 Biaya STR (65,000,000.00) 

 Biaya Kegiatan (71,175,603.00) 

 Biaya Bagi Hasil untuk BNS (56,051,030.00) 

 Biaya Bagi Hasil untuk BMS (97,562,609.70) 

 Biaya Sewa (25,500,000.00) 

 Biaya Parenting (43,427,200.00) 

 Biaya Pemeliharaan  (41,679,000.00) 

 Biaya Seragam GTK (27,000,000.00) 

 Biaya Transportasi (9,817,900.00) 

 Biaya Akreditasi SMPIT (13,860,000.00) 

 Biaya PPDB 2023 (3,300,000.00) 

 Biaya Lain-lain (5,000,000.00) 

 Biaya Transaksi (597,000.00) 

 Biaya ADM (510,072.00) 

 Beban Pajak (931,997.34) 

 Biaya Pembayaran Tagihan (90,000,000.00) 

Kas Neto diterima (digunakan) untuk Aktivitas 

Operasi 1,060,527,290.70  
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Arus Kas 

Periode 2022 

Aliran Kas dari Aktivitas Investasi  

 Dana Sumbangan 34,135,000.00  

 Dana Wakaf 89,340,000.00  

 Bagi Hasil dari Koperasi Syariah QA 23,124,500.00  

 Piutang 4,708,000.00  

 Piutang BOS SDIT 13.110.228.00 

 Piutang BOP (2,350,000.00) 

 Sewa di Bayar Dimuka (15,000,000.00) 

 Sewa di Bayar Dimuka (18,000,000.00) 

 Peralatan (15,090,000.00) 

 Peralatan SMPIT (Kursi, Leman, Tempat Tidur) (75,000,000.00) 

 Peralatan SDIT (Kursi, Meja)  (11,575,000.00) 

 Peralatan SMPIT (Alat dan Labor) (7,500,000.00) 

 SARPRAS SMPIT (104,229,000.00) 

 SARPRAS SDIT (34,429,500.00) 

 SARPRAS TKIT  (49,422,000.00) 

 SARPRAS SMKIT (848,500.00) 

 SARPRAS TAAM/KB (4,900,000.00) 

 Peralatan (Motor Revo 2012) 2,000,000.00  

 Pembangunan SDIT 1 Kampus 2 (Gedung) (110,000,000.00) 

 Pembangunan SMPIT  (41,100,000.00) 

 Pembangunan SMPIT  (1,500,000.00) 

 Pembangunan SDIT 1 BSK Kampus 2 (13,090,000.00) 

 Pembangunan SMKIT (2,000,000.00) 

 Tanah (SDIT 1 BSK K.2) (14,600,000.00) 

 Tanah (SMKIT) (150,000,000.00) 

 Aset Lain-lain  (5,500,000.00) 

Kas Neto diterima (digunakan) untuk Aktivitas 

Investasi 
(522,826,500.00) 

  
 

Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan  

 Utang di BSI (169,983,252.83) 

 Utang di MAHIS (71,428,571.00) 

 Utang di Koperasi (110,000,000.00) 

 Utang di Bid. Ekonomi 50,000,000.00  

 Utang (Untuk Tanah di Maros) (205,000,000.00) 

 Utang (Hiwalah Bil Ujrah)  60,000,000.00  

Kas Neto diterima (digunakan) untuk Aktivitas 

Pendanaan 
(446,411,823.83) 
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM  

SUDIANG MAKASSAR 

Laporan Arus Kas 

Periode 2022 

Kenaikan Neto dalam Kas dan Setara Kas 76,414,676.17  

Kas dan Setara Kas pada awal tahun 308,501,137.32  

Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun (c.1.f) 384,915,813.49  

 

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Keuangan IQIS 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari 

laporan keuangan sebelumnya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi bagi para pengguna laporan mengenai: gambaran umum 

lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos keuangan. 

Adapun laporan keuangan IQIS secara format telah menerapkan laporan keuangan 

sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi 

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

Syariat Islam memberitakan adanya kewajiban bagi umat muslim untuk 

mencatat atau menulis setiap kejadian ekonomi yang ada. perintah ini terdapat 

dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 2/282. Tujuan ayat tersebut adalah untuk 

menjaga keadilan dan kebenaran dimana hal ini ditekankan pada kepentingan 

transparansi agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak ada yang dirugikan. 

IQIS sudah mencatat kejadian ekonomi dimana sudah ada laporan keuangan yang 

sudah mengacu kepada PSAK Nomor 45. 
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5. Website atau media publikasi organisasi 

IQIS memiliki website sebagai media untuk mempublikasi seluruh kegiatan 

dan aktivitas sekolah dan yayasan. Disamping itu, terdapat media sosial dan juga 

mading sekolah dan yayasan yang dapat diakses dengan mudah. 

6. Pedoman dalam penyebaran informasi 

IQIS menyampaikan informasi berpedoman kepada aturan yang berlaku 

seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

 Pemaknaan Akuntabilitas dan Transparansi 

Temuan hasil penelitian ini merupakan pemaknaan informan terhadap 

fenomena yang terjadi di IQIS. Hasil temuan ini menggunakan konstruk derajat 

pertama dari pendekatan fenomenologi, yaitu mengklasifikasikan unit-unit makna 

dari setiap kata kunci yang muncul berdasarkan hasil wawancara bersama informan. 

IQIS yang tidak hanya fokus pada kurikulum pengajaran di sekolah saja, 

melainkan juga berfokus pada kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang dimilikinya. Dari klasifikasi kata-kata kunci yang ditemukan 

peneliti setelah melakukan tahap Ephoche (Bracketing), didapatkan sebanyak 

empat kata kunci yang mewakili pemaknaan informan terhadap fenomena yang 

terjadi di IQIS, antara lain Keterbukaan, Amanah Umat, Kesejahteraan Bersama 

dan Profesionalisme. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan 

yang telah dipilih berdasarkan kategori kata kunci pemaknaan fenomena: 
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a. Keterbukaan 

Makna dari keterbukaan ialah bersedia untuk diketahui segala aktivitas yang 

terjadi di dalam IQIS. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Budi Hariyanto, Lc., 

selaku Pembina sekaligus Pendiri Yayasan: 

Jika kita berdasar pada sifat dasar seorang Nabi, yang empat itu, shiddiq, 

fathonah, amanah, tabligh, bisa kita lihat bahwa makna dari transparansi 

adalah berusaha untuk tetap di jalan yang benar dalam melaporkan seluruh 

kegiatan dan aktivitas baik itu yayasan maupun seluruh satuan sekolah di 

bawah yayasan.92 

 

Bukan hanya kegiatan yang perlu dipublikasikan, makna dari akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan keuangan juga bisa dimaknai bahwa penggunaan dana 

tersebut haruslah sejalan dengan program pemerintah khususnya dibidang 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan ungkapan drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si. selaku 

Ketua Yayasan, menyebutkan: 

Transparansi dan akuntabilitas itu standar kalau kita mau mencapai good 

school governance, sebuah konsep yang menandakan satuan pendidikan itu 

memiliki kegiatan atau aktivitas yang terukur, misal saja terukur 

berdasarkan 8 standar mutu pendidikan yang ditetapkan pemerintah. 

Yayasan sisa menyesuaikan bagaimana kita hadirkan keterbukaan atas 

segala aktivitas yang dilakukan baik di sekolah maupun kegiatan sosial 

lainnya. Intinya jangan sampai kita pakai dana sosial untuk sebuah kegiatan 

tertutup yang tidak bisa diaudit secara internal maupun eksternal.93 

 

Berdasarkan penyataan dari Ketua Yayasan, makna dari akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan adalah menetapkan ukuran dan pengukuran 

terhadap aktivitas atau kegiatan yang ada di IQIS dan memberikan kebebasan akses 

kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi tersebut, 

dalam rangka mencapai good school governance.  Pemaknaan di atas didukung oleh 

 
92 “Wawancara Dengan Ustadz Budi Hariyanto, Lc., 24 Mei 2023,” 2023. 
93 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 20 April 2023.,” 2023. 
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pernyataan dari Muhammad Fajar, A.Md. selaku Bendahara Yayasan yang 

mengatakan bahwa: 

Bagi saya transparansi itu, semua uang yang saya kelola dapat diakses oleh 

orang banyak. Ini bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah juga 

kepada masyarakat, bahwa dana sosial yang kita kelola sangat terbuka untuk 

diakses oleh siapa saja. Mungkin kekurangan kita adalah apa media 

sehingga orang lain tahu kalau ini bisa diakses. Maka dari itu saya masih 

berharap tim IT kita sudah bisa buatkan platform mungkin dalam bentuk 

website agar pertanggungjawaban aliran dana yayasan bisa dipantau dari 

luar juga.94 

 

Kebebasan akses yang juga terkait dengan keterbukaan merupakan 

pemaknaan yang diungkapkan oleh Andi Kasmir sebagai Pengawas Yayasan: 

Kita tentu berharap apabila kegiatan kita selalu dipublikasi ke khalayak 

ramai menandakan kita mengelola amanah ini dengan penuh keterbukaan 

untuk dikritisi. Jadi laporan keuangan itu kita share ke grup umum dan 

seluruh pegawai yayasan semua ada di dalamnya dan bebas mengaksesnya. 

Mereka akan lihat sendiri bahwa kita selalu usahakan saldo kas menjadi nol 

agar supaya ini menjadi motivasi juga untuk yayasan lainnya agar tidak 

menumpuk kekayaan dan bisa beralih fokus kepada menyejahterahkan 

guru-guru.95 

 

Pernyataan di atas menunjukkan makna dari akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan di IQIS adalah adalah melibatkan seluruh pihak pengelola 

IQIS dan masyarakat untuk memberikan kritik ataupun saran sebagai bentuk 

keterbukaan IQIS dalam mengelola sekolah. 

b. Amanah Umat 

Segala hal yang dikelola di IQIS tidak akan terlepas dari bantuan dan donasi 

oleh masyarakat, baik itu dari orang tua siswa maupun dari masyarakat luas yang 

ikut serta memberikan donasinya. Amanah Umat menjadi salah satu cerminan dari 

 
94 “Wawancara Dengan Muhammad Fajar, A.Md., 20 April 2023,” 2023. 
95 “Wawancara Dengan Andi Kasmir, 20 April 2023,” 2023. 
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pemaknaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, seperti yang 

dikemukakan oleh drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si. (Ketua Yayasan) bahwa: 

 Ini dana ummat, sangat besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. 

Betul-betul kita diamanahkan untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. 

Dana ini gunanya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah di IQIS kita 

fokus pada guru dan siswa, keduanya harus disejahterahkan. Siswa kurang 

mampu kita beri beasiswa, guru yang masih kurang gajinya kita usahakan 

supaya mendapat bonus lebih di akhir bulan. Semua itu mengarahkan kita 

agar pengurus yayasan tidak memperkaya diri dari dana sosial ini, bahkan 

kami pengurus yayasan sudah 13 tahun tidak terima gaji sama sekali.96 

 

Pemikiran atau pendapat di atas diperkuat oleh pernyataan yang senada 

dengan ungkapan Andi Kasmir yang mengatakan bahwa yayasan tetap menerima 

donasi dari luar meskipun telah menerima pembayaran SPP. Karena IQIS memiliki 

fungsi untuk pemberdayaan masyarakat dari apa yang diberikan oleh masyarakat 

pula: 

Kita tetap menerima bantuan seperti donasi dari luar, karena sekali lagi ini 

adalah yayasan non profit yang orientasinya pemberdayaan masyarakat. 

Sehingga uang yang kami terima sebagai amanah umat untuk digunakan 

sebaik mungkin menjadi dasar kami memahami bahwa semua ini hanya 

titipan, kita berkhidmat untuk masyarakat atas titipan ini.97 

 

Amanah Umat merupakan sebuah cerminan dari pemaknaan transparansi 

karena terdapat pembebanan tanggung jawab kepada IQIS untuk mempergunakan 

dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Ustadz Budi Hariyanto, Lc., selaku Pembina 

Yayasan mengungkapkan bahwa: 

Bagi saya, kita transparan kelola uang ummat ya memang karena 

masyarakat telah mempercayakan kita untuk mengelola harta mereka di 

jalan kebaikan. Artinya ada amanah yang dibebankan kepada kita untuk 

dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi intinya, ini bukan uang kita, ini 

adalah uang yang dititipkan untuk digunakan di jalan kebaikan, seperti SPP 

 
96 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 20 April 2023.” 
97 “Wawancara Dengan Andi Kasmir, 24 Mei 2023,” 2023. 
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siswa yang dibayarkan orang tua, ya itu juga manfaatnya akan kembali ke 

siswa tersebut.98 

 

Akuntabilitas bermakna teratur dan hitungannya sesuai dengan kadarnya. 

Pernyataan di atas juga didukung oleh Muhammad Fajar, A.Md. yang memberikan 

penjelasan mengenai yayasan sebagai lembaga yang diamanahi untuk menjalankan 

kegiatan sosial: 

Pengelolaan dan laporan keuangan tentu saja harus terbuka. Jangankan 

yayasan, kadang bisnis juga laporan keuangannya harus terbuka. Nah dengan inilah 

kita juga memberikan keleluasaan bagi orang lain untuk menilai dan bahkan 

mengawasi kita. Kita senantiasa diawasi oleh Allah, maka jika manusia juga ingin 

turut andil, maka kami sangat terbuka untuk hal tersebut. Kami di yayasan itu hanya 

diamanahi oleh masyarakat untuk mendirikan dan mengelola sekolah, ya namanya 

juga yayasan orientasinya pasti untuk sosial.99 

 

Pernyataan di atas menekankan bahwa segala hal yang masuk melalui 

yayasan IQIS merupakan sebuah titipan dari umat ataupun masyarakat dalam 

rangka mempercayakannya untuk dikelola sebaik-baiknya. 

c. Kesejahteraan Bersama 

Sebuah pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada akuntabilitas dan 

transparansi tentunya memiliki tujuan dan capaian untuk memberikan 

kesejahteraan bersama, baik untuk pengelola maupun untuk yang dikelola. 

Muhammad Fajar, A.Md. mengungkapkan sisi akuntabilitas keuangan sebagai 

berikut: 

Ketika rapat semester dan rapat tahunan, sering kita sampaikan bahwa 

sekolah ini milik kepentingan bersama. Jadi konsep “Kas Nol” itu juga 

sering kita sampaikan bahwa yayasan sangat memikirkan perkembangan 

dan kebutuhan guru-gurunya. Kita sering adakan pelatihan itu untuk 

peningkatan skill buat guru-guru juga. Jadi ya tentu saya mereka tahu. Juga 

 
98 “Wawancara Dengan Ustadz Budi Hariyanto, Lc., 20 April 2023,” 2023. 
99 “Wawancara Dengan Muhammad Fajar, A.Md., 20 April 2023.” 
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terkadang ada yang japri, apa bonus akhir bulannya bisa diminta duluan, 

pertanda bahwa hal ini sudah lumrah bagi kami.100 

 

Senada yang diungkapkan oleh drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si. bahwa 

kesejahteraan guru-guru adalah salah satu prioritas di IQIS agar indikator 

tercapainya pengelolaan keuangan yang baik, beliau mengungkapkan: 

Kita sebenarnya kasihan dengan guru-guru kita yang gajinya belum bisa 

sampai batas UMK, nah tugas yayasan sekarang adalah mengusahakan, 

bukan cuma siswa yang dapat beasiswa, tapi juga guru dapat kesejahteraan 

yang sesuai standar. Bayangkan saja jika guru kita masih harus nyambi cari 

pekerjaan lain untuk penuhi kebutuhan hidupnya. Intinya mengapa kita 

selalu inginkan kas yayasan kosong, agar supaya lebih dana yang ada setiap 

akhir bulan itu bisa kita jadikan bonus bagi guru-guru yang telah bersabar 

atas gajinya yang masih dibawah standar.101 

 

Sebuah dampak yang nyata diungkapkan oleh Ustadz Budi Hariyanto, Lc. 

yang menemukan peningkatan kesejahteraan guru-guru yang membuat para guru 

mampu bertahan hingga hari ini sebagai profesinya pengajar: 

Kami melihat dampak yang nyata dari transparansi pengelolaan keuangan 

ini, misal saja dulu itu guru-guru selalu keluar masuk dikarenakan waktu itu 

kita belum mampu menggaji dengan layak, apalagi mereka yang sudah 

berkeluarga. Jadi secara bertahap kita juga naikkan SPP siswa agar bisa 

meningkatkan kesejahteraan guru, dan itu memang kita rapatkan bersama 

orang tua siswa, sehingga kadang ada yang bayar lebih ada juga yang 

bayarnya tetap sesuai SPP.102 

 

Sisi lain juga kita bisa lihat ungkapan dari Andi Kasmir memperkuat 

pernyataan di atas yang mengatakan bahwa kenaikan SPP ini bukan dalam rangka 

untuk menjadikan sekolah terlihat mahal, namun juga manfaatnya kembali ke 

siswa: 

Banyak sebenarnya konsep yang bisa kita masukkan, bukan cuma 

transparansi kita kepada seluruh lini masyarakat, tetapi bagaimana kita 

 
100 “Wawancara Dengan Muhammad Fajar, A.Md., 15 Juni 2023.” 
101 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 15 Juni 2023.” 
102 “Wawancara Dengan Ustadz Budi Hariyanto, Lc., 24 Mei 2023.” 
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mencoba untuk mendatangkan sebuah pelayanan yang baik dari kinerja kita 

melayani ummat. Contoh saja, kalau kita dibilang sekolah mahal, tapi tidak 

nampak apa yang bisa bikin mahal ini sekolah. Jadi perhitungan kita juga 

tidak boleh jauh melenceng dari ekspektasi masyarakat akan apa yang akan 

dihadirkan nantinya.103 

 

d. Profesionalisme 

Pengelolaan organisasi tidak akan terlepas dari tuntutan seseorang untuk 

profesional dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai pemaknaan dari 

akuntabilitas yang berarti terukur dan teratur, maka hal itu tidak akan lepas dari 

konsep profesionalisme. Hal ini diungkapkan oleh Andi Kasmir sebagai berikut: 

Kita itu berorganisasi pastinya punya pedoman organisasi. Artinya jangan 

sampai kita kelola sebuah yayasan sosial tapi untuk kepentingan pribadi kita 

semua. Padahal ini kita terima dana dari luar dan digunakan untuk jalankan 

yayasan sejatinya harus kembali juga ke masyarakat. Nah bagi saya kalau 

memang yayasan mau dianggap sebagai yayasan yang terakuntabilitas, 

terhitung jalannya dan teratur cara kerjanya, memang harus diisi orang yang 

profesional di bidangnya.104 

 

Pemaknaan akuntabilitas dan transparansi juga mengarah pada tindakan 

seseorang untuk profesional dalam menjalankan tugasnya.  drh. Ilsan Arvan 

Nurgas, M.Si. mengungkapkan: 

Harapan saya, semua organ yayasan baik itu pengurus yayasan maupun 

guru-guru yang ada di sekolah memahami bahwa kita ini digaji untuk 

melaksanakan kegiatan sosial, tidak dalam rangka memperkaya diri ataupun 

mengambil manfaat yang selebihnya. Jadi kita semua dituntut untuk 

menjadi profesional dalam melaksanakan amanah yang sedang kita emban. 

Itu saja, kalau seorang sudah profesional dan juga mengenal Allah sebagai 

tuhannya, maka yakin dia juga akan tahu bahwa dana masuk di yayasan 

untuk harus bermanfaat untuk khalayak ramai.105 

 
103 “Wawancara Dengan Andi Kasmir, 20 April 2023.” 
104 “Wawancara Dengan Andi Kasmir, 20 April 2023.” 
105 “Wawancara Dengan Drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si., 24 Mei 2023.” 
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Ustadz Budi Hariyanto, Lc. juga mengungkapkan bahwa yang boleh 

memegang jabatan di yayasan atau di sekolah ialah orang yang profesional di 

bidangnya: 

“Kas Nol” ini tentu saja buah dari transparansi kita selama mengelola 

yayasan. Artinya kita inginkan ada dampak yang muncul dari 

terorganisirnya yayasan mengelola keuangan. Jadi yang boleh menjabat 

hanyalah orang yang profesional juga. Misal saja kepala sekolah, itu kami 

angkat tidak hanya karena lulus tes, tetapi juga diamati perkembangan 

keilmuan agamanya, apakah dia juga takut kepada Rabnya atau tidak. Nah 

indikator ini menjadikan kita yakin bahwa “Kas Nol” ini bisa bermanfaat. 

Tentu saja kita akan terapakan setelah semua anggaran kebutuhan di bulan 

selanjutnya telah dipisahkan agar sisa dana bisa dibagikan kepada seluruh 

guru sebagai bonus bulanan.106 

 

Hal di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja sebagai 

pengelola sekolah adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, diamanahi 

tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Pernyataan di atas semakin dikuatkan 

oleh pemikiran Muhammad Fajar, A.Md. yang mengungkapkan harapannya bahwa: 

Saya harap teman-teman pengelola sekolah atau yayasan bisa menjadi 

profesional, tidak ada yang disembunyikan baik itu transaksi kecil maupun 

besar. Yayasan juga merasa terawasi secara internal karena laporan 

keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun.107 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai makna akuntabilitas dan transparansi pada 

penelitian ini, tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 Kata Kunci dari Pemaknaan oleh Informan 

No 
Nama dan 

Jabatan 
Makna Kata Kunci 

1 

Ustadz Budi 

Hariyanto, Lc. 

(Pembina 

Yayasan) 

Jika kita berdasar pada sifat dasar seorang 

Nabi, yang empat itu, shiddiq, fathonah, 

amanah, tabligh, bisa kita lihat bahwa makna 

dari transparansi adalah berusaha untuk tetap 

di jalan yang benar dalam melaporkan seluruh 

Keterbukaan 

 
106 “Wawancara Dengan Ustadz Budi Hariyanto, Lc., 24 Mei 2023.” 
107 “Wawancara Dengan Muhammad Fajar, A.Md., 20 April 2023.” 
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No 
Nama dan 

Jabatan 
Makna Kata Kunci 

kegiatan dan aktivitas baik itu yayasan 

maupun seluruh satuan sekolah di bawah 

yayasan. Contohnya Nabi kita memiliki sifat 

kejujuran yang menjadi teladan bagi kita 

semua, dengan sifat ini bagi saya sudah cukup 

untuk mengedepankan konsep transparansi 

dalam berlembaga. Adapun untuk 

akuntabilitas, yang berarti teratur, ini dapat 

dikaitkan dengan sifat Amanah, artinya 

seorang pengelola harus ahli dalam 

bidangnya untuk mengelola seluruh dana 

yang masuk, apalagi yang kita kelola adalah 

dana ummat, dana titipan untuk kita 

kembalikan manfaatnya kepada masyarakat 

luas, khususnya kepada pelayanan kita ke 

seluruh siswa-siswa di sekolah kita. 

2 

drh. Ilsan 

Arvan Nurgas, 

M.Si. (Ketua 

Yayasan) 

Transparansi dan akuntabilitas itu standar 

kalau kita mau mencapai good school 

governance, sebuah konsep yang 

menandakan satuan pendidikan itu memiliki 

kegiatan atau aktivitas yang terukur, misal 

saja terukur berdasarkan 8 standar mutu 

pendidikan yang ditetapkan pemerintah. 

Yayasan sisa menyesuaikan bagaimana kita 

hadirkan keterbukaan atas segala aktivitas 

yang dilakukan baik di sekolah maupun 

kegiatan sosial lainnya. Intinya jangan sampai 

kita pakai dana sosial untuk sebuah kegiatan 

tertutup yang tidak bisa diaudit secara internal 

maupun eksternal. 

3 

Andi Kasmir 

(Pengawas 

Yayasan) 

Kita tentu berharap apabila kegiatan kita 

selalu dipublikasi ke khalayak ramai 

menandakan kita mengelola amanah ini 

dengan penuh keterbukaan untuk dikritisi. 

Jadi laporan keuangan itu kita share ke grup 

umum dan seluruh pegawai yayasan semua 

ada di dalamnya dan bebas mengaksesnya. 

Mereka akan lihat sendiri bahwa kita selalu 

usahakan saldo kas menjadi nol agar supaya 

ini menjadi motivasi juga untuk yayasan 

lainnya agar tidak menumpuk kekayaan dan 

bisa beralih fokus kepada menyejahterahkan 

guru-guru. 
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No 
Nama dan 

Jabatan 
Makna Kata Kunci 

4 

Muhammad 

Fajar, A.Md. 

(Bendahara 

Yayasan) 

Bagi saya transparansi itu, semua uang yang 

saya Kelola dapat diakses oleh orang banyak. 

Ini bentuk pertanggungjawaban kita kepada 

Allah juga kepada masyarakat, bahwa dana 

sosial yang kita kelola sangat terbuka untuk 

diakses oleh siapa saja. Mungkin kekurangan 

kita adalah apa media sehingga orang lain 

tahu kalau ini bisa diakses. Maka dari itu saya 

masih berharap tim IT kita sudah bisa buatkan 

platform mungkin dalam bentuk website agar 

pertanggungjawaban aliran dana yayasan bisa 

dipantau dari luar juga. 

5 

Ustadz Budi 

Hariyanto, Lc. 

(Pembina 

Yayasan) 

Bagi saya, kita transparan kelola uang ummat 

ya memang karena masyarakat telah 

mempercayakan kita untuk mengelola harta 

mereka di jalan kebaikan. Artinya ada 

amanah yang dibebankan kepada kita untuk 

dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi 

intinya, ini bukan uang kita, ini adalah uang 

yang dititipkan untuk digunakan di jalan 

kebaikan, seperti SPP siswa yang dibayarkan 

orang tua, ya itu juga manfaatnya akan 

kembali ke siswa tersebut. 

Amanah Umat 

6 

drh. Ilsan 

Arvan Nurgas, 

M.Si. (Ketua 

Yayasan) 

Ini dana ummat, sangat besar 

pertanggungjawabannya di hadapan Allah. 

Betul-betul kita diamanahkan untuk 

menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dana 

ini gunanya untuk menyejahterakan 

masyarakat. Nah di IQIS kita fokus pada guru 

dan siswa, keduanya harus disejahterahkan. 

Siswa kurang mampu kita beri beasiswa, guru 

yang masih kurang gajinya kita usahakan 

supaya mendapat bonus lebih di akhir bulan. 

Semua itu mengarahkan kita agar pengurus 

yayasan tidak memperkaya diri dari dana 

sosial ini, bahkan kami pengurus yayasan 

sudah 13 tahun tidak terima gaji sama sekali. 

7 

Andi Kasmir 

(Pengawas 

Yayasan) 

Kita tetap menerima bantuan seperti donasi 

dari luar, karena sekali lagi ini adalah yayasan 

non profit yang orientasinya pemberdayaan 

masyarakat. Sehingga uang yang kami terima 

sebagai amanah umat untuk digunakan sebaik 

mungkin menjadi dasar kami memahami 



97 

 

 

No 
Nama dan 

Jabatan 
Makna Kata Kunci 

bahwa semua ini hanya titipan, kita 

berkhidmat untuk masyarakat atas titipan ini. 

8 

Muhammad 

Fajar, A.Md. 

(Bendahara 

Yayasan) 

Pengelolaan dan laporan keuangan tentu saja 

harus terbuka. Jangankan yayasan, kadang 

bisnis juga laporan keuangannya harus 

terbuka. Nah dengan inilah kita juga 

memberikan keleluasaan bagi orang lain 

untuk menilai dan bahkan mengawasi kita. 

Kita senantiasa diawasi oleh Allah, maka jika 

manusia juga ingin turut andil, maka kami 

sangat terbuka untuk hal tersebut. Kami di 

yayasan itu hanya diamanahi oleh masyarakat 

untuk mendirikan dan mengelola sekolah, ya 

namanya juga yayasan orientasinya pasti 

untuk sosial. 

9 

Ustadz Budi 

Hariyanto, Lc. 

(Pembina 

Yayasan) 

Kami melihat dampak yang nyata dari 

transparansi pengelolaan keuangan ini, misal 

saja dulu itu guru-guru selalu keluar masuk 

dikarenakan waktu itu kita belum mampu 

menggaji dengan layak, apalagi mereka yang 

sudah berkeluarga. Jadi secara bertahap kita 

juga naikkan SPP siswa agar bisa 

meningkatkan kesejahteraan guru, dan itu 

memang kita rapatkan bersama orang tua 

siswa, sehingga kadang ada yang bayar lebih 

ada juga yang bayarnya tetap sesuai SPP. 

Kesejahteraan 

Bersama 

10 

drh. Ilsan 

Arvan Nurgas, 

M.Si. (Ketua 

Yayasan) 

Kita sebenarnya kasihan dengan guru-guru 

kita yang gajinya belum bisa sampai batas 

UMK, nah tugas yayasan sekarang adalah 

mengusahakan, bukan cuma siswa yang dapat 

beasiswa, tapi juga guru dapat kesejahteraan 

yang sesuai standar. Bayangkan saja jika guru 

kita masih harus nyambi cari pekerjaan lain 

untuk penuhi kebutuhan hidupnya. Intinya 

mengapa kita selalu inginkan kas yayasan 

kosong, agar supaya lebih dana yang ada 

setiap akhir bulan itu bisa kita jadikan bonus 

bagi guru-guru yang telah bersabar atas 

gajinya yang masih dibawah standar. 

11 

Andi Kasmir 

(Pengawas 

Yayasan) 

Banyak sebenarnya konsep yang bisa kita 

masukkan, bukan cuma transparansi kita 

kepada seluruh lini masyarakat, tetapi 

bagaimana kita mencoba untuk 

mendatangkan sebuah pelayanan yang baik 
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No 
Nama dan 

Jabatan 
Makna Kata Kunci 

dari kinerja kita melayani ummat. Contoh 

saja, kalau kita dibilang sekolah mahal, tapi 

tidak nampak apa yang bisa bikin mahal ini 

sekolah. Jadi perhitungan kita juga tidak 

boleh jauh melenceng dari ekspektasi 

masyarakat akan apa yang akan dihadirkan 

nantinya. 

12 

Muhammad 

Fajar, A.Md. 

(Bendahara 

Yayasan) 

Ketika rapat semester dan rapat tahunan, 

sering kita sampaikan bahwa sekolah ini 

milik kepentingan bersama. Jadi konsep “Kas 

Nol” itu juga sering kita sampaikan bahwa 

yayasan sangat memikirkan perkembangan 

dan kebutuhan guru-gurunya. Kita sering 

adakan pelatihan itu untuk peningkatan skill 

buat guru-guru juga. Jadi ya tentu saya 

mereka tahu. Juga terkadang ada yang japri, 

apa bonus akhir bulannya bisa diminta 

duluan, pertanda bahwa hal ini sudah lumrah 

bagi kami. 

13 

Ustadz Budi 

Hariyanto, Lc. 

(Pembina 

Yayasan) 

“Kas Nol” ini tentu saja buah dari 

transparansi kita selama mengelola yayasan. 

Artinya kita inginkan ada dampak yang 

muncul dari terorganisirnya yayasan 

mengelola keuangan. Jadi yang boleh 

menjabat hanyalah orang yang profesional 

juga. Misal saja kepala sekolah, itu kami 

angkat tidak hanya karena lulus tes, tetapi 

juga diamati perkembangan keilmuan 

agamanya, apakah dia juga takut kepada 

Rabnya atau tidak. Nah indikator ini 

menjadikan kita yakin bahwa “Kas Nol” ini 

bisa bermanfaat. Tentu saja kita akan 

terapakan setelah semua anggaran kebutuhan 

di bulan selanjutnya telah dipisahkan agar 

sisa dana bisa dibagikan kepada seluruh guru 

sebagai bonus bulanan. 

Profesionalisme 

14 

drh. Ilsan 

Arvan Nurgas, 

M.Si. (Ketua 

Yayasan) 

Harapan saya, semua organ yayasan baik itu 

pengurus yayasan maupun guru-guru yang 

ada di sekolah memahami bahwa kita ini 

digaji untuk melaksanakan kegiatan sosial, 

tidak dalam rangka memperkaya diri ataupun 

mengambil manfaat yang selebihnya. Jadi 

kita semua dituntut untuk menjadi profesional 

dalam melaksanakan amanah yang sedang 
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No 
Nama dan 

Jabatan 
Makna Kata Kunci 

kita emban. Itu saja, kalau seorang sudah 

profesional dan juga mengenal Allah sebagai 

tuhannya, maka yakin dia juga akan tahu 

bahwa dana masuk di yayasan untuk harus 

bermanfaat untuk khalayak ramai 

15 

Andi Kasmir 

(Pengawas 

Yayasan) 

Kita itu berorganisasi pastinya punya 

pedoman organisasi. Artinya jangan sampai 

kita kelola sebuah yayasan sosial tapi untuk 

kepentingan pribadi kita semua. Padahal ini 

kita terima dana dari luar dan digunakan 

untuk jalankan yayasan sejatinya harus 

kembali juga ke masyarakat. Nah bagi saya 

kalau memang yayasan mau dianggap 

sebagai yayasan yang terakuntabilitas, 

terhitung jalannya dan teratur cara kerjanya, 

memang harus diisi orang yang profesional di 

bidangnya. 

16 

Muhammad 

Fajar, A.Md. 

(Bendahara 

Yayasan) 

Saya harap teman-teman pengelola sekolah 

atau yayasan bisa menjadi profesional, tidak 

ada yang disembunyikan baik itu transaksi 

kecil maupun besar. Yayasan juga merasa 

terawasi secara internal karena laporan 

keuangan bisa diakses kapanpun dan 

dimanapun. 

 

Berdasarkan hasil dari pemaknaan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan, maka dapat disimpulkan makna dari akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan dibidang sosial pendidikan IQIS adalah 

mengoptimalkan pengelolaan dana secara profesional yang bersifat terbuka dengan 

tujuan untuk menyejahterahkan seluruh stakeholder yang terlibat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan. 

 Pembahasan 

1. Good School Governance 

Prinsip good governance kini menjadi cita-cita dari semua pemerintahan di 

era modern. Secara sederhana Good governance adalah model sekaligus praksis 
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pemerintahan yang ditandai oleh adanya kerja sama/ mitra antara pemerintah, 

warga, dan swasta dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, 

transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan, dan visi strategis 

yang memiliki keberpihakan yang jelas dan tegas kepada aspirasi, kepentingan, 

kebutuhan, dan masalah warga, dengan mengutamakan kelompok warga yang tidak 

mampu (baik secara ekonomi, sosial, maupun politik). Hapsah (2021) berpendapat 

bahwa implementasi good governance dalam pendidikan di sekolah adalah kerja 

sama para stakeholders pendidikan (pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah) 

untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Prinsip Good governance menjadi 

hal yang penting dalam tata kelola keuangan sekolah dan juga tata kelola 

administrasi dan teknis kependidikan dalam upaya untuk mencapai kinerja sekolah 

yang baik.108  

Good School Governance (GSG) adalah sebuah perangkat pendukung untuk 

membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Di dalam GSG 

pengelolaan keuangan menjadi salah satu pokok bahasannya. Puji Nuryati (2014) 

berpendapat bahwa pengelolaan keuangan sekolah akhir-akhir ini menjadi isu yang 

disorot tajam oleh berbagai pihak, termasuk di dalamnya oleh para orang tua murid 

sendiri. Keterbukaan dan pertanggungjawaban mengelola keuangan menjadi 

sebuah tantangan tersendiri untuk berani diungkapkan oleh pihak manajemen 

sekolah.109 

 
108 Hapsah J. Ibrahim, Ikhfan Haris, and Arwildayanto, “Analisis Penerapan Good School 

Governance Pada Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pohuwato,” Jurnal Normalitas 9, no. 3 

(2021): 562–571. 
109 Nuryati, “Akutabilitas Dan Good Corporate Governance Pada Pelayanan Publik Di 

Bidang Pendidikan.” 
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Good school governance menjadi model manajemen yang layak diterapkan 

dalam pengelolaan manajemen sekolah. Model manajemen berbasis GSG sebagai 

model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan 

mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung 

semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua 

siswa) bahkan dunia usaha dan industri, serta masyarakat secara lebih luas. Dalam 

hal ini, IQIS juga merencanakan ketercapaian Good School Governance sebagai 

sebuah indikator keberhasilan pengelolaan manajemen pendidikan di satuan unit 

pendidikan IQIS.  

Fajriana (2023) mengatakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good 

school governance merupakan tolak ukur suatu tata kelola yang dikatakan sebagai 

tata sekolah yang baik. Ada delapan prinsip good school governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, keadilan, 

partisipasi, efektif dan efisien, dan berorientasi pada konsensus. Prinsip GSG 

tersebut dapat diimplementasikan pada kerja sama mitra tiga komponen utama good 

school governance yaitu pemerintah, pasar/swasta, dan masyarakat.110 Berdasarkan 

buku Pedoman Akreditasi Sekolah tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, arah kebijakan pelaksanaan akreditasi 

sekolah mengalami pergeseran yang lebih menekankan kepada kinerja. Pergeseran 

ini dimaksudkan agar badan akreditasi nasional untuk ikut ambil bagian dalam 

mendorong continuous improvement di sekolah ke arah yang lebih baik. 

 
110 Fajriana et al., “Analisis Model Good School Governance Pada Sekolah Vokasi,” Jurnal 

Pendidikan dan Konseling 5, no. 1 (2023): 1777–1785, 

https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11208/8626. 
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Sekolah atau yayasan lembaga pendidikan pada dasarnya adalah sebuah 

lembaga publik, dimana masyarakat memberikan kepercayaannya dalam hal 

pendidikan. Adanya kepercayaan masyarakat pada sekolah atau yayasan lembaga 

pendidikan adalah sebuah amanah yang harus dikelola secara baik. Ini tertuang 

antara lain dalam prinsip-prinsip Good School Governance (GSG). Menurut 

Nuryati, prinsip-prinsip GSG ada tiga, ialah prinsip partisipasi, prinsip akuntabilitas 

dan prinsip transparansi.111 Dalam pembahasan ini, peneliti berfokus pada prinsip 

akuntabilitas dan transparansi. 

2. Implementasi Akuntabilitas dalam Mencapai Good School Governance 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, 

implementasi akuntabilitas di IQIS dapat diringkaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Implementasi Akuntabilitas di IQIS 

Indikator  Keterangan 

Kejujuran dan kepatuhan 

hukum 

Pengelolaan dana IQIS sudah sesuai dengan 

peraturan pemerintah dan aturan yayasan. Untuk 

penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi 

dan kolusi dalam pengelolaan keuangan yayasan 

maka dana bisa dicairkan apabila sudah mendapat 

otorisasi dari ketua yayasan. 

Prosedur pengelolaan 

keuangan 

Yayasan dalam melaksanakan akuntabilitas 

finansial telah membuat laporan keuangan yang 

mengacu kepada pernyataan standar akuntansi 

keuangan (PSAK) No 45. 

Efektivitas dan efisiensi 

biaya 

Ketua dan Pengurus IQIS dalam pengelolaan 

keuangan IQIS sudah melakukan yang terbaik 

atau memanfaatkan secara masksimal dana yang 

tersedia. 

Akuntabilitas Kebijakan 

Dalam menetapkan pengambilan kebijakan di 

IQIS dilaksanakan melalui musyawarah oleh 

semua pengurus yayasan, hasil dari musyawarah 

baru akan disampaikan ke pihak terkait. 

 
111 Nuryati, “Akutabilitas Dan Good Corporate Governance Pada Pelayanan Publik Di 

Bidang Pendidikan.” 
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Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan 

menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

Semakin kecil partipasi stakeholders dalam penyelenggaraan manajemen 

sekolah/madrasah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas 

sekolah/madrasah. Sesuai dengan QS An-Nahl/16:91 sebagai berikut:112 

 بِعَهْدِ  
۟
وْفُوا

َ
مْ  إِذَا  للهِ ٱوَأ هَدتُّ ا عََٰ

َ
  وَل

۟
نَ ٱ  تَنقُضُوا يْمََٰ

َ
أ
ْ
تُمُ  تَوكِْيدِهَ  بَعْدَ  ل

ْ
  للهَ ٱا وَقَدْ جَعَل

مْ 
ُ
يْك

َ
ا عَل

ً
فِيل

َ
مُ  للهَ ٱ  إِنَ     ك

َ
ونَ  مَا يَعْل

ُ
تَفْعَل   

 

Terjemahnya: 

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu me-

langgar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah 

menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga janji baik kepada Allah swt. atau 

manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah swt., 

jika telah bernadzar, maka tepatilah nadzar tersebut, dan jika melakukan perjanjian 

yang ada dan tidak boleh melanggarnya, karena sesungguhnya Allah maha 

mengetahui apa yang telah kita perbuat. Hal ini terlihat jika dikaitkan dengan 

penerapan akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban, pengelola keuangan atau 

bendahara di sini jika telah menerima amanah dari para donatur atau masyarakat 

artinya bendahara atau pengelola keuangan telah melakukan perjanjian 

sebagaimana mestinya yaitu mengelola laporan keuangan dengan baik, dan karena 

 
112 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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secara tidak langsung telah terikat perjanjian dengan donatur akan mengelola 

laporan keuangan dengan baik, dan nantinya mampu dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan 

penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Demikian halnya dengan 

pengelolaan dana sekolah yang dilakukan oleh IQIS, maka dalam proses 

pelaksanaannya perlu adanya akuntabilitas. Pertanggungjawaban dana masyarakat 

yang sudah diberikan kepada sekolah harus dapat diakses secara menyeluruh 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para orang tua/wali murid, Komite 

Sekolah dan pemangku kepentingan sekolah lainnya.  

a. Kejujuran dan kepatuhan hukum 

Mardiasmo (2011) mengungkapkan bahwa akuntabilitas hukum dan 

kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur 

dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik 

harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan 

dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi. 

Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law of enforcement), sedangkan 

akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi 

malpraktik dan maladministrasi.113 

 
113 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
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Hasil penelitian didapatkan bahwa pengelolaan dana IQIS sudah sesuai 

dengan peraturan pemerintah dan aturan yayasan. Untuk penghindaran 

penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi dalam pengelolaan keuangan yayasan 

maka dana bisa dicairkan apabila sudah mendapat otorisasi dari ketua yayasan. Hal 

tersebut sesuai dengan Sayangnya, akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan good 

governance belum membudaya di Indonesia. Budiman (2011) mengatakan dari 

hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional 

dan internasional, memperlihatkan rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-

prinsip good governance di Indonesia. Survei yang dilakukan Booz-Allen di Asia 

Timur pada tahun 1998 menunjukkan Indonesia memiliki index governance dengan 

skor paling rendah (2,88), jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan 

Thailand (4,89).114 

Secara umum akuntabilitas berarti sikap bertanggungjawab atas suatu 

tindakan maupun kejadian kepada pihak lain. Akuntabilitas dalam perspektif 

tradisional awalnya tumbuh dalam ranah hukum dan ekonomi. Akuntabilitas dalam 

perspektif hukum diartikan sebagai kewajiban untuk patuh pada standar perilaku 

yang telah ditetapkan atau kewajiban untuk memberikan informasi mengenai suatu 

kegiatan. Sedangkan menurut perspektif ekonomi, akuntabilitas dipandang sebagai 

sebuah hubungan antara principal dan agent yang terjadi karena asimmetry of 

resources. Asimmetry of resources merupakan suatu kondisi dimana agent 

merupakan pihak yang membutuhkan dana untuk kebutuhan operasionalisasi 

organisasi, sedangkan principal merupakan pihak yang memiliki dana yang 

 
114 Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf.” 
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dibutuhkan oleh pihak agent. Hubungan inilah yang mewajibkan agent bersikap 

bertanggungjawab pada principal dengan cara memberikan laporan secara berkala 

kepada pihak principal. Laporan yang disiapkan berupa laporan keuangan, yang 

menerangkan dengan rinci efektifitas dan efisiensi penggunaan dana yang diberikan 

oleh principal.115 

Menurut Ebrahim (2003) perspektif tradisional tidak dapat digunakan dalam 

menjelaskan akuntabilitas pada organisasi non profit. Terdapat beberapa kelemahan 

dari perspektif ini yaitu, pertama adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara 

kepentingan agent dan kepentingan principal. Ketidaksesuaian ini tidak hanya 

dirasakan oleh principal, pihak agent juga akan merasakan adanya ketidaksesuaian 

antara kepentingan principal dengan misi dan tujuan organisasi non profit. Jika 

ketidaksesuaian ini terjadi, maka solusi yang tersedia antara lain:116 (1) prinsipal 

memberikan kompensasi berdasarkan kinerja. Dalam hal ini agen diarahkan untuk 

memenuhi kepentingan prinsipal dengan melalui pemberian kompensasi dan (2) 

melakukan monitoring secara berkala, misalnya agent menyiapkan dan 

memberikan laporan bulanan, triwulan atau kuartal pada principal. Namun solusi 

ini dirasakan tidak sesuai dengan jiwa organisasi non profit, karena akan menambah 

biaya yang sesungguhnya tidak diperlukan. Kedua, akuntabilitas dalam perspektif 

tradisional sangat fokus pada hal-hal eksternal dalam mencapai akuntabilitas seperti 

monitoring dan pengendalian, sehingga melupakan isu-isu akuntabilitas yang 

 
115 Eka Siskawati, Ferdawati, and Firman Surya, “Model Akuntabilitas Organisasi Non 

Profit Pada Masjid,” Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen 1, no. 1 (2015): 29–41. 
116 Alnoor Ebrahim, “Making Sense of Accountability: Conceptual Perspectives for 

Northern and Southern Nonprofits,” Nonprofit Management & Leadership, 14, no. 2 (2003): 191–

212. 
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berkaitan dengan internal organisasi seperti akuntabilitas terhadap integritas 

organisasi dan misi organisasi. Hal ini tidak sesuai dengan sifat organisasi non 

profit, karena fokus pada akuntabilitas eksternal saja hanya menggambarkan 

standar perilaku organisasi secara minimum. Ketiga, akuntabilitas dalam perspektif 

tradisional memfokuskan pada sikap dan perilaku agent dan mengabaikan sikap dan 

perilaku principal. Secara praktis, principal juga bertanggung jawab dalam 

mempengaruhi kinerja agent melalui berbagai program. Keempat, 

pertanggungjawaban organisasi non profit dalam praktiknya tidak hanya kepada 

satu principal, namun kepada multipel principal, yaitu kepada penyandang dana dan 

pembuat kebijakan (patron), pihak yang menerima manfaat dari jasa organisasi 

(klien) dan pada diri sendiri (internal). Akuntabilitas organisasi pada patron bersifat 

upward accountability, yaitu hubungan organisasi dengan penyandang dana, 

donatur, dan pemerintah. Akuntabilitas organisasi pada klien bersifat downward 

accountability, yaitu hubungan organisasi dengan pihak yang menerima manfaat 

dari jasa yang diberikan organsasi. Akuntabilitas organisasi pada diri sendiri 

bersifat internal accountability, yaitu hubungan organisasi dengan staf organisasi, 

terhadap tujuan dan misi organisasi.117 

b. Prosedur pengelolaan keuangan 

Hasil penelitian didapatkan bahwa Yayasan dalam melaksanakan 

akuntabilitas finansial telah membuat laporan keuangan yang mengacu kepada 

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 45. Mamesah (2013) 

 
117 Ebrahim, “Making Sense of Accountability: Conceptual Perspectives for Northern and 

Southern Nonprofits.” 
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berpendapat bahwa suatu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-

tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya, 

organisasi nirlaba sering kali berusaha mencapai keuntungan finansial, tetapi 

keuntungan-keuntungannya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan sosial atau 

pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi.118 Organisasi 

nirlaba sejak tahun 1997 diatur berdasarkan dengan pernyataan standar akuntansi 

keuangan (PSAK) Nomor 45. Namun mulai tahun 2019 PSAK 45 telah diganti 

dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Karena telah 

dikeluarkan peraturan baru ini, maka organisasi nirlaba yang dalam hal ini termasuk 

yayasan dalam penyusunan laporan keuangannya harus sesuai dengan ISAK 35. 

Tetapi karena peraturan ini baru muncul di publik, dan masih sulit untuk IQIS 

menerapkannya, karena banyak pengurus organisasi nirlaba yang tidak memiliki 

latar belakang ilmu akuntansi, dan hal ini menjadi salah satu penyebab masih 

sulitnya peraturan ini diterapkan. Dilihat dari pengertiannya, menurut ISAK 35 

laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan 

penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur 

dan masyarakat umum, maka dengan disahkannya ISAK 35 ini, lembaga yayasan 

dalam pengelolaan keuangannya membutuhkan penerapan akuntansi yang baik. 

Sejauh ini, IQIS dalam menerapkan PSAK 45 dan belum beralih ke ISAK 

35 dikarenakan karena tidak mudahnya untuk mempelajari bidang akuntansi dalam 

 
118 Melisa Mamesah, “Penerapan Psak No.45 Pada Gmim Efrata Sentrum Sonder Kaitannya 

Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan,” Jurnal EMBA 1, no. 4 (2013): 1717–1728. 
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waktu yang singkat. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena menurut 

Andarsari (2017) mengatakan bahwa tujuan keuangan menurut PSAK No. 45 

adalah menyediakan utama laporan informasi yang relevan untuk memenuhi 

kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang 

menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan merupakan 

alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna 

(users) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.  

Laporan Keuangan Sekolah menjadi sebuah keharusan untuk sebuah 

akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas, maka akan diketahui apakah kinerja 

sekolah dapat diterima atau tidak oleh stakeholder, sehingga jika akuntabilitas 

tinggi maka efektivitas pengelolaan dana juga tinggi, namun sebaliknya jika 

akuntabilitas rendah, maka efektivitas pengelolaan dana juga ikut rendah. Hal ini 

didasari oleh teori efektivitas yang menyatakan bahwa, efektifvitas adalah ukuran 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif.119 

Pengelolaan donasi tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus 

kepada donatur, baik melalui mekanisme laporan dan pengungkapan maupun 

melalui mekanisme penilaian dan evaluasi. Meskipun kewajiban untuk melaporkan 

 
119 Thanwain, Jumarding, and Nurhidayanti, “Penerapan Good School Governance Pada 

Pengelolaan Dana Operasional Sekolah.” 
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pengelolaan donasi tersebut tidak bersifat memaksa, berkebalikan dari yang terjadi 

pada organisasi profit, namun untuk kepentingan legitimacy organisasi non profit 

dianjurkan untuk bersikap akuntabel kepada donatur. Pemikiran bahwa donatur 

yang tidak puas dengan pengelolaan donasi akan berpaling dari organisasi non 

profit yang bersangkutan dan akan mengurangi donasinya, menjadi alasan bagi 

kebanyakan organisasi non profit untuk melaksanakan mekanisme akuntabilitas 

terhadap donatur. 

c. Efektivitas dan efisiensi biaya 

Indikator ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik 

untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, dan 

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Hal ini 

diungkapkan oleh Mardiasmo (2011) bahwa akuntabilitas finansial ini sangat 

penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini 

mengaharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk 

menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.120 

Menurut Mardiasmo (2011), akuntabilitas Manajerial adalah 

pertanggugjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi 

secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai 

akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik 

adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh 

dibebankan kepada klien atau customernya. Akuntabilitas manajerial merupakan 

 
120 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
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akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.121 Hasil penelitian 

didapatkan bahwa Ketua dan Pengurus IQIS dalam pengelolaan keuangan IQIS 

sudah melakukan yang terbaik atau memanfaatkan secara masksimal dana yang 

tersedia. Sesuai yang dikatakan oleh Miller (2002), organisasi non profit, meskipun 

tujuan dibentuknya tidak untuk memperoleh laba, namun tetap membutuhkan 

sumberdaya (resources) untuk proses operasionalisasinya.122 Ebrahim (2003) juga 

mengatakan bahwa sumberdaya pada organisasi non profit diperoleh dari donasi 

baik yang berbentuk benda maupun uang.  

Berdasarkan pandangan Mardiasmo (2011), akuntabilitas program 

berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau 

tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan 

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 

minimal, dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program 

organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi 

dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.123 Sustainability suatu organisasi 

non profit sangat tergantung kepada komitmen pengurus internal. Tantangan yang 

dihadapi oleh pengurus organisasi non profit sangat besar, mulai dari dibentuknya 

orga nisasi yang bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang lebih baik kepada 

masyarakat hingga intensif yang sangat terbatas yang diperoleh dari organisasi non 

profit. Meskipun demikian, Kilby (2006) mengungkapkan bahwa motor penggerak 

 
121 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
122 Kent D. Miller, “Competitive Strategies of Religious Organizations,” Strategic 

Management Journal 23, no. 5 (May 1, 2002): 435–456, accessed August 6, 2023, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smj.234. 
123 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
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organisasi yang paling kuat adalah ideologi dan keyakinan yang ada dalam diri 

masing-masing pengurus organisasi.124 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

didapatkan bahwa IQIS melaksanakan program atau kegiatan sudah berdasarkan 

visi dan misi. Tanpa adanya komitmen untuk berpegang teguh pada ideologi, nilai-

nilai dan keyakinan tersebut, mustahil suatu organisasi non profit dapat berjalan 

dengan baik dan efisien.  

Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai moral dan etika bahwa 

setiap manfaat yang diberikan organisasi kepada masyarakat umum hanya akan 

dibalas oleh Allah swt. Menurut Ebrahim (2003) mekanisme akuntabilitas terhadap 

internal organisasi dapat dilakukan melalui self regulation, membangun sebentuk 

nilai-nilai yang kemudian diinternalisasi dan diinstitusionalisasikan secara 

konsisten. Praktiknya nilai-nilai ini diproksikan ke dalam tindakan, kegiatan dan 

program organisasi. Segala bentuk kegiatan dan program organisasi harus 

menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Proksi kegiatan seperti komitmen kerja 

pengurus, keterbukaan antar pengurus, komunikasi dan musyawarah serta 

manajemen konflik internal. Kegiatan-kegiatan internal tersebut harus didasarkan 

pada keyakinan bahwa kebermanfaatan yang diberikan pada masyarakat umum 

hanya akan memperoleh reward dari Allah swt. 

Definisi akuntabilitas kebijakan menurut Mardiasmo (2011) adalah 

pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. 

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan 

 
124 Patrick Kilby, “Accountability for Empowerment: Dilemmas Facing Non-

Governmental Organizations,” World Development 34, no. 6 (2006): 951–963. 
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yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. 

Membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa 

kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana 

yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas 

kebijakan tersebut.125 

Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam menetapkan pengambilan 

kebijakan di IQIS dilaksanakan melalui musyawarah oleh semua pengurus yayasan, 

hasil dari musyawarah baru akan disampaikan ke pihak terkait. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes (2018) mengatakan bahwa good 

governance yang terimplementasi tampak pada kerja sama mitra tiga komponen 

utama good governance yaitu pemerintah, yayasan, dan masyarakat. Keterlibatan 

tiga mitra ini tidak dalam pengertian “berdiri sendiri” mempertahankan kekuatan 

dan kemapanan masing-masing, melainkan suatu kolaborasi yang membentuk 

trimitra. Sehubungan dengan good governance, trimitra tersebut harus memiliki 

keberpihakan yang mutlak pada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan masalah 

publik. 

Pernyataan di atas didukung oleh riset yang dilakukan oleh Siskawati (2015) 

yang membahas Akuntabilitas Kebawah (Downward Accountability) dalam 

penelitiannya.126 Tujuan terbentuknya organisasi non profit adalah untuk 

memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kemajuan dan kemaslahatan 

masyarakat sosial. Sehingga idealnya seluruh kegiatan dan program organisasi 

 
125 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 
126 Siskawati, Ferdawati, and Surya, “Model Akuntabilitas Organisasi Non Profit Pada 

Masjid.” 
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harus mengutamakan kepentingan kelompok beneficiary daripada kepentingan 

kelompok stakeholder lainnya. Terbentuknya organisasi non profit tidak terikat 

kepada kontrak dengan pihak tertentu, organisasi ini bersifat sukarela atas inisiatif 

sekelompok individu yang ingin memberikan suatu keadaan masyarakat yang lebih 

baik, dan kegiatan organisasinya tidak berorientasi laba dan dilandaskan pada asas 

spiritual dan etika.  

Berkembangnya pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternal, konsistensi tujuan utama dari organisasi non profit mulai bergeser. 

Menurut perspektif teori stakeholder dan teori legitimasi, beneficiary merupakan 

kelompok stakeholder yang berada dalam posisi yang paling lemah karena tidak 

memiliki kemampuan dan sistem yang mendukung untuk menekan pengurus 

organisasi agar bersikap accountable. Ditambah lagi sikap accountable terhadap 

kelompok stakeholder lain, seperti pemerintah dan donatur dirasakan lebih 

memberikan keuntungan bagi organisasi.  

3. Implementasi Transparansi dalam Mencapai Good School Governance 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, 

implementasi transparansi di IQIS dapat diringkaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Implementasi Transparansi di IQIS 

Indikator  Keterangan 

Adanya informasi yang 

mudah dipahami dan 

diakses 

Informasi yang disampaikan oleh IQIS 

disesuaikan dengan stakeholders sehingga mudah 

dipahami 

Adanya publikasi melalui 

media mengenai proses 

kegiatan dan laporan 

keuangan 

Publikasi kegiatan melalui media sosial 

dimanfaatkan media Facebook. Untuk publikasi 

laporan keuangan yayasan belum pernah 

dipublikasikan melalui media masa 
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Indikator  Keterangan 

Adanya laporan berkala 

mengenai pendayagunaan 

sumber daya yang dapat 

diakses oleh umum 

Belum ada laporan berkala mengenai 

pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses 

oleh umum. 

Laporan tahunan 

IQIS telah menerapkan laporan keuangan 

sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 

dan telah dilaporkan sesuai periode akuntansi. 

Website atau media 

publikasi organisasi 

IQIS telah mempunyai website sendiri dan juga 

media publikasi seperti facebok dan instagram. 

Pedoman dalam 

penyebaran informasi 

Berpedoman kepada aturan yang berlaku. 

 

Transparansi bermakna terbuka untuk setiap kegiatan yang dijalankan oleh 

pihak Manajemen Sekolah, termasuk di dalamnya adalah masalah pengelolaan 

keuangan. Adanya sekolah gratis, adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

terasa tidak optimal apabila Pengelola Sekolah tidak transparan dalam 

mengelolanya, meskipun itu bukan dana yang berasal dari orang tua murid. Justru 

ketika ada dana-dana publik masuk ke sekolah, maka keterbukaan informasi 

manajemen keuangan menjadi sebuah tuntutan. Memang tidak banyak sekolah 

yang berani melaporkan pengelolaan keuangannya secara transparan. Manajemen 

sekolah ditantang untuk hal yang satu ini. Mengenai transparansi yang artinya 

menerima informasi yang disampaikan oleh pengelola organisasi, hal ini dijelaskan 

di dalam QS al-Hujurat/49:6 sebagai berikut:127 

يُّهَا 
َ
أ ذِينَ ٱيََٰٓ

َ
  ل

۟
مْ  إِن  ءَامَنُوآ

ُ
   بِنَبَإ   فَاسِق    جَاءَٓك

۟
ن فَتَبَيَنُوآ
َ
  أ

۟
ة   قَوْمً ا تُصِيبُوا

َ
ل هََٰ   بِجَ

 
۟
ىَٰ  فَتُصْبِحُوا

َ
تُمْ  مَا عَل

ْ
نََٰدِمِينَ  فَعَل  

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu 

membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak 

 
127 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu 

menyesali perbuatanmu itu. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan tabayyun, 

yaitu mencari tahu asal kebenaran informasi yang diterima, tidak secara langsung 

dapat mempercayai informasi tersebut, namun sifat tabayyun terhadap suatu 

informasi bukan berarti su’udzon terhadap sesama muslim. Kita diperintahkan 

untuk menghindari terjadinya suatu musibah karena telah menerima informasi yang 

salah. Hal tersebut tidak hanya terdapat di al-Qur’an, tetapi juga terdapat di dalam 

hadist yang merupakan salah satu sumber ajaran islam sehingga bisa dijadikan 

contoh dan panutan bagi mereka.128 

Informasi yang disampaikan oleh IQIS disesuaikan dengan stakeholders 

sehingga mudah dipahami melalui media daring maupun luring. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Kahar (2018) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan laporan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Yohanes (2018) juga 

menyebutkan bahwa transparansi atau keterbukaan dalam manajemen berbasis 

sekolah dapat dilihat pada tiga aspek yaitu 1) adanya kebijakan terbuka terhadap 

pengawasan; 2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau 

setiap segi kebijakan dalam pendidikan; 3) belakunya prinsip check and balance 

antar stakeholder pendidkan. Tujuan transparansi ini membangun rasa saling 

percaya antara stakeholder pendidikan.129 Dalam hal ini, IQIS telah menerapkan 

laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 dan telah 

 
128 Yenni Samri Juliati Nasution, Hadis-Hadis Ekonomi. 
129 Yohanes Wendelinus Dasor, “Implementasi Good Governance Dalam Manajemen 

Berbasis Sekolah.” 



117 

 

 

dilaporkan sesuai periode akuntansi.  Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa 

tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja dan arus kas organisasi yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi 

serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunanan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.130 

Organisasi nirlaba sejak tahun 1997 diatur berdasarkan dengan pernyataan 

standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 45. Namun mulai tahun 2019 PSAK 

45 telah diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. 

Karena telah dikeluarkan peraturan baru ini, maka organisasi nirlaba yang dalam 

hal ini termasuk yayasan dalam penyusunan laporan keuangannya harus sesuai 

dengan ISAK 35. Tetapi karena peraturan ini baru muncul di publik, dan masih sulit 

untuk IQIS menerapkannya, karena banyak pengurus organisasi nirlaba yang tidak 

memiliki latar belakang ilmu akuntansi, dan hal ini menjadi salah satu penyebab 

masih sulitnya peraturan ini diterapkan. Dilihat dari pengertiannya, menurut ISAK 

35 laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari: laporan posisi keuangan, 

laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas 

dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

donatur dan masyarakat umum, maka dengan disahkannya ISAK 35 ini, lembaga 

yayasan dalam pengelolaan keuangannya membutuhkan penerapan akuntansi yang 

baik. 

 
130 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan: Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45). 
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Menurut Mardianton (2023) bahwa pemahaman ilmuan akuntansi 

kebanyakan dibangun berdasarkan pondasi kacamata kuda yakni akuntansi hanya 

bekerja sekitar organisasi laba atau organisasi nirlaba yang bebas dari pengaruh 

teologi maupun ideologi tertentu. Bagi seseorang yang sangat religius maka semua 

sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh 

karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, 

sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi 

merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual. Akuntansi adalah bagian 

dari ilmu dan praktik keduniawan yang terpisah dari kehidupan dan praktik maupun 

nilai keagamaan atau spiritual. Persepsi entitas keagamaan seperti gereja 

didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang domain kerjanya 

hanya pada praktik keuangan yang berkarakteristik duniawi, sehingga entitas 

keagamaan menganggap disiplin ilmu ini tidak banyak dibutuhkan dalam kerja-

kerja pelayanan di lembaga keagamaan.  

Bidang manajemen keuangan di lembaga pendidikan yang transparan 

berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu 

keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahuinya.131 Dalam Stewardship theory, keterbukaan 

inilah yang menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak sekolah dalam 

mengelola dana. Akibatnya pelanggaran dan penyelewengan terhadap peraturan 

 
131 Thanwain, Jumarding, and Nurhidayanti, “Penerapan Good School Governance Pada 

Pengelolaan Dana Operasional Sekolah.” 
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perundang-undangan yang berlaku dapat berkurang. Sejalan dengan teori 

efektivitas maka tujuan sekolah atau yayasan pendidikan dapat dicapai, anggaran 

yang didapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Sehingga dengan transparansi ini 

akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana di sekolah. 

Pernyataan diatas bertolak belakang dengan beberapa hasil penelitian 

lainnya. Tingginya tingkat transparansi pengelolaan keuangan ternyata juga 

memberikan dampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di sekolah 

atau yayasan. Hal ini didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Rakhmawati 

(2018), hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap efektifitas pengelolaan dana BOS. Hal ini berarti semakin 

transparan justru pengelolaan dana semakin tidak efektif, namun penurunanya tidak 

signifikan (tidak berarti).132 Hal tersebut dapat terjadi karena dengan semakin 

transparan sebuah pengelolaan akan memperbanyak pengawasan serta masukan 

dari pihak lain. Akibatnya pengelolaan akan dilakukan dengan sangat hati-hati 

sekali. Hal inilah yang menyebabkan pengelolaan tidak efektif karena akan menyita 

waktu yang cukup panjang.  

Riset lain yang dilakukan oleh Prapliyati (2019) juga menemukan bahwa 

konsep good school governance yang menyatakan bahwa penerapan transparansi 

mempunyai dampak positif dan negatif. Berdasarkan konsep good school 

governance, salah satu dampak negatif adanya transparansi yaitu dapat 

menyebabkan rasa tidak puas bagi pihak tertentu atas kebijakan yang diambil oleh 

 
132 Ita Rakhmawati, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai 

Variabel Moderasi,” AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah 1, no. 1 (2018): 95. 
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pihak sekolah.133 Dalam praktiknya good school governance dapat menyebabkan 

adanya rasa tidak puas bagi stakeholders apabila tidak sesuai dengan kepentingan 

individual sakeholders tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan stakehoders 

menjadi tidak mendukung tujuan sekolah karena tidak sesuai dengan kepentingan 

pribadinya. Apabila pengelolaan sekolah tidak sesuai dengan harapan dan 

kepentingan masing- masing stakeholders maka akan menimbulkan menurunnya 

kinerja dari stakeholders tersebut dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.  

Penyelenggaraan pranata lembaga pendidikan (sekolah) yang baik 

merupakan suatu kondisi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sekolah 

merupakan tempat interaksi manusia yang memungkinkan munculnya perilaku 

produktif atau kontra-produktif dalam upaya pencapaian tujuan lembaga, 

pemenuhan terhadap tuntutan dan kepuasan stakeholder pendidikan, dan efektivitas 

serta efisiensi penggunaan sumber daya dari masyarakat dan negara. Dalam konteks 

tersebut, penyelenggaraan sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan di 

hadapan stakeholder (peserta didik, orang tua, masyarakat umum, pemerintah, 

dunia usaha dan dunia industri), baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga diharapkan dapat memunculkan partisipasi yang positif dari masyarakat 

terhadap sekolah.134 Dengan demikian, keterlibatan stakeholder pendidikan dalam 

membina dan membantu menyelenggarakan sekolah merupakan bagian dari 

penyelenggaraan good school governance pada lembaga pendidikan. 

 
133 Prapiliyati and Margunani, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi 

Pengelo-Laan Keuangan Sekolah Terhadap Produktivitas Sekolah,” Economic Education Analysis 

Journal 8, no. 3 (2019): 1030–1044, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj. 
134 J. Ibrahim, Haris, and Arwildayanto, “Analisis Penerapan Good School Governance 

Pada Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pohuwato.” 
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4. Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi berdasarkan Konsep 

Empat Sifat Rasul 

Peneliti membahas pemaknaan dari hasil temuan penelitian dengan 

menggunakan konstruk derajat kedua dari pendekatan fenomenogi, yaitu 

mengaitkan seluruh kata kunci dari pemaknaan informan dengan topik, konsep, 

teori, dan penjelasan lainnya yang relevan.  Peneliti menggunakan konsep sifat 

kenabian STAF (shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah) yang telah dikembangkan 

oleh Bagas Brian Pratama dalam penelitiannya, hasil ekstraksi wawancara yang 

disajikan menunjukkan bagaimana sebenarnya secara disadari atau tidak setiap 

organisasi nirlaba dan yayasan telah melakukan praktik akuntabilitasnya dengan 

cara masing-masing.135 Konsep Sifat Kenabian STAF ditunjukkan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.9 Indikator Empat Sifat Rasul dalam Praktek Akuntabilitas  

Organisasi Nirlaba 

 

No Sifat Indikator 

1 Shiddiq 

Bersifat jujur 

Terbuka 

Integritas 

2 Tabligh 

Pelayanan 

Informasi 

Transparansi 

3 Amanah 

Terpercaya 

Akuntabel 

Pelaporan Kegiatan 

4 Fathonah 

Cerdas 

Adaptif 

Profesional 

 

 
135 Bagas Brian Pratama, “Akuntabilitas Organisasi Nirlaba: Analisis Dalam Metafora 

Empat Sifat Rasul,” Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi 20, no. 1 (2022): 143–156. 
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Good governance yang diterapkan dalam sekolah (instansi) dikatakan baik 

apabila memenuhi kriteria yakni memenuhi aspek (a) akuntabilitas, (b) 

transparansi, (c) partisipasi, (d) supremasi hukum. Penerapan prinsip Good 

Governance sangat perlu mendapat perhatikan pemerintah karena sampai dengan 

saat ini.136 Oleh karena itu, Prinsip Good Governance menjadi hal yang penting 

dalam tata kelola keuangan sekolah dan juga tata kelola administrasi dan teknis 

kependidikan dalam upaya untuk mencapai kinerja sekolah yang baik. Pemaknaan 

terhadap implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan IQIS 

memberikan dasar yang kuat bagi pihak pengelola untuk mencapai konsep Good 

School Governance. Cerminan individu sebagai pengelola yang terlibat dalam 

kegiatan sosial/nirlaba, dapat dilihat dari karakter dasar atau sifat kenabian sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Sifat Shiddiq 

Kata shiddiq berasal dari Bahasa Arab: “Shidq” yang berarti benar/jujur, 

dimana keselarasan antara isi hati dengan apa yang dikatakan. Pada mulanya 

perkataan ini hanya berkonotasi pada perkataan, kemudian berkembang dan 

diaplikasikan dengan perbuatan, dalam artian jika perbuatan seseorang itu baik dan 

terpuji sesuai dengan perkataannya berarti orang itu benar dan bukan orang yang 

suka berbohong (jujur).137 

Shiddiq bermakna benar dalam perkataannya dan perbuatannya. Hal ini 

berdasarkan sifat pada diri Rasulullah yang benar dalam perkataan dan 

 
136 J. Ibrahim, Haris, and Arwildayanto, “Analisis Penerapan Good School Governance 

Pada Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pohuwato.” 
137 Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, Etika Islam Dalam Berbisnis (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014). 
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perbuatannya, sebagaimana Firman Allah dalam QS an-Najm/53:3-4 yang 

berbunyi:138 

هَوَىَٰٓ ٱوَمَا يَنطِقُ عَنِ  
ْ
ا هُوَ  إِنْ  ل

َ
يُوحَىَٰ   وَحْى   إِل  

 

Terjemahnya: 

Dan tidak pula berucap (tentang Alquran dan penjelasannya) berdasarkan 

hawa nafsu(nya). Ia (Alquran itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan 

(kepadanya). 

Kejujuran merupakan sifat yang harus diterapkan oleh setiap manusia dalam 

berbagai kegiatan di dalam kehidupan di dunia termasuk dalam kegiatan muamalah, 

kejujuran menjadi bukti adanya kepercayaan akan pentingnya perkataan yang benar 

sehingga dapat dijadikan pegangan dan dipercaya. Sifat shiddiq merupakan salah 

satu sifat Nabi Muhammad. Beliau mempunyai banyak sifat yang membuatnya 

disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan membuat beliau 

menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya orang Quraisy menjuluki 

beliau dengan “shiddiq” dan “amin”. Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh 

semua orang termasuk para pemimpin mekkah. Nabi memiliki keperibadian dan 

kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang 

pergi kepada beliau pasti akan kembali dengan kenyakinan dan ketulusan. Dalam 

kepemimpinanya berarti semua keputusan, perintah, dan larangan beliau agar orang 

lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud 

 
138 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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mewujudkan kebenaran dari Allah swt.139 Berikut ini adalah tiga kata kunci dari 

pemaknaan informan terhadap fenomena yang terjadi di IQIS: 

a. Jujur 

Jujur yang berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Dalam pengelolaan 

organisasi kejujuran menjadi hal utama yang wajib dimiliki oleh pengurus. Hal ini 

tidak terlepas dari bagaimana nantinya dana dan seluruh sumber daya milik 

organisasi atau yayasan dapat disalurkan sesuai dengan kegiatan yang tepat. Tolak 

ukur ketepatan ini menjadi beragam dan kompleks mulai dari kuantitas kegiatan 

hingga ketepatan sasaran pendayagunaan kepada masyarakat. Kejujuran juga 

menjadi nilai yang sangat penting untuk menciptakan karakter kepengurusan yang 

baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ehren 

(2020), bahwa dalam akuntabilitas, nilai kejujuran memang merupakan sebuah nilai 

yang sangat melekat didalamnya, bahkan dapat dikatakan keduanya adalah dua sisi 

dalam koin yang sama.140  

b. Terbuka 

Ronald (2017) mengungkapkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal 

penting yang menjadi ciri kualitas dari penerapan konsep akuntabilitas pada 

organisasi.141 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa keterbukaan yang 

dilakukan oleh Yayasan adalah dengan selalu memberikan kesempatan bagi 

 
139 Fazalur Rahman, Nabi Muhammad SAW, Sebagai Seorang Pemimpin Militer, Terj. 

Annas Siddik (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). 
140 Melanie Ehren, Andrew Paterson, and Jacqueline Baxter, “Accountability and Trust: 

Two Sides of the Same Coin?,” Journal of Educational Change 21, no. 5 (2020): 183–213. 
141 Ronald S. Badu and Imran Rosman Hambali, Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi 

Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Sumbangan Donatur Dan Pengelolaan Keuangan Masjid, 

Universitas Negeri Gorontalo (Gorontalo, 2017). 
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masyarakat untuk mengakses pelayanan yayasan dan mempersilahkan untuk 

memberi masukan atas pelayanan yang telah ada. Menerapkan konsep keterbukaan 

maka yayasan atau organisasi nirlaba akan dapat terus berkembang dan memenuhi 

tujuan utama dari organisasi yaitu untuk melayani masyarakat. 

c. Integritas 

Nilai shiddiq selanjutnya nampak pada asas integritas. Integritas ini 

dibuktikan dengan bersifat adil dan obyektif dalam melakukan penilaian untuk 

menentukan keputusan strategis. Artinya, pengurus organisasi atau yayasan harus 

selalu berusaha untuk bersifat objektif dan tidak mementingkan urusan pribadi.  

Integritas juga dibuktikan dengan adanya janji yang dilakukan oleh pengelola 

yayasan atau organisasi untuk senantiasi berkomitmen terhadap tanggungjawabnya. 

Menurut Kamal (2019), akuntabilitas yang baik mensyaratkan integritas yang tinggi 

bagi manajemen atau pengurus organisasi, karena tanpa integritas dapat 

dipertanyakan objektifitas dari pengelolaan organisasi yang ada.142 Hal ini 

mendukung hasil penelitian ini. 

2. Implementasi Sifat Tabligh 

Sifat tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. Tabligh secara istilah 

dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan sesuatu yang benar, 

tidak menyambunyikan sesuatu yang harus disampaikan. Keterbukaan yang 

dijalankan dalam kepemimpinan memang menunjukkan pada kepemimpinan yang 

 
142 Hikmat Kamal, “Dasar Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam,” Rausyan Fikr : 

Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 15, no. 1 (2019): 141. 
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teguh dan bersifat positif, namun terdapat perihal tentang keterbukaan yang perlu 

dijalankan secara profesional dalam batasan-batasan tertentu.  

Tabligh bermakna menyampaikan informasi kepada siapa saja yang 

selayaknya harus menerima. Tidak ada yang disembunyikan meski itu 

menyinggung. Firman Allah dalam QS al- Maidah/5:67 yang berbunyi:143 

يُّهَا 
َ
 ٱأ

ُ
غْ  لرَسُول ِ

 
  مَآ بَل

َ
نزِل

ُ
يْكَ  أ

َ
كَ  مِن إِل ِ

مْ  وَإِن     رَب 
َ
  ل

ْ
غْتَ  فَمَا  تَفْعَل

َ
  بَل

 ۥ تَهُ
َ
ا للهَ ٱ   إِنَ     لنَاسِ ٱ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  للهُ ٱوَ     رِسَال

َ
قَوْمَ ٱ  يَهْدِى ل

ْ
فِرِينَ ٱ  ل

ََٰ
ك
ْ
ل  

 

Terjemahnya: 

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika 

engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak 

menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) 

manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang 

kafir. 

Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadis Riwayat Al-Bukhari, 

dari Abdullah Ibnu Amr, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 

وْ آيَةً 
َ
ى وَل غُوا عَنِ 

 
 يبَلِ

Artinya: 

Sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dariku, meskipun hanya satu 

ayat.144 

Tabligh artinya menyampaikan firman Allah yang ditujukan kepada 

manusia yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu 

menyinggung Nabi. Penggelolaan sebuah organisasi kita harus mencontoh sifat 

nabi yang Tabligh baik dalam penyampaian akan menyingung diri sendiri. Dapat 

 
143 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
144 Bukhari, Imam Ensiklopedia Hadis: Ṣahih Bukhari, Terj. Masyhar. 
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dipahami sebagai akuntebel, atau membuka diri untuk dinilai. Akuntabilitas 

memiliki keterkaitan dengan sikap transparasi dan bagaimana mempertanggung 

jawabkannya.  

Kemampuan dalam berinteraksi, berkomunikasi dan bersosialisasi salah 

satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin berhadapan 

dengan anggotanya yang memang memiliki keragaman karakter, sehingga sikap 

tabligh ini adalah pokok hubungan baik dalam kinerja pemimpin dan yang 

dipimpin.145 Berikut ini adalah tiga kata kunci dari pemaknaan informan terhadap 

fenomena yang terjadi di IQIS: 

a. Pelayanan 

Pelayanan adalah bagian terpenting dari aktivitas yayasan, sehingga 

pelayanan sangat mempengaruhi kualitas dari akuntabilitas suatu organisasi.146 Apa 

yang diterima yayasan harus dimaksimalkan di sekolah untuk dinikmati oleh para 

guru dan siswa. Pelayanan yayasan dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan 

seluruh tujuan didirikannya yayasan atau organisasi nirlaba tersebut. Hal ini 

menjadi kunci utama dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pelayanan jasa di 

yayasan untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan anggotanya.  

b. Informasi 

Yayasan dan organisasi memiliki tim khusus dengan beberapa kontak 

pribadi dan sosial media yang senantiasa memberikan informasi kapanpun dan 

 
145 Saina Nirwana and Rahman Rahim, “Strategi Mewujudkan Pasar Niaga Daya Menjadi 

Pasar Islami Berbasis Fast (Fathonah, Amanah, Siddiq, Tabliq) Di Daya Kota Makassar,” Ar-Ribh : 

Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 61–80 (2020). 
146 Mamesah, “Penerapan Psak No.45 Pada Gmim Efrata Sentrum Sonder Kaitannya 

Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.” 
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dimanapun. Donatur yang membutuhkan informasi dapat langsung secara pribadi 

berkomunikasi dengan pengurus-pengurus yayasan yang ada dan akan menerima 

respon secepatnya. Proses komunikasi juga dapat diakses melalui beberapa laman 

media sosial milik yayasan atau organisasi.  

c. Transparan 

Setiap yayasan dan organisasi nirlaba memiliki agenda kegiatan setiap 

periodenya. Dalam menciptakan nilai transparansi pengurus yayasan atau 

organisasi selalu melaporkan perolehan hasil donasi dan penyaluran donasi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya dalam waktu yang tepat. Hal ini menjadi poin 

penting dalam akuntabilitas, karena makna dari akuntabilitas sendiri salah satunya 

adalah transparansi informasi.147  

3. Implementasi Sifat Amanah 

Amanah berarti sifat terpuji yang dapat dipercaya, tanggung jawab, dan 

kredibel, dan juga keinginan memenuhi sesuatu yang sesuai dengan ketentuan. 

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan dan menjaga sesuatu barang yang 

diamanahkan kepada pemiliknya dengan rasa tanggung jawab, tanpa kurang satu 

apa pun, baik sedikit ataupun banyak, tidak boleh mengambil lebih banyak dari apa 

yang ia miliki.148 

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya.  Jika satu urusan diserahkan 

kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan 

 
147 Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf.” 
148 Fathimatus Zahroh, “Nilai Fathanah Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin 

Mandiri Sidoarjo,” Jurnal JESTT 2, no. 9 (2015): 751–765. 
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sebaik-baiknya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS al- A'raaf /7:68 yang 

berbunyi:149 

مِين  
َ
مْ نَاصِح  أ

ُ
ك
َ
 ل
۠
نَا
َ
ى وَأ ِ

تِ رَب 
ََٰ
ل مْ رِسََٰ

ُ
غُك ِ

 
بَل
ُ
 أ

Terjemahnya: 

Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanku dan aku ter-

hadap kamu adalah penasihat yang tepercaya. 

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan 

kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Amanah juga berarti memiliki rasa tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah diberikan terhadapnya. Dalam 

segala kegiatan sehari-hari terutama dalam kegiatan transaksi pelayanan terhadap 

pelanggan, sifat amanah sangatlah diperlukan sebab dengan amanah semuanya 

akan berjalan dengan lancar dan pelanggan merasa puas dan nyaman terhadap 

pelayanannya, dengan sifat amanah, para pengelola dan pelanggannya akan 

memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya ada 

di tangan orang lain. Mengelola sebuah yayasan harus dengan dasar kepercayaan. 

Oleh sebab itu, amanah merupakan komponen paling penting dalam hal kegiatan 

sehari-hari dalam transaksi.150 Berikut ini adalah tiga kata kunci dari pemaknaan 

informan terhadap fenomena yang terjadi di IQIS: 

  

 
149 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
150 Iwan Aprianto, Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2020). 
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a. Terpercaya 

Sebagai lembaga yang mengelola dana sosial dari masyarakat, yayasan atau 

organisasi nirlaba harus selalu berupaya untuk menjadi lembaga yang 

mengutamakan kepercayaan dari masyarakat. Untuk menjaga amanah ini langkah 

nyata yang dilakukan oleh yayasan dan organisasi adalah dengan beberapa kali 

dalam kesempatan tertentu membuat suatu acara dimana masyarakat dapat 

langsung datang dan memberikan bantuan sosial kepada penerima, bertatap muka 

dari tangan ke tangan. 

Strategi ini masyarakat akan selalu merasakan dampak dan manfaat secara 

langsung dari aktivitas yayasan atau organisasi nirlaba tersebut. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Nawawi, semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin 

tinggi kualitas akuntabilitas organisasi.151 

b. Akuntabel 

Akuntabel adalah nilai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana. 

Tanggungjawab para pengurus yayasan tidak sebatas hanya pada masyarakat saja 

namun pada Allah juga mereka harus mempertanggungjawabkan segala urusan 

dalam mengelola dana karena menyangkut tentang kemaslahatan umat.  

Walaupun mungkin masih banyak bentuk laporan yang belum sesuai 

standard peraturan, namun seluruh organisasi berupaya untuk memenuhi nilai ini 

dengan cara terbaik versi mereka.152  

  

 
151 Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance,” 

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 1, no. 3 (2012): 19–29. 
152 Yunita Fitria, “Akuntabilitas Pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid Di 

Balikpapan, Kalimantan Timur,” Akuntabel 14, no. 1 (2017): 38–45. 
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c. Laporan Kegiatan 

Salah satu cara yayasan mengimplementasikan sifat amanah adalah dengan 

melaporkan seluruh kegiatan yayasan secara real time melalui media sosial dengan 

fitur live. Disini donatur atauapun organ yayasan dapat terus memantau kegiatan 

yayasan dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentu sesuai dengan salah satu ciri 

implementasi akuntabilitas yang baik dengan secara transparan menginformasikan 

kegiatan organisasinya kepada pihak yang berkepentingan.153 

4. Implementasi Sifat Fathonah 

Fathonah berarti cerdik/cerdas mengerti, memahami dan menghayati secara 

mendalam dalam semua hal yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 

Sifat fathonah akan menumbuh kreativitas dan inovatif dan sifat ini mungkin hanya 

dimiliki oleh seseorang yang selalu ingin berusaha untuk menambah berbagai ilmu 

pengetahuan, peraturan dan informasi baik itu yang berhubungan dengan 

pekerjaannya maupun perusahaan umum.  

Pengelola yayasan bersifat fathonah artinya pemimpin yang memahami, 

mengerti dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan 

kewajibannya. Sifat fathonah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap 

Muslim, karena untuk mencapai sang pencipta, seorang Muslim harus 

mengoptimalkan segala potensi yang diberikan olehnya. Potensi paling berharga 

dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualitas). 

 
153 Rahmah Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas Dalam Shari’ah Enterprise 

Theory Di Lembaga Bisnis Syari’ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta),” Al-Tijary 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 1 (2018): 1–12. 
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Fathonah bermakna cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, mengatur 

dan mengelola sesuatu.154 Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:269 yang 

berbunyi:155 

ى   مَةَ ٱيُؤْتِ
ْ
ك حِ
ْ
مَةَ ٱ يُؤْتَ  وَمَن     يشََاءُٓ   مَن ل

ْ
ك حِ
ْ
ىَ  فَقَدْ   ل وتِ

ُ
ثِيرًا  خَيْرًا  أ

َ
رُ   وَمَا    ك

َ
يَذَك

 
۟
وا
ُ
و۟ل
ُ
آ أ

َ
بََٰبِ ٱإِل

ْ
ل
َ
أ
ْ
ل  

Terjemahnya: 

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan 

yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali 

ululalbab. 

 

Prinsip dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat atau 

sebuah instansi kita sebagai individu harus cerdas dalam melaksanakan amanah 

tersebut, agar tidak terjadi kesalahan yang akan merugikan banyak pihak terutama 

merugikan masyarakat. 

Menjalankan organisasi nirlaba Islam juga harus mempunyai kemampuan 

intelektual yaitu kecerdasan, cerdas dalam berkomunikasi dengan konsumen, 

cerdas dalam mengatur strategi marketing, cerdas dalam mempromosikan barang, 

cerdas dalam membaca situasi dan menjalankan bisnis, cerdas dalam membaca 

peluang.156 Berikut ini adalah tiga kata kunci dari pemaknaan informan terhadap 

fenomena yang terjadi di IQIS: 

  

 
154 Rahmi, N. Sharia Governance dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size 

Sebagai Pemoderasi. Jurnal Al-Iqtishaad 1, Edisi 14, (2018). 
155 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
156 Zahroh, “Nilai Fathanah Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri 

Sidoarjo.” 
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a. Cerdas 

Pengelolaan organisasi sebaik mungkin tentu menjadi sangat penting dalam 

upaya mencapai visi lembaga.157 Pengolahan yang salah akan menyebabkan 

terjadinya kegagalan dan dapat berdampak pada berakhirnya organisasi tersebut. 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengurus yayasan atau organisasi dalam 

poin ini wajib untuk memiliki kecerdasan dalam upaya melakukan pengelolaan 

sebaik mungkin dan menyesuaikan berbagai tantangan yang berganti secara 

dinamis. Termasuk didalam ini adalah kemampuan pengelola yayasan atau 

organisasi untuk merumuskan strategi terbaik bagi organisasinya.  

b. Adaptif 

Sebuah organisasi harus memiliki sifat adaptif, yang mampu menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Organisasi nirlaba harus memiliki kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat terus berkembang.158 

Banyak strategi yang perlu untuk dilakukan peningkatan menyesuaikan 

perkembangan zaman. Salah satunya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung kegiatan dan operasional yayasan atau organisasi. 

Pengurus yayasan atau organisasi dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif 

mengembangkan entitasnya. Pernyataan diatas membuktikan bahwa diperlukannya 

sebuah inovasi dalam pengelolaan yayasan yang akan memberikan dampak yang 

berbeda dari yayasan lainnya. Hal ini juga dapat mengundang inisiatif para donatur 

untuk bersedekah. 

 
157 Siskawati, Ferdawati, and Surya, “Model Akuntabilitas Organisasi Non Profit Pada 

Masjid.” 
158 Pratama et al., “Do Covid-19 And Mass Mobility Restriction Affect Inflation Rate ? 

Empirical Evidence From Indonesia,” Journal of Business Management 2, no. 1 (2021): 162–167. 
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c. Profesional 

Lembaga yang baik harus memiliki sumber daya manusia terbaik yang 

mampu mengelola organisasinya.159 Penempatan posisi yang sesuai juga sangat 

diperlukan untuk menjamin bahwa aktivitas tersebut dapat berjalan lancar secara 

profesional karena ditangani oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini 

juga didukung hasil penelitian Widyatama bahwa kompetensi pengurus organisasi 

berbanding lurus dengan kualitas akuntabilitas organisasi tersebut. Hal ini akan 

mendukung terciptanya kondisi harmonis dalam pengelolaan suatu entitas.160 

Pernyataan diatas memberikan kita sebuah tolok ukur sebuah profesionalisme, ialah 

memiliki pola kerja yang teratur dengan target yang jelas.  

Perkembangan demokratisasi dan bergulirnya era reformasi membawa 

berbagai perubahan di masyarakat. Salah satu bentuk perubahan yang paling besar 

dirasakan adalah meningkatnya kepekaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Masyarakat mengharapkan 

penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel dan 

efektif sehingga mampu terwujud good governance dalam lingkungan dunia 

pendidikan, sekolah pada khususnya. Adanya indikasi penyalahgunaan dana 

sehingga alokasi dana yang sudah dikucurkan menjadi kurang efektif membutuhkan 

adanya partisipasi stakeholder guna mendukung pengawasan dalam pengelolaan 

dana BOS dan termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pendanaan pendidikan. 

 
159 Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS),” 

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 4, no. 1 (2014): 1356–1379. 
160 Arif Widyatama, Lola Novita, and Diarespati, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem 

Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana 

Desa (ADD),” Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 2, no. 2 (2017): 1–20. 
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Secara umum, partisipasi akan meningkat jika terdapat unsur kepercayaan terhadap 

pihak pengelola dana dalam hal ini sekolah. Kepercayaan yang timbul dari setiap 

stakeholders dikarenakan pengelolaan danayang akuntabel dan transparan pada tiap 

sekolah. 

 Konsep Tata Kelola Keuangan berdasarkan Prinsip Sifat Dasar Nabi 

Setelah melak pemaknaan pada akuntabilitas dan transparansi, maka 

analisis selanjutnya adalah rekonstruksi konsep akuntabilitas dan transparansi 

dalam mencapai good school governance yang didasarkan pada sifat dasar kenabian 

STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah). Berikut ini adalah gambar alur 

tata kelola keuangan: 

  

Gambar 4.1 Alur Tata Kelola Keuangan 

Penjelasan gambar di atas adalah alur tata kelola keuangan yayasan pendidikan dari 

adanya sumber dana hingga dikeluarkan laporan keuangan yayasan kepada publik 

melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme akuntabilitas dan mekanisme 

transparansi. Kedua mekanisme tersebut dijabarkan menggunakan konsep empat 

sifat kenabian pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Indikator Empat Sifat Rasul dalam Mekanisme Akuntabilitas dan 

Transparansi 

 

No Sifat Indikator Mekanisme 

1 Shiddiq 

Bersifat jujur Transparansi 

Terbuka Transparansi 

Integritas Akuntabilitas 

Sumber Dana
Mekanisme 

Akuntabilitas
Laporan yang 

dihasilkan
Mekanisme 
Transparansi
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No Sifat Indikator Mekanisme 

2 Tabligh 

Pelayanan Transparansi 

Informasi Transparansi 

Transparan Transparansi 

3 Amanah 

Terpercaya Akuntabilitas 

Akuntabel Akuntabilitas 

Pelaporan Kegiatan Transparansi 

4 Fathonah 

Cerdas Akuntabilitas 

Adaptif Akuntabilitas 

Profesional Akuntabilitas 

 

Good School Governance (GSG) adalah sebuah perangkat pendukung untuk 

membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Di dalam GSG 

pengelolaan keuangan menjadi salah satu pokok bahasannya. Sebuah tata kelola 

keuangan dapat dikatakan memenuhi standar Good School Governance, setidaknya 

yayasan pendidikan harus memenuhi dua prinsip utama, yaitu akuntabilitas dan 

transparansi. Berikut ini adalah penjelasan kedua mekanisme tersebut: 

1. Mekanisme Akuntabilitas 

Pertanggungjawaban atas dana masyarakat yang telah diberikan kepada 

Sekolah harus sepenuhnya terbuka secara menyeluruh sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada para Orang Tua/Wali Murid, Komite Sekolah dan 

pemangku kepentingan sekolah lainnya. Laporan keuangan sekolah menjadi sebuah 

keharusan untuk akuntabilitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Berikut ini 

adalah indikator pencapaian dari prinsip akuntabilitas, sebagai berikut: 

a. Integritas 

Integritas ini dibuktikan dengan bersifat adil dan obyektif dalam melakukan 

penilaian untuk menentukan keputusan strategis. Artinya, pengurus organisasi atau 

yayasan harus selalu berusaha untuk bersifat objektif dan tidak mementingkan 
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urusan pribadi.  Integritas juga dibuktikan dengan adanya janji yang dilakukan oleh 

pengelola yayasan atau organisasi untuk senantiasi berkomitmen terhadap 

tanggungjawabnya. Menurut Kamal (2019), akuntabilitas yang baik mensyaratkan 

integritas yang tinggi bagi manajemen atau pengurus organisasi, karena tanpa 

integritas dapat dipertanyakan objektifitas dari pengelolaan organisasi yang ada.161 

Bisa dikatakan sebuah yayasan tidak boleh menggunakan asas “milik keluarga”, 

melainkan milik umat atau masyarakat. Maka dari itu capaian indikatornya adalah 

memiliki payung hukum yang jelas sebagai badan hukum dan konsisten dalam 

menjalankan aturan/SOP yayasan. 

b. Terpercaya 

Sebagai lembaga yang mengelola dana sosial dari masyarakat, yayasan atau 

organisasi nirlaba harus selalu berupaya untuk menjadi lembaga yang 

mengutamakan kepercayaan dari masyarakat. Untuk menjaga amanah ini langkah 

nyata yang dilakukan oleh yayasan dan organisasi adalah dengan memberikan 

sosialiasi kepada stakeholder bahwa penggunaan dana di yayasan tidak sepenuhnya 

dipegang oleh otoritas satu orang saja, melainkan melalui beberapa tahap 

persetujuan. Setiap ada pengajuan penggunaan dana maka harus melalui 

musyawarah. Strategi ini masyarakat akan selalu merasakan dampak dan manfaat 

secara langsung dari aktivitas yayasan atau organisasi nirlaba tersebut. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Nawawi, semakin tinggi tingkat kepercayaan maka 

 
161 Hikmat Kamal, “Dasar Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam,” Rausyan Fikr : 

Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 15, no. 1 (2019): 141. 
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semakin tinggi kualitas akuntabilitas organisasi.162 Maka dari itu capaian 

indikatornya adalah memiliki alur otorisasi dalam penggunaan dana. 

c. Akuntabel 

Akuntabel adalah nilai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana. 

Tanggungjawab para pengurus yayasan tidak sebatas hanya pada masyarakat saja 

namun pada Allah juga mereka harus mempertanggungjawabkan segala urusan 

dalam mengelola dana karena menyangkut tentang kemaslahatan umat. Walaupun 

mungkin masih banyak bentuk laporan yang belum sesuai standar peraturan, namun 

seluruh organisasi berupaya untuk memenuhi nilai ini dengan cara terbaik versi 

mereka.163 Hal yang paling utama adalah membuat laporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku dan mampu untuk diaudit secara eksternal. Maka 

dari itu capaian indikatornya adalah menyediakan laporan keuangan berdasar pada 

SIAK 35 dan laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal. 

d. Cerdas 

Pengelolaan organisasi sebaik mungkin tentu menjadi sangat penting dalam 

upaya mencapai visi lembaga.164 Pengolahan yang salah akan menyebabkan 

terjadinya kegagalan dan dapat berdampak pada berakhirnya organisasi tersebut. 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengurus yayasan atau organisasi dalam 

poin ini wajib untuk memiliki kecerdasan dalam upaya melakukan pengelolaan 

sebaik mungkin dan menyesuaikan berbagai tantangan yang berganti secara 

 
162 Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance,” 

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 1, no. 3 (2012): 19–29. 
163 Yunita Fitria, “Akuntabilitas Pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid Di 

Balikpapan, Kalimantan Timur,” Akuntabel 14, no. 1 (2017): 38–45. 
164 Siskawati, Ferdawati, and Surya, “Model Akuntabilitas Organisasi Non Profit Pada 

Masjid.” 
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dinamis. Termasuk didalam ini adalah kemampuan pengelola yayasan atau 

organisasi untuk merumuskan strategi terbaik bagi organisasinya. Maka dari itu 

capaian indikatornya adalah tenaga ahli dalam mengelola keuangan minimal 

lulusan sarjana akuntansi. 

e. Adaptif 

Sebuah organisasi harus memiliki sifat adaptif, yang mampu menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Organisasi nirlaba harus memiliki kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat terus berkembang.165 

Banyak strategi yang perlu untuk dilakukan peningkatan menyesuaikan 

perkembangan zaman. Salah satunya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung kegiatan dan operasional yayasan atau organisasi. 

Pengurus yayasan atau organisasi dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif 

mengembangkan entitasnya. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa 

diperlukannya sebuah inovasi dalam pengelolaan yayasan yang akan memberikan 

dampak yang berbeda dari yayasan lainnya. Hal ini juga dapat mengundang inisiatif 

para donatur untuk bersedekah. Maka dari itu capaian indikatornya adalah mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan aturan. 

f. Profesional 

Lembaga yang baik harus memiliki sumber daya manusia terbaik yang 

mampu mengelola organisasinya.166 Penempatan posisi yang sesuai juga sangat 

diperlukan untuk menjamin bahwa aktivitas tersebut dapat berjalan lancar secara 

 
165 Pratama et al., “Do Covid-19 And Mass Mobility Restriction Affect Inflation Rate ? 

Empirical Evidence From Indonesia,” Journal of Business Management 2, no. 1 (2021): 162–167. 
166 Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS),” 

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 4, no. 1 (2014): 1356–1379. 



140 

 

 

profesional karena ditangani oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini 

juga didukung hasil penelitian Widyatama bahwa kompetensi pengurus organisasi 

berbanding lurus dengan kualitas akuntabilitas organisasi tersebut. Hal ini akan 

mendukung terciptanya kondisi harmonis dalam pengelolaan suatu entitas.167 

Pernyataan diatas memberikan kita sebuah tolok ukur sebuah profesionalisme, ialah 

memiliki pola kerja yang teratur dengan target yang jelas. Maka dari itu capaian 

indikatornya adalah memberikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang 

ditentukan dan memiliki RAB yang disusun setiap tahun. 

Berdasarkan penjabaran konsep dari setiap indikator di atas, dapat 

dirangkum dalam tabel target capaian indikator berikut ini: 

Indikator Target Capaian 

Integritas 
Memiliki payung hukum yang jelas sebagai badan hukum 

Konsisten dalam menjalankan aturan/SOP yayasan 

Terpercaya Memiliki alur otorisasi dalam penggunaan dana 

Akuntabel 
Menyediakan laporan keuangan berdasar pada SIAK 35 

Laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal 

Cerdas 
Tenaga ahli dalam mengelola keuangan minimal lulusan 

sarjana akuntansi 

Adaptif Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan aturan  

Profesional 

Memberikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu 

yang ditentukan 

Memiliki RAB yang disusun setiap tahun 

 

Tabel 4.11 Target Capaian Indikator Mekanisme Akuntabilitas 

2. Mekanisme Transparansi 

Transparansi bermakna terbuka untuk setiap kegiatan yang dijalankan oleh 

pihak Manajemen Sekolah, termasuk di dalamnya adalah masalah pengelolaan 

 
167 Arif Widyatama, Lola Novita, and Diarespati, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem 

Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana 

Desa (ADD),” Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 2, no. 2 (2017): 1–20. 
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keuangan. Berikut ini adalah indikator pencapaian dari prinsip transparansi, sebagai 

berikut: 

a. Bersifat jujur 

Jujur yang berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Dalam pengelolaan 

organisasi kejujuran menjadi hal utama yang wajib dimiliki oleh pengurus. Hal ini 

tidak terlepas dari bagaimana nantinya dana dan seluruh sumber daya milik 

organisasi atau yayasan dapat disalurkan sesuai dengan kegiatan yang tepat. Tolak 

ukur ketepatan ini menjadi beragam dan kompleks mulai dari kuantitas kegiatan 

hingga ketepatan sasaran pendayagunaan kepada masyarakat. Kejujuran juga 

menjadi nilai yang sangat penting untuk menciptakan karakter kepengurusan yang 

baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ehren 

(2020), bahwa dalam akuntabilitas, nilai kejujuran memang merupakan sebuah nilai 

yang sangat melekat didalamnya, bahkan dapat dikatakan keduanya adalah dua sisi 

dalam koin yang sama.168 Maka dari itu capaian indikatornya adalah memberikan 

informasi yang akurat. 

b. Terbuka 

Ronald (2017) mengungkapkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal 

penting yang menjadi ciri kualitas dari penerapan konsep akuntabilitas pada 

organisasi.169 Keterbukaan yang dilakukan oleh Yayasan adalah dengan selalu 

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan yayasan dan 

 
168 Melanie Ehren, Andrew Paterson, and Jacqueline Baxter, “Accountability and Trust: 

Two Sides of the Same Coin?,” Journal of Educational Change 21, no. 5 (2020): 183–213. 
169 Ronald S. Badu and Imran Rosman Hambali, Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi 

Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Sumbangan Donatur Dan Pengelolaan Keuangan Masjid, 

Universitas Negeri Gorontalo (Gorontalo, 2017). 
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mempersilahkan untuk memberi masukan atas pelayanan yang telah ada. 

Menerapkan konsep keterbukaan maka yayasan atau organisasi nirlaba akan dapat 

terus berkembang dan memenuhi tujuan utama dari organisasi yaitu untuk melayani 

masyarakat. Maka dari itu capaian indikatornya adalah terdapat acuan prosedur 

keluhan publik. 

c. Pelayanan 

Pelayanan adalah bagian terpenting dari aktivitas yayasan, sehingga 

pelayanan sangat mempengaruhi kualitas dari akuntabilitas suatu organisasi.170 

Pelayanan yayasan dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan seluruh tujuan 

didirikannya yayasan atau organisasi nirlaba tersebut. Hal ini menjadi kunci utama 

dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pelayanan jasa di yayasan untuk selalu 

mengutamakan kepentingan masyarakat dan anggotanya. Maka dari itu capaian 

indikatornya adalah terdapat kemudahan dapat mengakses informasi dan adanya 

laporan berkala (bulanan). 

d. Informasi 

Informasi adalah sumber keterangan yang sangat penting dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. Informasi merupakan bahan rujukan bagi 

stakeholders untuk menilai aktivitas yayasan selama berjalan. Maka dari itu capaian 

indikatornya adalah ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses 

informasi dan memiliki tim khusus untuk pelaporan kegiatan penggunaan dana. 

  

 
170 Mamesah, “Penerapan Psak No.45 Pada Gmim Efrata Sentrum Sonder Kaitannya 

Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.” 
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e. Transparan 

Setiap yayasan dan organisasi nirlaba memiliki agenda kegiatan setiap 

periodenya. Dalam menciptakan nilai transparansi pengurus yayasan atau 

organisasi selalu melaporkan perolehan hasil donasi dan penyaluran donasi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya dalam waktu yang tepat. Hal ini menjadi poin 

penting dalam akuntabilitas, karena makna dari akuntabilitas sendiri salah satunya 

adalah transparansi informasi.171 Maka dari itu capaian indikatornya adalah terdapat 

akses publik untuk mendapatkan informasi laporan keuangan. 

f. Pelaporan Kegiatan 

Salah satu cara yayasan mengimplementasikan sifat amanah adalah dengan 

melaporkan seluruh kegiatan yayasan secara real time melalui media sosial dengan 

fitur live. Disini donatur atauapun organ yayasan dapat terus memantau kegiatan 

yayasan dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentu sesuai dengan salah satu ciri 

implementasi transparansi yang baik dengan secara transparan menginformasikan 

kegiatan organisasinya kepada pihak yang berkepentingan.172 Maka dari itu capaian 

indikatornya adalah adanya publikasi kegiatan terkait penggunaan dana dan 

memiliki Laporan Pertanggungjawaban Tahunan. 

Berdasarkan penjabaran konsep dari setiap indikator di atas, dapat 

dirangkum dalam tabel target capaian indikator berikut ini: 

Indikator Target Capaian 

Bersifat jujur Memberikan informasi yang akurat 

Terbuka Terdapat acuan prosedur keluhan publik 

Pelayanan Terdapat kemudahan dapat mengakses informasi 

 
171 Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf.” 
172 Rahmah Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas Dalam Shari’ah Enterprise 

Theory Di Lembaga Bisnis Syari’ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta),” Al-Tijary 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 1 (2018): 1–12. 
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Indikator Target Capaian 

Adanya laporan berkala (bulanan) 

Informasi 

Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses 

informasi 

Memiliki tim khusus untuk pelaporan kegiatan 

penggunaan dana 

Transparan 
Terdapat akses publik untuk mendapatkan informasi 

laporan keuangan 

Pelaporan Kegiatan 
Adanya publikasi kegiatan terkait penggunaan dana 

Memiliki Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 

 

Tabel 4.12 Target Capaian Indikator Mekanisme Transparansi 

Berikut ini adalah rangkuman indikator pencapaian dari prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai good school governance didasarkan 

pada sifat dasar kenabian STAF: 

Prinsip Indikator Target Capaian 

Akuntabilitas 

Memiliki payung hukum yang jelas sebagai badan hukum 

Konsisten dalam menjalankan aturan/SOP yayasan 

Memiliki alur otorisasi dalam penggunaan dana 

Menyediakan laporan keuangan berdasar pada SIAK 35 

Laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal 

Tenaga ahli dalam mengelola keuangan minimal lulusan 

sarjana akuntansi 

Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan aturan  

Memberikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu 

yang ditentukan 

Memiliki RAB yang disusun setiap tahun 

Transparansi 

Memberikan informasi yang akurat 

Terdapat acuan prosedur keluhan publik 

Terdapat kemudahan dapat mengakses informasi 

Adanya laporan berkala (bulanan) 

Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses 

informasi 

Memiliki tim khusus untuk pelaporan kegiatan penggunaan 

dana 

Terdapat akses publik untuk mendapatkan informasi laporan 

keuangan 

Adanya publikasi kegiatan terkait penggunaan dana 

Memiliki Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 

 

Tabel 4.13 Capaian Indikator Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi 
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Meskipun hasil rekonstruksi konsep akuntabilitas dan transparansi di atas 

dilakukan dalam kerangka nilai-nilai sifat dasar kerasulan di IQIS, namun nilai-

nilai yang dibangun merupakan nilai-nilai universal, sehingga hasil rekonstruksi 

dapat diimplikasi pada entitas nirlaba seperti yayasan pendidikan lainnya. 

 

 

 



146 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. IQIS telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai 

dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, 

akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. 

2. Transparansi yang dilakukan oleh IQIS secara garis besar telah menerapkan 

prinsip transparansi. Saat ini, dari 6 (enam) indikator prinsip transparansi 

terdapat 1 (satu) indikator prinsip transparansi yang belum dilaksanakan 

sepenuhnya oleh IQIS yaitu belum ada laporan berkala mengenai 

pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum.  

3. IQIS memenuhi indikator tercapainya Good School Governance pada 

prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi sebagai bentuk tata kelola 

sekolah yang baik. 

4. Makna dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dibidang 

sosial pendidikan IQIS adalah mengoptimalkan pengelolaan dana secara 

profesional yang bersifat terbuka dengan tujuan untuk menyejahterahkan 

seluruh stakeholder yang terlibat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

amanah yang telah diberikan. Pemaknaan yang didapatkan melahirkan 

empat kata kunci, diantaranya keterbukaan, amanah umat, kesejahteraan 

bersama dan profesionalisme, didasarkan pada sifat dasar kenabian STAF 
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(Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah) dalam rangka mencapai Good 

School Governance.  

 Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi yang dapat penulis berikan kepada peneliti dan pengelola 

yayasan selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan transparansi kepada Stakeholders yaitu dengan memberikan 

akses informasi yang dapat dilakukan secara umum terutama pengadaan 

website yayasan yang mencakup seluruh unit atau sekolah, baik informasi 

tentang program atau kegiatan. Tujuannya supaya Stakeholders atau orang 

tua murid mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh yayasan atau sekolah. 

2. Melaporkan laporan keuangan kepada Stakeholders sebagai wujud 

tanggung jawab IQIS. Sehingga informasi keuangan yang disajikan berupa 

penyaluran dana SPP, pembangunan, infak dan wakaf dapat diketahui oleh 

Stakeholders atau orang tua murid. Laporan keuangan yang disajikan secara 

transparan ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan Stakeholders dan 

orang tua murid terhadap IQIS. 

3. Pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan tentu 

akan mendapatkan hasil yang berbeda jika menggunakan pendekatan yang 

berbeda. Supaya melakukan penelitian yang sama dengan fokus yang 

berbeda, misalnya perbedaan pada metode, pendekatan, teknik dan lain-lain. 

Karena penelitian ini berfokus pada implikasi pemaknaan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan di bidang sosial.  
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Lampiran 1. Panduan Wawancara 

 

Informan: 

1. drh. Ilsan Arvan Nurgas, M.Si. (Ketua Yayasan) 

2. Ustadz Budi Hariyanto, Lc. (Pembina Yayasan) 

3. Andi Kasmir (Pengawas Yayasan) 

4. Muhammad Fajar, A.Md. (Bendahara Yayasan) 

 

Wawancara Tahap Pertama  

1. Apakah anda mengetahui dan memahami aliran dana dan pengelolaan 

keuangan yang dikelola oleh yayasan atau sekolah? 

2. Bagaimana anda memaknai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan yayasan atau sekolah ini? 

3. Bagaimana anda memandang kas atau dana yayasan ini sebagai seorang yang 

bergelut di bidang sosial atau nirlaba? 

4. Menurut anda, sebuah pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertutup 

atau terbuka? 

5. Siapa yang memulai konsep “Kas Nol” yang berjalan di pengelolaan keuangan 

yayasan atau sekolah ini? 

6. Bagaimana anda memaknai dari sebuah konsep “Kas Nol” pada yayasan 

pendidikan atau sekolah yang anda jalankan? 

7. Apa harapan anda dengan terbukanya akses untuk mendapatkan laporan 

keuangan yayasan bagi semua pegawai yayasan atau sekolah? 
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Wawancara Tahap Kedua  

1. Jika kita hubungkan dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan yayasan 

atau sekolah ini, menurut anda, apakah konsep “Kas Nol” ini secara bebas 

diterapkan sesuai kesepakatan ataukah dikondisikan dengan keadaan tertentu? 

2. Sepanjang perjalanan selama 13 tahun berdirinya yayasan, apakah pernah kas 

yayasan minus? Dan bagaimana penerapan konsep “Kas Nol” jika saldo kas 

dalam kondisi minus? 

3. Dengan konsep “Kas Nol” ini, apakah yayasan tetap menerima bantuan berupa 

donasi dari masyarakat maupun dan lingkup internal yayasan atau sekolah? 

4. Berdasarkan pengalaman anda, apa dampak yang sangat nyata dari konsep 

“Kas Nol” ini dan apakah ada orang dalam internal yayasan atau sekolah yang 

tidak setuju dengan konsep ini? 

5. Apakah anda mengharapkan terbentuknya sebuah pola pemikiran baru bagi 

seluruh organ yayasan maupun pegawai sekolah dalam mengelola dana yang 

masuk? 

Wawancara Tahap Ketiga 

1. Menurut anda, apa tujuan dari konsep “Kas Nol” dan untuk siapa? 

2. Apakah konsep “Kas Nol” ini dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah? 

3. Apa yang anda harapkan dari masyarakat jika konsep “Kas Nol” ini bisa 

menjadi satu konsep baru dalam menyejahterakan kepegawaian? 
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara 

 

Wawancara Tahap Pertama (20 April 2023) 

Pertanyaan Pertama: Apakah anda mengetahui dan memahami aliran dana dan 

pengelolaan keuangan yang dikelola oleh yayasan atau sekolah? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Itulah kita punya bendahara jurusan akuntansi, karena 

tidak semua orang mudah paham mengurusi keuangan. 

Adapun saya sebagai ketua yayasan, ialah memastikan 

pengelolaan dana tersebut berjalan sesuai dengan visi 

dan misi yayasan, salah satunya adalah menjalankan 

kegiatan yang berbasis sosial pendidikan. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Seluruh pengelolaan dana yang masuk ke yayasan 

sepenuhnya kami percayakan kepada bendahara, karena 

sudah tugas dia untuk mengolah dan menganalisis 

penggunaan dana yang ada di yayasan. Adapun kami 

biasanya menerima laporan akhir bulan di grup WA 

pengurus yayasan. Itupun kalau saya bisa baca 

laporannya. Yang terpenting adalah, saldonya ga minus, 

semua guru sudah digaji. 

Andi Kasmir Itumi masalah laporan keuangan saya susah baca, sudah 

tua begini tidak sempat lagi belajar. Tapi intinya yang 

penting tidak minus saldonya, berarti amanmi itu. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Sebagai bendahara akhi, sudah tentumi saya semua 

yang tahu arus kas, neraca keuangan dan semua titik 

koma di angka-angka uang di excel itu. Jadi kalau tidak 

ada bendahara, yayasan bisa pusing itu. Alhamdulillah 

saya juga terbantu oleh teman-teman kita bendahara 

sekolah yang sudah diaturkan transaksi detailnya baru 

nanti saya oleh sendiri untuk dilaporkan ke yayasan. 

 

Pertanyaan Kedua: Bagaimana anda memaknai transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan yayasan atau sekolah ini? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Transparansi dan akuntabilitas itu standar kalau kita 

mau mencapai good school governance, sebuah konsep 

yang menandakan satuan pendidikan itu memiliki 

kegiatan atau aktivitas yang terukur, misal saja terukur 

berdasarkan 8 standar mutu pendidikan yang ditetapkan 



159 

 

 

Informan Jawaban 

pemerintah. Yayasan sisa menyesuaikan bagaimana 

kita hadirkan keterbukaan atas segala aktivitas yang 

dilakukan baik di sekolah maupun kegiatan sosial 

lainnya. Intinya jangan sampai kita pakai dana sosial 

untuk sebuah kegiatan tertutup yang tidak bisa diaudit 

secara internal maupun eksternal. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Jika kita berdasar pada sifat dasar seorang Nabi, yang 

empat itu, shiddiq, fathonah, amanah, tabligh, bisa kita 

lihat bahwa makna dari transparansi adalah berusaha 

untuk tetap di jalan yang benar dalam melaporkan 

seluruh kegiatan dan aktivitas baik itu yayasan maupun 

seluruh satuan sekolah di bawah yayasan. Contohnya 

Nabi kita memiliki sifat kejujuran yang menjadi teladan 

bagi kita semua, dengan sifat ini bagi saya sudah cukup 

untuk mengedepankan konsep transparansi dalam 

berlembaga. Adapun untuk akuntabilitas, yang berarti 

teratur, ini dapat dikaitkan dengan sifat Amanah, 

artinya seorang pengelola harus ahli dalam bidangnya 

untuk mengelola seluruh dana yang masuk, apalagi 

yang kita kelola adalah dana ummat, dana titipan untuk 

kita kembalikan manfaatnya kepada masyarakat luas, 

khususnya kepada pelayanan kita ke seluruh siswa-

siswa di sekolah kita. 

Andi Kasmir Banyak sebenarnya konsep yang bisa kita masukkan, 

bukan cuma transparansi kita kepada seluruh lini 

masyarakat, tetapi bagaimana kita mencoba untuk 

mendatangkan sebuah pelayanan yang baik dari kinerja 

kita melayani ummat. Contoh saja, kalau kita dibilang 

sekolah mahal, tapi tidak nampak apa yang bisa bikin 

mahal ini sekolah. Jadi perhitungan kita juga tidak boleh 

jauh melenceng dari ekspektasi masyarakat akan apa 

yang akan dihadirkan nantinya. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Bagi saya transparansi itu, semua uang yang saya kelola 

dapat diakses oleh orang banyak. Ini bentuk 

pertanggungjawaban kita kepada Allah juga kepada 

masyarakat, bahwa dana sosial yang kita kelola sangat 

terbuka untuk diakses oleh siapa saja. Mungkin 

kekurangan kita adalah apa media sehingga orang lain 

tahu kalau ini bisa diakses. Maka dari itu saya masih 

berharap tim IT kita sudah bisa buatkan platform 

mungkin dalam bentuk website agar 



160 

 

 

Informan Jawaban 

pertanggungjawaban aliran dana yayasan bisa dipantau 

dari luar juga. 

 

Pertanyaan Ketiga:  Bagaimana anda memandang kas atau dana yayasan ini sebagai 

seorang yang bergelut di bidang sosial atau nirlaba? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Ini dana ummat, sangat besar pertanggungjawabannya 

di hadapan Allah. Betul-betul kita diamanahkan untuk 

menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dana ini 

gunanya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah di 

IQIS kita fokus pada guru dan siswa, keduanya harus 

disejahterahkan. Siswa kurang mampu kita beri 

beasiswa, guru yang masih kurang gajinya kita 

usahakan supaya mendapat bonus lebih di akhir bulan. 

Semua itu mengarahkan kita agar pengurus yayasan 

tidak memperkaya diri dari dana sosial ini, bahkan kami 

pengurus yayasan sudah 13 tahun tidak terima gaji sama 

sekali. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Bagi saya, kita transparan kelola uang ummat ya 

memang karena masyarakat telah mempercayakan kita 

untuk mengelola harta mereka di jalan kebaikan. 

Artinya ada amanah yang dibebankan kepada kita untuk 

dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi intinya, ini 

bukan uang kita, ini adalah uang yang dititipkan untuk 

digunakan di jalan kebaikan, seperti SPP siswa yang 

dibayarkan orang tua, ya itu juga manfaatnya akan 

kembali ke siswa tersebut. 

Andi Kasmir Kita itu berorganisasi pastinya punya pedoman 

organisasi. Artinya jangan sampai kita kelola sebuah 

yayasan sosial tapi untuk kepentingan pribadi kita 

semua. Padahal ini kita terima dana dari luar dan 

digunakan untuk jalankan yayasan sejatinya harus 

kembali juga ke masyarakat. Nah bagi saya kalau 

memang yayasan mau dianggap sebagai yayasan yang 

terakuntabilitas, terhitung jalannya dan teratur cara 

kerjanya, memang harus diisi orang yang profesional di 

bidangnya. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Bagi saya, kas yayasan yang sedang saya pegang adalah 

titipan dari masyarakat untuk membantu mewujudkan 

visi dan misi yayasan. Ini tentunya akan kembali ke 
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masyarakat juga. Kami hanya sebagai tempat menitip 

saja. 

 

Pertanyaan Keempat: Menurut anda, sebuah pengelolaan keuangan harus dilakukan 

secara tertutup atau terbuka? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Pengelolaan keuangan harus terbuka, buka cuma 

pengelolaan keuangan saja, namun seluruh kegiatan dan 

aktivitas harus didokumentasikan dan dibagikan ke 

seluruh media sosial. Makanya kita punya tim media 

khusus dokumentasi kegiatan baik harian maupun 

pekan atau bulanan. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Karena ini yayasan umat, bukan yayasan keluarga, 

maka wajib hukumnya umat tahu tentang cara kita 

kelola keuangan. 

Andi Kasmir Semuanya harus serba terbuka, dan dikecualikan 

tentunya masalah-masalah internal yang bisa 

diselesaikan dengan para pengurus yayasan. Jadi semua 

informasi umum harus terpublikasi dengan baik, mau 

itu di grup WA guru-guru atau media sosial lainnya. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Pengelolaan dan laporan keuangan tentu saja harus 

terbuka. Jangankan yayasan, kadang bisnis juga laporan 

keuangannya harus terbuka. Nah dengan inilah kita juga 

memberikan keleluasaan bagi orang lain untuk menilai 

dan bahkan mengawasi kita. Kita senantiasa diawasi 

oleh Allah, maka jika manusia juga ingin turut andil, 

maka kami sangat terbuka untuk hal tersebut. Kami di 

yayasan itu hanya diamanahi oleh masyarakat untuk 

mendirikan dan mengelola sekolah, ya namanya juga 

yayasan orientasinya pasti untuk sosial. 

 

Pertanyaan Kelima: Siapa yang memulai konsep “Kas Nol” yang berjalan di 

pengelolaan keuangan yayasan atau sekolah ini? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Waktu kami rapat dulu di awal-awal rencana 

pembuatan yayasan pendidikan, itu adalah konsep yang 

saya bawa ke teman-teman agar supaya menjadi 

perbandingan atau bisa dibilang menjadi pembeda 

antara yayasan pendidikan yang sudah ada zaman 



162 

 

 

Informan Jawaban 

sekarang. Kita perlu bermain inovasi agar tetap eksis 

dan berjalan. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Seingat saya, itu ide dari Pak Ilsan. Beliau memang 

lama di Jawa dan memerhatikan banyak model-model 

orang membuat perkumpulan dalam mendirikan 

sekolah. 

Andi Kasmir Waktu Pak Ilsan mengajak semuanya untuk buat 

sekolah, disitu beliau ungkapkan konsep itu, dan waktu 

itu dia tidak menjadi ketua yayasan, tetapi sebagai 

Pembina. Baru nanti di tahun 2018 diangkat sebagai 

ketua yayasan. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Pak Ilsan yang memberikan ide, yang jalan kita-kita di 

yayasan ini, pertama kalinya waktu bangun SDIT. 

 

Pertanyaan Keenam: Bagaimana anda memaknai dari sebuah konsep “Kas Nol” 

pada yayasan pendidikan atau sekolah yang anda jalankan? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Konsep “Kas Nol” ini adalah sebuah jalan untuk 

menghindari sebuah yayasan menimbun hartanya 

padahal tidak ada perencanaan pembangunan. Ada 

memang yayasan yang memberikan guru gaji kecil 

karena terlalu fokus membangun. Padahal hal yang 

perlu dibangun di awal adalah keterampilan SDM. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Itu konsep (“Kas Nol”) yang mencoba jalan baru agar 

guru-guru bisa makmur. Memang tidak seberapa, paling 

tidak, kita mengutamakan dulu kesejahteraan guru-guru 

disamping itu juga meningkatkan pelayanan dan 

fasilitas sekola. Jujur saja, ada guru yang sudah 

mengajar sampai 13 tahun, dengan peningkatan gaji 

yang minim setiap tahunnya hingga yayasan ini mulai 

berjaya, maka semua guru sememtara tahun 2023 ini 

diusahakan bergaji UMR. 

Andi Kasmir Saya senang dan semangat menjalankan konsep “Kas 

Nol” ini. Sepanjang pengalaman saya, yayasan di luar 

sana selalu maunya fokus membangun gedung, padahal 

langkahnya salah jika guru-guru menderita kalau digaji 

sangat minim, apalagi sampai dituntut keikhlasannya 

dalam mengajar. Harusnya kita tingkatkan kualitas 

SDM, baru fasilitias, baru tambahan-tambahan lainnya. 
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Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Saya sebenarnya baru paham setelah saya diamanahkan 

pegang bagian keuangan dan saya lihat sendiri 

bagaimana pengaturan teknisnya agar supaya seluruh 

kewajiban dikeluarkan dulu anggaran dananya baru 

sisanya dibagikan sebagai bonus bulanan bagi guru-

guru. Ternyata bagi saya, ini konsep sangat menarik 

untuk kita saling menguatkan satu sama lain agar 

loyalitas dan perjuangan kita dalam membangun 

yayasna pendidikan ini bisa lebih kuat lagi. Jadi 

memang kita maunya agar guru bisa fokus mengajar 

tanpa harus mencari kerjaan tambahan di luar. 

 

Pertanyaan Ketujuh: Apa harapan anda dengan terbukanya akses untuk 

mendapatkan laporan keuangan yayasan bagi semua pegawai yayasan atau sekolah? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Ya semoga merasa dilibatkan tentunya. Para muhsinin 

yang menyumbang dapat melihat penggunaan dananya 

dipakai untuk apa. Orang tua siswa juga kalau bayar 

SPP bisa tahu uangnya dipakai untuk apa saja. Itu saja 

harapan saya, dengan ini kedekatan kita dengan orang 

tua wali bisa terjalin lebih baik lagi 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Harapan saya, ini bisa menjad pertanggungjawaban kita 

sebagai pengurus kepada seluruh pihak yang terlibat 

untuk membesarkan dan membantu yayasan dalam 

mengelola sekolah Islam 

Andi Kasmir Kita tentu berharap apabila kegiatan kita selalu 

dipublikasi ke khalayak ramai menandakan kita 

mengelola amanah ini dengan penuh keterbukaan untuk 

dikritisi. Jadi laporan keuangan itu kita share ke grup 

umum dan seluruh pegawai yayasan semua ada di 

dalamnya dan bebas mengaksesnya. Mereka akan lihat 

sendiri bahwa kita selalu usahakan saldo kas menjadi 

nol agar supaya ini menjadi motivasi juga untuk 

yayasan lainnya agar tidak menumpuk kekayaan dan 

bisa beralih fokus kepada menyejahterahkan guru-guru. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Saya harap teman-teman pengelola sekolah atau 

yayasan bisa menjadi profesional, tidak ada yang 

disembunyikan baik itu transaksi kecil maupun besar. 

Yayasan juga merasa terawasi secara internal karena 
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laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan 

dimanapun. 

 

Wawancara Tahap Kedua (24 Mei 2023) 

Pertanyaan Pertama: Jika kita hubungkan dengan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan yayasan atau sekolah ini, menurut anda, apakah konsep “Kas Nol” ini 

secara bebas diterapkan sesuai kesepakatan ataukah dikondisikan dengan keadaan 

tertentu? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Bebas bebas saja sebenarnya, asalkan bendahara juga 

mampu menghitung berapa yang layak dikeluarkan. 

Maka dari itu kita buat semacam apresiasi kepada guru-

guru yang tidak pernah terlambat datang selama satu 

bulan, itu diberikan bonus tambahan yang besar. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

“Kas Nol” ini tentu saja buah dari transparansi kita 

selama mengelola yayasan. Artinya kita inginkan ada 

dampak yang muncul dari terorganisirnya yayasan 

mengelola keuangan. Jadi yang boleh menjabat 

hanyalah orang yang profesional juga. Misal saja kepala 

sekolah, itu kami angkat tidak hanya karena lulus tes, 

tetapi juga diamati perkembangan keilmuan agamanya, 

apakah dia juga takut kepada Rabnya atau tidak. Nah 

indikator ini menjadikan kita yakin bahwa “Kas Nol” 

ini bisa bermanfaat. Tentu saja kita akan terapakan 

setelah semua anggaran kebutuhan di bulan selanjutnya 

telah dipisahkan agar sisa dana bisa dibagikan kepada 

seluruh guru sebagai bonus bulanan. 

Andi Kasmir Harus disesuaikan dulu, kita punya banyak kewajiban 

diluar penggajian. Jadi gaji tetap akan dibayarkan dulu, 

nanti kalau sudah hitung sana sini dan ada saldo sisa, 

maka biasanya kita jadikan reward bagi guru yang tidak 

pernah terlambat, guru yang punya prestasi dan 

sebagainya. Intinya ada hitungannya. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Saya selama ini lakukan tentu saja dikondisikan dulu. 

Ada pernah waktu juga tidak dapat bonus apa-apa 

ketika sekolah mengadakan lomba tingkat provinsi. 

Saat itu dana sekolah tidak cukup dan dana sponsor juga 

kurang, akhirnya kita tunda bonus bulan itu dan 

dialihkan ke bulan depan. Namun ini tidak bersifat 

mengikat, tidak harus tiap bulan harus kita terapkan. 
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Pertanyaan Kedua: Sepanjang perjalanan selama 13 tahun berdirinya yayasan, 

apakah pernah kas yayasan minus? Dan bagaimana penerapan konsep “Kas Nol” 

jika saldo kas dalam kondisi minus? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Oh ya, bahkan sering minus. Nah biasanya ini bonus 

akhir bulan untuk guru tidak ada, karena mereka bisa 

lihat sendiri laporan keuangannya. Biasa yang buat dana 

minus karena ada pengeluaran tak terduga dan 

jumlahnya cukup besar. Seperti menambah daya listrik 

sekolah yang memakan dana hingga puluhan juta. 

Biasanya yayasan berutang dulu ke salah satu pengurus, 

baru bulan depan dibayarkan kembali. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Bendahara lebih tahu, setahu saya, kadang yayasan 

ngutang kalau saldo kas minus untuk penggajian tetap, 

dan mengutamakan bayar utang dulu sebelum 

pembagian bonus. 

Andi Kasmir Kas Nol itu sifatnya bonus tambahan yang tidak tetap, 

ada sebagian yang tetap seperti reward ketepatan waktu. 

Namun lebihnya itu diatur sesuai sisa kas saldo saja. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Memang ada beberapa kondisi dimana saldo yayasan 

menjadi minus. Akan tetapi kita punya hitungannya. 

Jadi pengeluaran wajib kita utamakan dulu baru 

pengeluaran yang sunnah. Bonus bulanan untuk guru itu 

sifatnya sunnah, diambil dari lebih kas saldo setelah 

dikeluarkan untuk kebutuhan anggaran bulan depan. 

Jadi kadang minus bukan karena konsep “Kas Nol” ini, 

tetapi karena ada pengeluaran dadakan yang sifatnya 

darurat. 

 

Pertanyaan Ketiga: Dengan konsep “Kas Nol” ini, apakah yayasan tetap menerima 

bantuan berupa donasi dari masyarakat maupun dan lingkup internal yayasan atau 

sekolah? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Donasi tetap kita terima karena kita juga punya lembaga 

pendidikan yang sifatnya gratis, seperti Mahad Ibnul 

Qayyim, sekolah pesantren lulusan SMA yang 

dipersiapkan untuk menjadi guru tahfidz. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Tetap menerima, bahkan kami pernah terima ratusan 

juta untuk pembangunan lantai 2 Mahad.  
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Andi Kasmir Kita tetap menerima bantuan seperti donasi dari luar, 

karena sekali lagi ini adalah yayasan non profit yang 

orientasinya pemberdayaan masyarakat. Sehingga uang 

yang kami terima sebagai amanah umat untuk 

digunakan sebaik mungkin menjadi dasar kami 

memahami bahwa semua ini hanya titipan, kita 

berkhidmat untuk masyarakat atas titipan ini. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Masih menerima setiap saat, kita punya unit kegiatan 

Reliqo, Ambulance gratis untuk masyarakat. Jadi 

penggunaanya masih luas. 

 

Pertanyaan Keempat: Berdasarkan pengalaman anda, apa dampak yang sangat 

nyata dari konsep “Kas Nol” ini dan apakah ada orang dalam internal yayasan atau 

sekolah yang tidak setuju dengan konsep ini? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Saya lihat, kebahagiaan kita dalam mengelola sekolah 

lebih nampak. Hal ini tidak bisa dipungkiri, antara guru 

senior dengan guru baru dapat menjalin kedekatan 

emosional, karena merasa sama-sama berada di 

lembaga perjuangan, perjuangan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Kami melihat dampak yang nyata dari transparansi 

pengelolaan keuangan ini, misal saja dulu itu guru-guru 

selalu keluar masuk dikarenakan waktu itu kita belum 

mampu menggaji dengan layak, apalagi mereka yang 

sudah berkeluarga. Jadi secara bertahap kita juga 

naikkan SPP siswa agar bisa meningkatkan 

kesejahteraan guru, dan itu memang kita rapatkan 

bersama orang tua siswa, sehingga kadang ada yang 

bayar lebih ada juga yang bayarnya tetap sesuai SPP. 

Andi Kasmir Setahu saya semuanya setuju-setuju saja, dan selama ini 

tidak ada debat bagaimana dana itu digunakan. 

Mungkin karena ini sudah membudidaya dan semua 

pengurus juga saling mempercayakan satu sama lain. 

Dampak yang kami lihat, kita lebih fleksibel dalam 

melakukan kegiatan. Karena kegiatan ini juga 

dibicarakan dengan Anggota Komite Sekolah sebagai 

perwakilan dari seluruh orang tua siswa. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Amana-aman saja selama ini, tidak ada perselisihan. 

Karena dari awal memang kita semua sudah sepakat. 
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Nah dampak nyatanya, kita jadi tidak ragu dalam 

memanfaatkan dana ini, karena senantiasa kita merasa 

terawasi oleh pemilik dana ini, baik itu orang tua siswa 

maupun donatur. 

 

Pertanyaan Kelima: Apakah anda mengharapkan terbentuknya sebuah pola 

pemikiran baru bagi seluruh organ yayasan maupun pegawai sekolah dalam 

mengelola dana yang masuk? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Harapan saya, semua organ yayasan baik itu pengurus 

yayasan maupun guru-guru yang ada di sekolah 

memahami bahwa kita ini digaji untuk melaksanakan 

kegiatan sosial, tidak dalam rangka memperkaya diri 

ataupun mengambil manfaat yang selebihnya. Jadi kita 

semua dituntut untuk menjadi profesional dalam 

melaksanakan amanah yang sedang kita emban. Itu 

saja, kalau seorang sudah profesional dan juga 

mengenal Allah sebagai tuhannya, maka yakin dia juga 

akan tahu bahwa dana masuk di yayasan untuk harus 

bermanfaat untuk khalayak ramai 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Selayaknya memang konsep ini dibukukan. Para ulama 

kita menulis kitab untuk mematenkan karyanya, 

sehingga jika kita punya panduan dalam menerapkan 

konsep ini dalam bentuk buku misalnya, ini akan sangat 

bermanfaat bagi pengelola yayasan lainnya. 

Andi Kasmir Saya harapnya generasi ke depan seperti para kepala 

sekolah dan guru-guru, mereka semua yang akan 

gantikan posisi kami di yayasan yang sudah tua-tua ini. 

Fokus pada amal sosial, dan saya yakin kedepannya 

akan ada pengembangan konsep yang lebih baik lagi 

dibanding apa yang telah kita di yayasan lakukan. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Saya sangat mengharapkan itu, sebagai orang 

keuangan, memang kita perlu warna yang unik 

tersendiri dalam mengelola uang, asalkan semua masih 

dalam aturan yang jelas dan tidak ada yang terdzolimi. 
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Wawancara Tahap Ketiga (15 Juni 2023) 

Pertanyaan Pertama: Menurut anda, apa tujuan dari konsep “Kas Nol” dan untuk 

siapa? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Tujuannya adalah menyejahterahkan seluruh pegawai 

IQIS. Ini ada fokus utama kita. Kalau mau dilihat, kita 

baru kembangkan pembagunan gedung kalau ada 

kebutuhan, dan biasanya kita ambil dari dana masuk 

siswa setiap pendaftaran baru. Jadi SPP bulanan kita 

fokuskan untuk meningkatkan mutu SDM serta 

menstandarisasi gaji. Sekarang 70% guru sudah bergaji 

diatas UMK, sisa 30% seperti OB dan Security masih 

kami usahakan. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Tujuannya untuk menyejahterakan pegawai dan seluruh 

guru yang telah menuangkan waktunya dalam dunia 

pendidikan. Jujur saja gaji guru dimana-mana itu kecil 

sekali. Apalagi mereka sudah punya anak, makanya ada 

yang berhenti jadi guru ngaji karena tekanan ekonomi. 

Kalau keikhlasan mereka jangan ditanyakan lagi. 

Andi Kasmir Ini untuk guru dan siswa, juga pegawai-pegawai yang 

tugasnya bukan mengajar. Mereka semua harus dapat 

fasilitas dan manfaat yang layak. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Ketika rapat semester dan rapat tahunan, sering kita 

sampaikan bahwa sekolah ini milik kepentingan 

bersama. Jadi konsep “Kas Nol” itu juga sering kita 

sampaikan bahwa yayasan sangat memikirkan 

perkembangan dan kebutuhan guru-gurunya. Kita 

sering adakan pelatihan itu untuk peningkatan skill buat 

guru-guru juga. Jadi ya tentu saya mereka tahu. Juga 

terkadang ada yang japri, apa bonus akhir bulannya bisa 

diminta duluan, pertanda bahwa hal ini sudah lumrah 

bagi kami. 

 

Pertanyaan Kedua: Apakah konsep “Kas Nol” ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Kita sebenarnya kasihan dengan guru-guru kita yang 

gajinya belum bisa sampai batas UMK, nah tugas 

yayasan sekarang adalah mengusahakan, bukan cuma 

siswa yang dapat beasiswa, tapi juga guru dapat 
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Informan Jawaban 

kesejahteraan yang sesuai standar. Bayangkan saja jika 

guru kita masih harus nyambi cari pekerjaan lain untuk 

penuhi kebutuhan hidupnya. Intinya mengapa kita 

selalu inginkan kas yayasan kosong, agar supaya lebih 

dana yang ada setiap akhir bulan itu bisa kita jadikan 

bonus bagi guru-guru yang telah bersabar atas gajinya 

yang masih dibawah standar. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Kita harapnya seperti itu, guru-guru tidak perlu lagi cari 

tempat kerja lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. 

Sehingga mereka bisa fokus untuk menjalankan profesi 

mereka sebagai tenaga pendidik 

Andi Kasmir Sejauh yang saya lihat, betul, mereka diarahkan untuk 

tidak memikirkan lagi nominal yang mereka terima. 

Karena disetiap amanah yang diberikan, pasti akan ada 

tunjangannya, seperti jabatan dan sebagainya. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Di laporan keuangan memang tidak menunjukkan 

apapun, tetapi dari obrolan-obrolan kecil dengan para 

guru-guru, hampir semua guru bertahan bekerja di sini 

lebih dari 2 tahun, selebihnya yang resign biasanya 

karena ikut semua kerja keluar kota. 

 

Pertanyaan Ketiga: Apa yang anda harapkan dari masyarakat jika konsep “Kas Nol” 

ini bisa menjadi satu konsep baru dalam menyejahterakan kepegawaian? 

Informan Jawaban 

drh. Ilsan Arvan Nurgas, 

M.Si. 

Harapan kita, ini bisa menjadi suatu pemikiran atau 

konsep baru bagaimana cara kita mengelola sebuah 

yayasan pendidikan. Perlu diketahui, banyak muhsinin 

atau donator yang mereka mencari model-model 

yayasan yang unik, yang memiliki ciri khas dalam 

menyejahterakan masyarakat, bisa disebut contoh 

masjid-masjid yang ada di Jawa sudah menggunakan 

konsep “Kas Nol” setiap hari jumatnya. 

Ustadz Budi Hariyanto, 

Lc. 

Harapan kami adalah yayasan lain bisa menjadikan kita 

perbandingan, juga jika ingin melakukan studi banding, 

kami siap menyiapkan waktu dan materi. 

Andi Kasmir Konsep ini sangat unik, biasanya dilakukan oleh 

pengurus Masjid, sekarang dicoba untuk diterapkan di 

yayasan, padahal pengeluarannya banyak juga. Jadi 

harapan saya kita perlu memikirkan pola yang lebih 

baik lagi agar para pegawai ini tidak hanya sejahtera 
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karena bertambahnya gaji, tapi juga dengan 

bertambahnya ilmu dan keahlian mereka. 

Muhammad Fajar, 

A.Md. 

Harapan saya, semoga para guru dan non guru betah 

bekerja di IQIS, supaya kita bisa membangun keluarga 

besar yang harmonis. 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

(Foto Depan PAUD, TKIT dan SDIT Ibnul Qayyim Makassar) 

 

(Foto Depan SMPIT Ibnul Qayyim Makassar dan Reliqo) 
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(Foto Depan SMKIT Ibnul Qayyim Makassar) 

 

(Foto bersama Ketua Yayasan IQIS setelah wawancara) 
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(Foto bersama Pembina Yayasan IQIS setelah wawancara) 

 

 

(Foto bersama Pengawas Yayasan IQIS setelah wawancara) 
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