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ABSTRAK 

Nama     : Salsya Dwi Amelya Syam 

NIM/Jurusan   : 90400116067/Akuntansi 

Judul                : Impelementasi Maqasidh Syariah dalam Penguatan 

Corporate   Social Responsibility pada PT. Bank Syariah 

Indonesia KCP Polewali Mandar 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan Maqasidh 

Syariah untuk mewujudkan penguatan Corporate Social Responsibility. Melihat 

seberapa jauh Bank Syariah peduli dan terlibat dalam kehidupan sosial, baik 

hubungan Bank Syariah dengan pegawai maupun hubungan Bank Syariah dengan 

masyarakat sekitar.  

Penelitiaan ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

interpretif untuk memahami sejauh mana implementasi Maqasidh Syariah dalam 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Data diperoleh dari wawancara dan 

internet searching. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Maqasidh Syariah dengan 

lima perlindungan yaitu : Perlindungan Agama (Hifz Al-Din), Perlindungan Akal 

(HIfz Al-Aql), Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs), Perlindungan Harta (Hifz Al-

Mal), dan Perlindungan Keturunan (Hifz Al-Nasb) belum sepenuhnya menjamah 

setiap indikator yang ada dalam Corporate Social Respobnsibility  dikarenakan 

baru efektifnya PT. Bank Syariah Indonesia beroperasi bulan Februari lalu. 

Namun Maqasidh Syariah dapat menguatkan pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility.  

Kata Kunci: Maqasidh Syariah, Corporate Social Responsibility 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Isu dan permasalahan lingkungan semakin meruak ke permukaan. Hal 

tersebut tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang 

beraneka ragam, dari yang terkecil hingga terbesar, dari yang disengaja ataupun 

tidak, akan selalu memberi impact bagi lingkungan disekitarnya. Pengaruh yang 

muncul akibat aktivitas manusia inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

kita bersama selaku manusia terhadap lingkungan sekitar, bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah. Manusia menjadi berperan dalam menjaga kualitas hidup 

bermasyarakat serta mengambil andil dalam mewujudkan kesejahteraan sosial 

(Kurnia dkk., 2019). 

Laju pembangunan ekonomi yang semakin pesat tentunya membuat 

persaingan bisnis semakin ketat pula. Sementara itu, permasalahan-permasalahan 

dalam suatu perusahaan juga semakin kompleks, sehingga perusahaan tidak hanya 

membutuhkan faktor finansial saja melainkan faktor-faktor yang lain juga ikut 

berpengaruh. Saat ini, keberlanjutan perusahaan (Corporate Sustainability) dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian integral dari bisnis 

modern. Hal ini diilustrasikan oleh laporan keberlanjutan tahunan atau laporan 

CSR oleh mayoritas perusahaan besar yang berpengaruh saat ini. Penerbitan 

laporan keberlanjutan tahunan atau laporan CSR dibuat terpisah dari laporan 

tahunan dan laporan keuangan oleh beberapa perusahaan (Chung dan Cho, 2018).  
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Sejak awal Corporate Social Reaponsibility diperuntungkan sebagai upaya 

penegakan tanggung jawab sosial perusahaan, dimana perusahaan menjadi dalang  

atas rusaknya lingkungan. Meski demikian, tak dapat dipungkiri jika perusahaan 

juga memberikan sumbangsih yang positif terhadap kelangsungan hidup 

masyarakat (Nahar, 2014). Namun, semakin berjalannya waktu, semakin 

berkembangnya perusahaan barulah akan muncul kesenjangan pada tatanan sosial 

serta kerusakan pada lingkungan. Lewat Corporate Social Responsibility (CSR) 

perusahaan mampu menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap 

lingkungan dan masyarakat sekitarnya sehingga dapat meminimalisir dampak 

negatif atas ativitas perusahaan.  

Program CSR selama satu dekade terakhir telah menjadi topik perbincangan 

sosial dan pembangunan yang menarik bagi banyak pihak (Purwadi, 2016). 

Kekhawatiran akan dampak negatif yang ditakutkan timbul dari kegiatan 

operasional perusahaan yang hanya berfokus pada kepentingan finansial saja dan 

mengesampingkan kewajiban mereka terkait dengan etika bisnis melahirkan 

program CSR (Corporate Social Resnponsibility) tersebut (Husnaini dkk., 2018). 

Menurut Sahla dan Aliyah (2016) Masyarakat sebagai lingkungan eksternal tidak 

bisa dipisahkan dari keberadaan dan keberlanjutan suatu perusahaan dikarenakan 

adanya hubungan timbal balik diantara keduanya, karena saat ini faktor finansial 

tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan terus tumbuh secara berkelanjutan. 

Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Hubungan yang terjalin 

antara masyarakat dan perusahaan akan membuat kehidupan masyarakat lebih 
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baik. Dalam Islam, pada prinsipnya bisnis haruslah tidak melanggar norma 

utamanya yaitu:  

ااوَلَا ْافِِ رۡضِاٱتُفۡسِدُوا
َ
اواَالۡۡ َٰحِهَا اإصِۡلَ ااخَوۡفٗاادۡعُوهُاٱبَعۡدَ ارحََۡۡتَ ۚاإنَِّ ِاٱوَطَمَعًا اللَّّ

ِنَا  ا٥٦المُۡحۡسِنيِاَٱقرَِيبٞام 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. 

Al A’raf: 56) 

 

Corporate Social Responsibility merupakan kesepakatan perusahaan untuk 

ambil peran dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan menilik 

kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai wujud kepeduliannya terhadap 

lingkungan sekitar tempat dimana perusahaan tersebut berdiri (Sinaga, 2019). 

Menurut Darmawati (2014) Dalam praktiknya semestinya Corporate Social 

Responsibility (CSR) berfokus pada tiga hal utama, yakni keuntungan (profit), 

masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Corporate Social Responsibility 

menjadi cermin atas kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya dan 

masyarakat sekitar. Oleh karena itu, untuk menjaga reputasi suatu perusahaan 

maka dimanfaatkanlah program CSR tersebut oleh banyak pihak. Hal tersebut 

diperlukan untuk menjaga citra positif suatu perusahaan untuk terus tumbuh dan 

berlanjut. Jika reputasi atau citra suatu perusahaan buruk maka akan sulit bagi 

perusahaan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi 

globalisasi dan hal tersebut juga akan berdampak pada respon masyarakat selaku 

stakeholders. Sejalan dengan penelitian Sari et al., (2017) yang menyatakan 
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bahwa citra perusahaan ialah hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu 

perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang secara berkesinambungan 

(going concern).  

Pada hakekatnya, program CSR bertujuan untuk menciptakan keseimbangan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, berperan serta dalam 

menjaga keberlangsungan hidup dan juga menjaga hubungan kemitraan yang 

saling timbal balik antara perusahaan dan lingkungannya dalam rangka 

meningkatkan derajat kehidupan (Naufal dkk., 2015). Menurut Sari (2012) 

Penerapan CSR oleh perusahaan dapat dicapai dengan diterbitkannya 

pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility Disclosure) yang 

disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan. 

Pelaksanaan CSR telah diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, pengungkapan CSR juga telah dimuat 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 tentang 

Pengungkapan Dampak Lingkungan. Namun, regulasi tersebut terbilang 

kontroversial dikarenakan regulasi tersebut menuai pro dan kontrak dilingkungan 

para pengusaha karena mereka menganggap jika CSR merupakan kegiatan charity 

sehingga pelaksanaannya harus bersifat sukarela dan bukan suatu kewajiban 

sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat kebijakan (Arumningtyas dkk., 2017). 

Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai unsur utama kegiatan 

bisnisnya patutlah memandang program CSR tidak hanya sebuah kegiatan yang 

bersifat charity melainkan sesuatu yang timbul atas kepedulian perusahaan 

terhadap lingkungannya dan bentuk tanggung jawab atas regulasi yang telah 
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termaktub dalam undang-ndang. Nadapdap dan Hutabarat (2015) menyatakan 

bahwa tanggung jawab perusahaan baik internal maupun ekternal merupakan 

bagian dari tanggung jawab moral perusahaan.  

Dewasa ini tidak menutup kemungkinan program CSR dimanipulasi. Citra 

positif yang diidamkan perusahaan mampu memicu program CSR di akal-akali 

oleh beberapa pihak dengan tidak menjalankan program CSR sebagaimana 

mestinya atau dengan kata lain dilakukanlah yang namanya greenwashing. Era 

digital seperti sekarang tentulah bukan hal yang sulit bagi perusahaan melakukan 

greenwashing dengan bantuan tekhnologi seperti kamera. Greenwashing 

merupakan strategi legitimasi yang dipakai oleh perusahaan dengan menerbitkan 

laporan CSR secara suka rela guna mendapatkan citra perusahaan yang mengikuti 

nilai-nilai lingkungan dan sosial (Nasution dan Adhariani, 2016). Thomas (2014) 

mengungkapkan bahwa dalam membedakan sejauh mana perusahaan menyajikan 

penggambaran atas prestasi yang sebenarnya atau perusahaan hanya melakukan 

greenwashing terbilang cukup sulit. Perusahaan menggunakan greenwashing agar 

citra perusahaan baik dimata masyarakat padahal sebenarnya tidak. Program CSR 

agar tidak melenceng jauh dari jalan maka perlu diperkuat dengan nila-nilai 

syariah.  Tujuan CSR yang ingin mencapai tingkat kemaslahatan lingkungan 

sekitar juga merupakan bagian dari tujuan syariah (maqasidh syariah).  

Pada dasarnya, segala perbuatan manusia punya batasan. Segala aktivitas 

manusia telah diatur dan terikat oleh norma-norma yang ada. Oleh karena itu, 

dalam kehidupan seorang muslim terkait dengan kebolehannya suatu perbuatan 

maka ulama menetapkan ijtihad. Dalam perspektif ushl fiqh para ulama usul 
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menerapkan berbagai metode ijtihad. Penerapan metode-metode tersebut dalam 

praktiknya didasarkan pada Maqashid Syariah. Menurut Febriadi (2017) 

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah 

dan diwujudkan dalam kehidupan. Maqashid Syariah salah satu konsep penting 

dalam kajian hukum Islam.  

Maqashid Syariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan 

oleh Pemberi Hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari 

syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, 

pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan. Tujuan-tujuan 

ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam konsep CSR dan menjadi bagian 

integral dari perspektif Islam dari CSR yang harus diikuti oleh perusahaan yang 

mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis syariah seperti bank Islam. 

Nurnazli (2014) Terkait dengan produk perbankan syariah, ushul fiqh yang 

berwawasan Maqashid Syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran 

rasional, tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Tujuan utama 

dari sistem perbankan syariah adalah untuk mencapai dan mewujudkan 

kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan 

utama ini, maka Maqashid Syariah menjadi sandaran utama dalam setiap 

pengembangan operasional dan produk-produk yang ada pada bank syariah (Nijal 

dan Ningsih, 2019).  

Febriadi (2017) Allah Swt sebagai syari’ yang menetapkan syari'at tidak 

menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Tetapi hukum dan aturan diciptakan 

dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tujuan 
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syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari'at semuanya adil, 

semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Implementasi 

Maqashid Syariah pada program CSR di perbankan syariah terletak pada sejauh 

mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. 

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. 

Melalui undang-undang ini korporasi tidak hanya dituntut memiliki kepedulian 

pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat 

yang merasakan langsung dampak negatif dari operasi perusahaan (Finarti dan 

Putra, 2015).  

Secara teknis, evaluasi atas kinerja program yang telah diimplementasikan 

merupakan sebuah keharusan manajemen guna melihat seberapa tepat tujuan yang 

akan dicapai dan seberapa besar capaian yang telah dihasilkan sebagai produk 

ataupun hasil dari program (Finarti dan Putra, 2015). Besarnya dana yang 

diperuntukkan untuk program CSR dari laba pada perusahaan manufaktur dan jasa 

rata – rata kurang dari 1 % karena kurangnya kesadaran perusahaan terhadap 

lingkungan dan masyarakat (Wulandari dan Zulhaimi, 2017). Mengingat CSR 

bersifat intangible (tidak kasat mata), maka sulit dilakukan pengukuran tingkat 

keberhasilan yang telah dicapai. Oleh karena itu, bank atau perusahaan harus 

selalu mengawasi kinerja dari program CSR. Pengukuran keberhasilan yang 

dicapai dapat dilihat dari perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, ini salah satu 

instrumen kebijakan untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam 
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pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengukur keberhasilan sebuah entitas 

dalam melaksanakan skala prioritas kebutuhan dalam pencapaian falah, maka 

Islam telah memberikan panduan dengan adanya Maqashid Syariah. Dengan 

Maqashid Syariah maka akan diuraikan parameter kemashlahatan yang hendak 

dicapai.  

CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai stakeholders, agar 

perusahaan tidak hanya mengacu pada kepentingan para pemegang saham saja, 

tetapi meliputi segala aspek yang ada sebagaimana yang telah menjadi tujuan 

Islam dari perbankan syariah. Oleh karena itu, suatu entitas dalam melaksanakan 

bisnisnya, di samping bertujuan untuk memeroleh laba juga harus ikut andil dalam 

kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesadaran tentang 

pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan mendorong entitas bisnis untuk 

melakukan pelaporan CSR (Andraeny, 2016). Informasi yang diungkapkan tidak 

hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga informasi mengenai dampak 

yang diakibatkan aktivitas perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan sosial 

dan lingkungan hidup. Setiap aktifitas bisnis khususnya perbankan tidak bisa 

lepas dari yang namanya etika syariah. Oleh karena itu, jika seseorang bekerja di 

dunia perbankan, otomatis aktifitas dan tugasnya sehari-hari tidak boleh terlepas 

dari syariat islam dalam hal ini konsep maqashid syariah, berkata tidak pada 

praktek riba misalnya.  

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat berbanding lurus dengan 

tingginya intensitas kehidupan manusia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya 

secara layak, maka setiap individu didorong untuk menghasilkan materi yang 
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banyak pula. Meski begitu, suatu entitas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, 

diharapkan tidak hanya berpatok pada pemaksimalan laba (profit) saja, tetapi juga 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Beberapa 

perusahaan melihat CSR hanya sebuah kegiatan yang sifatnya sukarela meski 

terdapat regulasi yang mewajibkan. Pada prakteknya, pengungkapan CSR hanya 

sebagai marketing gimmick untuk melakukan pengelabuan citra perusahaan 

belaka. Sejalan dengan diterapkannya maqasidh syariah oleh perbankan 

diharapkan dapat menjadi wahana dalam penguatan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

B. Rumusan Masalah  

Setiap perbuatan akan selalu menimbulkan efek samping, seperti halnya 

setiap aktifitas bisnis yang dilakoni manusia akan selalu berdampak pada tatanan 

lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, program CSR (Corporate 

Social Responsibility) menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan untuk 

meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkann dari aktifitas perusahaan. 

Rismawati (2015) Tanggung jawab sosial menjadi suatu keharusan bagi suatu 

perusahaan karena kehadirannya ditengah masyarakat dapat memberi dampak 

yang mampu mengubah setting lingkungan masyarakat dari segala aspek. Namun, 

dikalangan pengusaha, CSR (Corporate Social Responsibiity) menuai pro dan 

kontra karena mereka menganggap jika CSR (Corporate Social Responsibiity) 

merupakan kegiatan charity yang pelaksanaannya harus bersikap sukarela dan 

bukan suatu kewajiban sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat kebijakan 

(Arumningtyas dkk., 2017). Pelaksanaan CSR diharapkan dapat 
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diimplementasikan dengan menjadikan konsep Maqasidh Syariah sebagai acuan 

yaitu suatu konsep yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

manusia, singkatnya konsep Maqasidh Syariah ialah tujuan-tujuan syariah. Saat 

perusahaan mampu memahami konsep Maqasidh Syariah dengan baik, maka 

dapat mewujudkan CSR dengan sudut pandang eksplisit yaitu tanggung jawab 

sosial yang tadinya bersifat voluntary atau sukarela menjadi suatu kewajiban bagi 

perusahaan dan jika bisa menjadi suatu kebutuhan. Adapun rumusan masalah 

yang dikedepankan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana PT. Bank Syariah Indonesia KCP Polewali Mandar 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat dan lingkungan 

disekitarnya? 

2. Bagaimana aktualisasi Maqasidh Syari’ah dalam pelaksanaan CSR di 

PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar? 

3. Bagaiman implementasi Maqasidh Syari’ah mewujudkan penguatan 

CSR pada PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar? 

C. Fokus dan Deksripsi Fokus Penelitian 

Penelitian merupakan studi terhadap akuntansi lingkungan yang berfokus 

pada pengimplementasian CSR sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

eksistensi perusahaan. Fenomena yang berkembang sebatas tanggung jawab sosial 

yang hanya berfokus pada perolehan keuntungan semata bagi pihak perusahaan. 

Selain itu, perusahaan hanya ingin mendapatkan citra positif dari masyarakat 

selaku stakeholder tanpa melihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip Syariah atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengarahkan 
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tanggung jawab sosial kearah yang semestinya yang berlandaskan pada prinsip 

syariah. Demi menunjang fokus penelitan ini, peneliti menggunakan konsep 

Maqasidh Syariah yang dipadukan dengan Legitimacy Theory dan Syariah 

Enterprise Theory.  

Table 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No.  Fokus Penelitian  Deskripsi Penelitian 

1.  Corporate Social Responsibility Adapun yang akan dibahas pada 

fokus ini yaitu: 

 Tanggung Jawab 

  Kepedulian Lingkungan 

 Kemanusiaan 

2.  Konsep Maqasidh Syariah Adapun yang akan dibahas pada 

fokus ini yaitu: 

 Hifz Al-Din 

 Hifz al-Nafs 

 Hifz Al-Aql 

 Hifz Al Nasl 

 Hifz Al-mal 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Dasar ataupun acuan seperti temuan-temuan melalui hasil dari berbagai 

penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat diperlukan yang dapat dijadikan 

sebagai sebuah pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung 

menurut peneliti akan penting dijadikan sebagai bagian tersendiri adalah 

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan terkait dalam penelitian 
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ini. Pada bagian ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh 

peneliti dalam penelitian kali ini adalah: 

Table 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama 

(Tahun) 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Finarti dan 

Putra. 

(2015) 

Implementasi 

Maqashid Al-

Syari’ah 

Terhadap 

Pelaksanaan Csr 

Bank Islam: 

Studi Kasus 

Pada Pt. Bank 

Bri Syariah 

Kombinasi 

metode 

riset antara 

metode 

kuantitatif 

dan 

metode 

kualitatif 

1. Hasil penelitian ini 

mengatakan bahwa program 

CSR PT. BNI Syariah 

menggunakan maqasyid 

syariah dalam 5 komponen 

pokok yaitu, perlindungan 

terhadap agama, perlindungan 

terhadap jiwa, perlindungan 

terhadap akal, perlindungan 

terhadap harta, perlindungan 

terhadap keturunan. Namun 

pada PT. BNI Syariah lebih 

memprioritaskan maqasyid 

syariah pada komponen 

perlindungan terhadap jiwa. 

Hal ini terbukti dari banyaknya 

jumlah kegiatan yang 

dilakukan dan banyaknya dana 

yang dikeluarkan untuk 

program CSR. 

2 Iqbal (2017) Penerapan CSR 

(Corporate 

Social 

Responsibility) 

Perbankan 

Syari‟Ah 

Umum Di 

Indonesia 

Perspektif 

Maqashid Asy 

Syari‟Ah 

Kualitatif 

 

Hasil penelitian ini 

mengatakan bahwa Bank 

Umum Syariah telah 

mengimplementasikan CSR 

dalam 10 kategori kegitan atau 

bidang. CSR juga dilakukan 

juga guna untuk meningkatkan 

pembangunan berkelanjutan 

berkelanjutan. Pemeliharaan 

agama, jiwa dan harta sudah 

cukup baik dipraktikkan oleh 

BMI dan BSM. belum 

menyeluruhnya pemeliharaan 

akal dan keturunan pada 

praktik CSR BMI dan BSM. 

3 Katmas Tanggungjawab Kualitatif Berdasarkan hasil peneltian ini 
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(2020) Sosial Bank 

Syariah di 

Indonesia: 

Analisis 

Maqashid 

Syariah 

mengatakan bahwa 

pengungkapan etika 

berdasarkan perspektif 

maqasyid syariah belum 

diungkap secara keseluruhan 

dikarenakan ada beberapa 

kategori yang belum dijelaskan 

sama sekali. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial menurut 

perspektif maqasyid syariah 

secara keseluruhan cukup 

baik,namun belum bisa 

dikatakan sangat baik karena 

masih banyak item islami 

sosial reporting indeks yang 

belum diungkapkan oleh 

perbankan syariah di 

Indonesia. 

4 Puspitasari 

(2017) 

Penerapan 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perbankan 

Syariah Dalam 

Sudut Pandang 

Shariah 

Enterprise 

Theory Periode 

Tahun 2014 

Studi Pada Bank 

Muamalat Dan 

Bank Bni 

Syariah 

Kualitatif  Dalam penelitian ini 

mengatakan bahwa penerapan 

CSR pada Bank Muamalat 

maupun Bank BNI Syariah 

yang merupakan anak 

perusahaan Bank Konvensional 

hampir sama dalam 

melaksanakan berbagai macam 

programCSR yang dilakukan. 

Keduanya juga sama-sama 

memiliki program dibidang 

yang sama dibidang sosial dan 

bidang lingkungan hidup.  

5 Nurul 

Wulandari 

Putri (2019) 

Implementasi 

Penerapan 

Islamic 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Pada Spiritual 

Company 

Waroeng Group 

Perspektif 

Maqasid Al-

Syariah. 

Kualitatif Dalam penelitian ini 

mengatakan bahwa dalam 

pengelolaan Islamic corporate 

social responsibility yang 

dilakukan oleh spiritual 

company waroeng secara 

keseluruhan namun belum 

dilaksanakan secara maksimal. 

Penerapan prinsip-prinsip 

maqasyid syariah pada 

pengelolaan Islamic corporate 

social responsibility yang 

dilakukan oleh spiritual 

company waroeng group 
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selama ini sudah dilaksanakan 

dengan baik.  

6.  Indah Gita 

Kartikasari, 

Rini 

Rahayu 

Kurniati, 

Daris 

Zuraida 

(2020) 

Analisis 

Efektifitas 

Implementasi 

Csr  Terhadap 

Kemaslahatan 

Stakeholder 

Persepektif 

Maqashid 

Syari’ah  Pada 

Bank Muamalat 

Cabang Malang 

Kualitatif 

 

Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang mampu 

memenuhi setiap kriteria yang 

terdapat pada maqashid ad-

Dharuriyyah dan alHajiyyah. 

Namun tetap mengupayakan 

untuk mengimplementasikan 

program CSR yang berkaitan 

dengan kriteria pada maqashid 

alTahsiniyyah. Artinya, Bank 

Muamalat Indonesia Cabang 

Malang belum mampu secara 

efektif mengimplementasikan 

CSR yang berorientasi pada 

kemaslahatan stakeholder, 

sehingga berada pada titik yang 

tidak sempurna.  

7.  Saiful 

Muchlis dan 

Anna 

Sutrisna 

Sukirman 

(2016) 

Implementasi 

Maqashid 

Syariah Dalam 

Corporate Social 

Responsibility 

Di Pt Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Kualitatif  Keenam pendekatan 

manajemen dan indikator 

kinerja program CSR di PT 

BMI cabang Surakarta, 

menurut para informan, pada 

prinsipnya sudah terealisasi 

dengan baik berdasarkan nilai-

nilai konsep maqashid syariah. 

Menarik bagaimana para 

informan memaknai upaya 

promosi (seperti program cash 

back atau diskon atas 

penggunaan kartu kredit) 

sebagai bagian dari CSR PT 

BMI pula. 

8.  Suhardi M. 

Anwar dan 

Nur Adilah 

Rajab 

(2018) 

Analisis 

Pengungkapan 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perbankan 

Syariah Dalam  

Perspektif 

Syariah 

Enterprise 

Theory (Studi 

Kasus Di Bank 

Bri Syariah 

Kuantitatif  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Syariah 

Enterprise Theory terhadap 

pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada PT. Bank BRI 

Syariah Palopo. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa 

Syariah Enterprise Theory 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial dengan 



15 
 

 

Palopo) nilai signifikan 0,000 < 0,05 

dengan persentase pengaruh 

sebesar 14% dan sisanya 

sebesar 86% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

9.  Nurul 

Nabilah, 

Maslichah 

dan M. 

Cholid 

Mawardi 

(2019) 

Perspektif 

Maqashid 

Syariah Pada 

Pengungkapan 

Etika Dan 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Bank Syariah Di 

Indonesia 

Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Pengungkapan etika 

berdasarkan perspektif 

maqashid syariah belum di 

ungkap secara keseluruhan, 

beberapa kategori ada yang 

belum diungkap bahkan ada 

yang tidak diungkap sama 

sekali.Pengungkapan tanggung 

jawab sosial berdasarkan 

perspektif maqashid syariah 

mendapatkan hasil yang cukup 

baik secara keseluruhan, belum 

bisa dikatakan sangat baik 

karena masih banyak item 

islamic sosial reporting indeks 

yang belum diungkap oleh 

perbankan syariah di 

Indonesia. 

10.  Siti 

Humairoh, 

Efri 

Syamsul 

Bahri, dan 

Ahmad 

Bisyri 

Syakur 

(2020) 

Pengungkapan 

Pemanfaatan 

Dana Corporate 

Social 

Responsibility 

Untuk 

Pencapaian 

Maqashid 

Syariah Pada Pt. 

Pln Persero 

Kualitatif  Pengungkapan pemanfaatan 

Dana CSR untuk pencapaian 

Maqashid Syariah mencakup 5 

(lima) aspek. Dengan 

demikian, pemanfaatan Dana 

CSR untuk pencapaian 

Maqashid Syariah yang paling 

besar pada aspek menjaga 

keturunan (hifdz nasl) 

sedangkan yang paling sedikit 

pada aspek menjaga agama 

(hifdz diin). 

 

E. Kebaruan (Novelty) Penelitian  

Penelitian ini menawarkan konsep Maqasidh Syariah sebagai bentuk dari 

kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di bumi yang menghadirkan sifat-

sifat Allah SWT dalam relasinya dengan alam, yakni dengan menjaga alam 
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semseta bukan bertindak eksploitasi atas makna derajat kekhalifahannya, karena 

tugas kekhalifahannya untuk memakmurkan bumi bukan membuat kerusakan 

didalamnya, penelitian ini mencoba mengimplementasikan konsep Maqasidh 

Syariah dan Corporate Social Responsibility dalam upaya pertanggung jawaban 

perusahaan sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah dibumi. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif fenomenomlogi 

yang menjelaskan fenomena yang terjadi dalam aktivitas perusahaan ditengah 

masyarakat. 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Syariah Indonesia KCP Polewali 

Mandar melaksanakan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. 

2. Untuk mengetahui aktualisasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social 

Responsibility pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Polewali Mandar.  

3. Untuk mengetahui implementasi Maqasidh Syari’ah mewujudkan penguatan 

Corporate Social Responsibility pada PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar.    

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun 

kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini 
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berupaya memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun secara praktis. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru mengenai 

dengan pengimplementasian maqasidh syariah mampu menunjang 

corporate social responsibility. Teori legitimasi, dikemukakan oleh 

Dowling (1975) menjelaskan suatu kondisi dimana sistem nilai suatu 

entitas perusahaan kongruen dengan sistem nilai lingkungan sosial yang 

lebih besar dimana entitas tersebut berada, jika perbedaan antara dua 

sistem nilai ini terjadi, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi 

entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas harus benar-benar melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana mestinya. Syariah 

Enterprise Theory Syariah Enterprise Theory memiliki kepedulian yang 

besar pada stakeholders yang luas, SET meliputi Allah, manusia, dan 

alam. Dengan begitu, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu 

memberikan pemahaman atau pengetahuan yang baru mengenai teori-

teori yang terkait dengan Corporate Social Responsibility.  

2. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktitsi 

untuk dijadikan gambaran dan sebagai bahan masukan untuk perusahaan 

ataupun entitas khususnya perbankan agar  lebih  meningkatkan  

perhatian terhadap  lingkungan  sekitar, serta mendasarkan pemahaman 

kewajiban akan tanggung jawab sosial pada maqashid syariah, 
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memberikan  kontribusi  kepada  entitas  sebagai pertimbangan dalam 

membuat kebijakan guna meningkatkan kinerja  lingkungan di  sekitar 

entitas. Bagi akademisi penelitian  ini dapat digunakan  sebagai  referensi 

mengenai penguatan CSR dengan Maqashid Syariah yang dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian mendatang yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini. 
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BAB II 

  TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada  

tahun 1975 yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi dimana 

perusahaan berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang 

melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem 

sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut. Teori 

Legitimacy theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki 

perjanjian khusus dengan masyarakat yang berada disekitarnya dan perusahaan 

harus merespon berbagai kepentingan kelompok masyarakat tertentu (Arfamaini, 

2016). Dalam artian bahwa kegiatan perusahaan harus sesuai dengan prinsip-

prinsip yang dijunjung oleh masyarakat. Teori legitimasi adalah salah satu teori 

yang mendasari pengungkapan CSR (Khoiruddin, 2013).  

Melalui CSR legitimasi sebuah perusahaan akan didapatkan atas 

keberadaannya di tengah-tengah masyarakat (Awaliyah dan Vestari, 2018). Teori 

legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk 

menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di 

masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara 

sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini 

adalah yang diharapkan komunitas. Tanggung jawab sosial perusahaan dilihat dari 

persetujuan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan masyarakat. 
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Maka dari itu, tanggung jawab sosial harus sesuai dengan norma dan aturan yang 

ada di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk 

mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan 

kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial 

yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.  

Teori  legitimasi  menjelaskan kontrak  sosial  organisasi  dengan 

masyarakat. Kelangsungan  hidup  suatu    perusahaan    akan    terancam  jika   

masyarakat   merasa    organisasi  telah    melanggar  kontrak  sosialnya.  Apabila  

masyarakat  merasakan adanya  ketidakpuasan  terhadap organisasi yang 

beroperasi secara sah (legitimate)  maka  masyarakat  dapat mencabut  kontrak  

sosial dari operasi organisasi (Wardani et al, 2016). Legitimasi publik dapat 

diperoleh tidak hanya pada bagaimana sebuah organisasi menjalankan aktivitas 

internalnya tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi lingkungan terhadap 

tanggung jawab sosial organisasi yang bersangkutan (Amaroh, 2016).  

B. Syariah Enterprise Theory (Set) 

Syariah enterprise theory (set) merupakan enterprise theory (et) yang telah 

diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep enterprise theory mengakui 

adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja 

melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas (Novarela dan Sari, 

2015). Meutia (2011:11) dalam Anwar dan Rajab (2018) menyatakan bahwa teori 

yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, 

dalam hal ini bank syariah adalah syariah enterprise theory (set). Hal ini karena 

dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan 
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sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang 

di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara 

dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.  

Syariah enterprise theory berpedoman pada kepedulian yang luas, yang 

menempatkan Tuhan sebagai stakeholders tertinggi dan menjadi satu-satunya 

tujuan hidup manusia (Azis, 2018). Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

muslim hendaknyalah didasarkan pada syariah Islam tidak terkecuali dalam 

aktivitas ekonomi. Dengan demikian Syariah Enterprise Theory sangat tepat 

apabila menjadi dasar bagi perbankan syariah untuk mewujudkan Maqashid 

Syariah. Triyuwono (2007:4) dalam Novarela dan Sari  (2015) menyatakan bahwa 

syariah enterprise theory (set) tidak hanya peduli pada kepentingan individu 

(dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, 

SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas, SET meliputi 

Allah, manusia, dan alam. Allah swt merupakan pihak paling tinggi dan menjadi 

satu-satunya tujuan hidup manusia. Oleh karena itu perbankan syariah, sebagai 

entitas yang melandasi operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah, 

memerlukan sebuah tolak ukur untuk menilai tingkat penerapan CSR yang sesuai 

dengan visi perbankan syariah yang mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan. 

Perspektif syariah enterprise theory dinilai sesuai untuk mengukur tingkat 

penerapan CSR pada perbankan syariah. 

C. Maqasidh Syariah 

Maqashid al-syari’ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni 

maqashid dan syari’ah. Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqsủd, yang berarti 
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“kesengajaan atau tujuan.” Syari’ah, secara bahasa berarti “jalan menuju air.” 

Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syari’ah merupakan al-nusus 

al-muqaddasah, dari al-Qur’an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum 

dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari’ah disebut al-

tariqah almustaqimah. Teori maqasidh pada dasarnya sudah pernah diintrodusir 

oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syaṭibi (w. 790 H/1388 M), namun 

beliau kemudian mampu mengkomunikasikan teori tersebut dalam bentuk yang 

well-designed sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif 

tentang ilmu maqasidh as-syariah hingga dijuluki dengan bapak maqasidh as-

syariah dengan bukunya yang terkenal Al-Muwāfaqāt (Aminah, 2017). 

Maqashid al-syari’ah  adalah maksud Allah selaku pembuat shariah untuk 

memberikan kemaslahatan (maslahah) kepada manusia, yaitu dengan 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar 

manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.  

Al-Ghazali mempertegas lagi dengan membagi dharuriyah menjadi al-kulliyat al-

khamsah yaitu hifz al-din (penjagaan agama), hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz 

al-aql (penjagaan akal), hifz al-nasl (penjagaan keturunan), dan hifz al-mal 

(penjagaan harta benda). Dharuriyah adalah suatu kondisi di mana ketika manusia 

tidak bisa mendapatkan kebutuhan primernya, maka manusia akan rusak dan tidak 

sejahtera (Fauzia, 2016). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga 

tingkatan kebutuhan (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah), tetapi diwajibkan untuk 

dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan 

kebutuhan dharruriyyat. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa 
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dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan 

halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, inilah yang dimaksud 

dengan maqashid syariah (Febriadi, 2017). Hal yang sama juga berlaku pada 

sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses 

terlaksana apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan 

sejahtera apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta 

institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan 

utamanya, yaitu social welfare. 

Al-Ghazali meletakkan agama pada urutan pertama dalam daftar maqashid 

(Suhada dan Pramono, 2014). Karena dalam persepektif Islam, iman (agama) 

adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Adapun harta berada 

dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu 

perantara (alat), meskipun sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan 

manusia. Harta benda tidak dapat mencapai tujuan ini kecuali bila dialokasikan 

dan didistribusikan secara merata. Tiga tujuan yang berada di tengah (jiwa, akal, 

dan keturunan) berhubungan dengaan manusia itu sendiri, kebahagiaannya 

menjadi tujuan utama dari maqashid.  

Pengertian syariah dan fungsinya bagi manusia menurut al-Syatibi tertuang 

dalam kitabnya al-Muwwafaqat sebagai berikut: 

  هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع يف قيام مصاحلهم يف الدين والدنيا معا 

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya 

(mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”  

 

Pada bagian lain al-Syatibi juga menyebutkan bahwa:  

  االحكام وعة مشر ملصاحل العباد
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“Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”  

Pengukuran kinerja bank syariah berbasis maqashid syariah diharapkan 

dapat mengetahui seberapa jauh bank syariah peduli dan terlibat dalam aktivitas 

sosial baik dalam hubungan bank syariah dengan pegawai maupun masyarakat 

sekitarnya (Prilevi et al, 2020). 

D. Corporate Social Responsibility  

CSR muncul dan berkembang sejalan dengan interaksi antara perusahaan 

dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari 

perkembangan dan peradaban masyarakat (Ismayanti, 2015). Semakin tinggi 

peradaban masyarakat, khususnya dalam perkembangan ilmu, semakin tinggi 

tingkat kesadaran dan perhatian terhadap lingkungan, yang memunculkan tuntutan 

tanggungjawab perusahaan. Syukron (2015) Corporate Social Responsibility atau 

tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja 

sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, 

komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk 

pembangunan.  

CSR merupakan bentuk pemahaman perusahaan akan pentingnya tanggung 

jawab perusahaan dalam meminimalisir efek negatif yang timbul dari segala 

kebijakan dan aktivitas operasional perusahaan (Mahendra dan Wirawati, 2018). 

Adapun Lubis et al, (2018) menyebutkan Corporate  Social  Responsibility (CSR)   

dapat  diartikan  sebagai tanggung  jawab  para  pemangku kepentingan  untuk  
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bersikap  etis, mengurangi  dampak  negatif,  dan mengusahakan  seoptimalnya  

dampat  positif bagi  perusahaan  yang  disesuaikan  dengan visidan  misi  

perusahaan,  dapat  dilakukan secara  terus  menerus  dan  tujuan  akhirnya adalah  

pembangunan  berkelanjutan (sustainability development)  baik di bidang sosial, 

ekonomi, dan budaya. 

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung 

jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate 

value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab 

perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan 

masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). 

Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Syukron, 2015). 

Pengungkapan CSR tidak serta merta hanya merupakan kewajiban bagi 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pertambangan. Perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan tidak terkecuali bank syariah 

juga mempunyai tanggung jawab yang sama (Junaedi, 2015).  

CSR di Perbankan Syariah khususnya, juga diatur dalam Undang-undang 

Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Abdurachman dan Gustyana 

(2019) mengungkapkan bahwa CSR  adalah konsekuensi dari dampak keputusan 

ataupun kegiatan yang dibuat oleh perusahaan. Ketika eksistensi perusahaan  

membawa dampak  negatif  terhadap masyarakat,  maka  menjadi kewajiban bagi 

perusahaan tersebut  untuk memulihkan  keadaan  menjadi lebih  baik. Dampak 
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negatif tersebut dapat menimbulkan social cost atau biaya-biaya sosial. Akan 

tetapi, jika dianlisis lebih jauh, sebenarnya eksistensi perusahaan juga 

menimbulkan social benefit berupa kontribusi positif keberadaan perusahaan 

kepada masyarakat. Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai nilai-

nilai spiritual,di mana terintegrasinya sektor sosial di tubuh bank syariah menjadi 

salah satu konsekuensi dari nilai spiritual tersebut. Dengan demikian, bank syariah 

tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi, tetapi juga manfaat sosial. Bank 

Syariah sudah seharusnya melakukan kegiatan CSR sebagai bagian dari kegiatan 

bisnis yang melaksanakan tujuan sustainability Bank Syariah, lingkungan dan 

komunitas di sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam UU No.40/2007.   

E. Maqasidh Syariah dalam Penguatan Corporate Social Responsibility  

Program-program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Lembaga 

Keuangan Syariah dilakukan guna untuk menjunjung kemaslahatan dengan 

prinsip-prinsip syariah. Maqashid syariah yang dipilih untuk diterapkan sebagai 

panduan program dari CSR haruslah dipilah dan ditentukan kebijakan yang 

dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maqashid Syariah 

berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan 

manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) 

seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum (Fitri dan Ramadanis, 2017). Tata 

kelola perusahaan yang baik dan tepat dengan ketentuan syariah ialah upaya untuk 

mempertahankan keberlangsungan usaha dengan mengimplementasikan akhlaqul 

karimah yang bertujuan agar terciptanya rahmatan lil’ alamin  dengan 

terwujudnya maqasidh syariah (Herlyanto, 2020).  
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Demi pembangunan ekonomi yang lebih baik maka perusahaan islami atau 

lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam 

hal ini CSR, aktivitas sehari-harinya tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya akan 

hubungannya pada tiga elemen penting yaitu, Tuhan, hubungan yang baik dengan 

manusia dan juga lingkungan. Dengan begitu, pencapaian tujuan dari perusahaan 

akan lebih mudah dan mengandung keberkahan. Tanggung jawab sosial dijadikan 

sebagai jembatan antara bank syariah dengan masyarakat sehingga mewujudkan 

maqashid syariah (Katmas, 2020). Terdapat lima kategori dalam Maqasidh 

Syariah, ialah: 

1. Menjaga agama (Hifz Al-Din), manusia membutuhkan agama secara 

mutlak. Tanpa adanya agama, hidup manusia tidak ada artinya, bahkan 

agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan yang ada 

(Finarti dan Putra, 2015). Agama menempati posisi yang paling tinggi, 

dikarenakan agar semua perbuatan manusia sesuai dengan kehendak-

Nya dan keridhaan-Nya. Singkatnya, tujuan syariah dalam menjaga 

agama ialah kepatuhan terhadap syariah yang diwujudkan dalam bentuk 

ibadah (dalam perspektif individu) seperti shalat lima waktu, zakat, haji.  

Sedangkan dalam kacamata perbankan misalnya sistem produk atau 

fasilitas produk kesyariahan yang akan dikeluarkan.  

2. Memelihara Jiwa (Hifz Al-Nafs), mashlahah ini berkaitan dengan 

menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit 

baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan (Nafiah 
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dan Faih, 2019). Salah-satu bentuk dari menjaga jiwa ialah dengan 

mengeluarkan zakat personal pada saat penggajian misalnya.  

3. Memelihara akal (Hifz Al-Akl), syariat memandang akal manusia sebagai 

karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat 

membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. Penelitian yang 

dilakukan oleh  Nafiah dan Faih  (2019) Memelihara akal juga berkaitan 

dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir 

mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh karena itu, dalam 

memelihara akal, perusahaan perlu menyediakan sarana dan prasarana  

misalnya lembaga pendidikan karyawan atau seminar-seminar pelatihan.  

4. Memelihara keturunan (Hifz Al-Nasb), kemashlahatan duniawi dan 

ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi 

satu ke generasi lainnya. Tujuan syariat dalam menjaga keturunan ialah 

untuk menciptakan kesejahteraan setiap individu. Salah satu contohnya 

ialah dengan mengatur atau menyediakan setiap kebutuhan karyawan.  

5. Memelihara harta (Hifz Al-Mal), harta ialah unsur yang penting tetapi 

bukan unsur utama. Memelihara harta juga dipahami dengan 

menciptakan sistem muamalat yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam 

perolehan harta juga harus bebas dari riba, gharar dan maysir. 

Pemeberian kompensasi ataupun tunjangan kepada karyawan ialah salah 

satu bentuk dari penjagaan harta.  
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Bank syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, tidak hanya beroperasi guna memperoleh laba 

maksimum. Kesesuain prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah dapat 

diterapkan dalam bentuk program Corporate Sosial Responsibility, mengingat 

pelaksanaan CSR banyak disalah artikan oleh beberapa bank syariah yang 

menganggap program CSR hanya sebatas ajang promosi kepada masyarakat dan 

stakeholders (Fitri dan Ramadanis, 2017). Anggapan ini tentunya bisa dirujuk 

kepada tujuan syariah (maqasidh syariah) yang sebenarnya, sehingga tujuan 

syariah dan bank syariah bisa mencapai maslahah. Dengan demikian, pemahaman 

yang baik terkait degan maqasidh syariah akan melahirkan tatanan yang baik 

dalam dunia perbankan dalam mencapai kemaslahatan umat. Tinggal bagaimana 

pemangku kepentingan menjalankan dan mengevaluasi kinerja perbankan syariah 

kedepannya untuk lebih memerhatikan faktor lain selain dari faktor finansial saja. 

F. Rerangka Pikir 

Rerangka berpikir merupakan jembatan untuk menyusun hipotesis. 

Rerangka berpikir adalah argumentasi-argumentasi logis, rasional dan kritis 

mengenai hubungan antar variabel penelitian yang disusun berdasarkan hasil 

komporasi, analisis, dan sintesis teori. Rerangka berpikir merupakan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Menurut hasil kajian teori yang telah dilakukan tentang 

implementasi maqashid syariah dalam penguatan corporate social responbility 

pada Bank Syariah Indonesia, maka disusunlah rerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif 

fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna suatu realitas melalui berbagai upaya penting, seperti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data 

yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari 

tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. 

Tujuan penelitian kualitatif menekankan pada proses memahami, menjelaskan, 

dan menggambarkan temuan yang diperoleh dari tempat penelitian (Nassaji, 

2015). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif fenomenologi.  

Paradigma interpretif fenomenologi merupakan suatu paradigma atau cara 

pandang yang berdekatan dengan filosofi serta pemikiran sosiologis yang sangat 

luas sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan berbagai perilaku pada 

dunia sosial dari sudut pandang pelaku proses sosial itu sendiri. Paradigma ini 

dapat memberikan suatu deskripsi atas realitas sosial yang ada dan tidak 

dimaksudkan untuk mencari generaliasi, karena tingkat pemahaman dan perilaku 

masing-masing subjek adalah berbeda. Interpretif fenomenologi mencoba 

menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena yang terjadi pada 
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banyaknya perusahaan yang tidak menerapkan CSR dengan baik atau kurangnya  

tanggung jawab perusahaan.  

Peranan pendekatan interpretif fenomenologi adalah bagaimana fenomena 

yang terjadi sekarang ini yang diterapkan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Polewali 

Mandar seperti pengimplementasian CSR telah dirasakan masyarakat. Olehnya itu, 

pendekatan ini nantinya akan mendeskripsikan dari sekelompok orang yang 

artinya bagaimana memahami suatu fenomena yang terjadi mengenai 

implementasi CSR. Kesimpulannya adalah bagaimana mempelajari dan belajar 

dari perusahaan dan masyarakat. Alasan dipilihnya pendekatan interpretif 

fenomenologi ini adalah karena penelitian ini menggunakan konsep Maqasidh 

Syariah di mana peneliti akan melihat seberapa jauh Bank Syariah peduli dan 

terlibat dalam kehidupan sosial baik hubungan Bank Syariah dengan pegawai 

ataupun hubungan Bank Syariah dengan masyarakat sekitar.  

Pelaksanaan CSR yang dilandaskan pada konsep Maqasidh Syariah akan 

menghasilkan fenomena yang berbeda dengan pelaksanaan CSR yang dilandaskan 

pada regulasi yang tertera dalam undang-undang semata. Selain itu, penelitian ini 

juga menyorot fenomena terkait dengan  penerapan CSR sehingga interpretif 

fenomenologi dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan 

pendekatan tersebut karena peneliti mengharapkan pendekatan interpretif 

fenomenologi nantinya mengarah pada bagaimana konsep Maqasidh Syariah 

mampu mewujudkan penguatan CSR.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Subjek 

penelitian adalah lokasi penelitian, baik secara keseluruhan atau bagian dari lokasi 

penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan sumber data pada salah satu perbankan syariah tepatnya di Bank 

Syariah Indoensia KCP Polewali Mandar.  

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan berupa: 

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara) atau diskusi antara peneliti dengan 

pihak pertama. Data primer ini berupa data subjek yang diperoleh 

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masalah 

dalam penelitian ini. 

Table 2.1  

Informan Penelitian 

No Nama Informan  Jabatan/ Pekerjaan Informan 

1. Nurmawati Razaq RBR Manager 

2. Sri Saniyah Branch Operation and Service 

Manager 

3. Samar Masyarakat 

 

  Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dokumenter yaitu 

berbagai jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data 
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penelitian dan dokumen lain yang menjadi pendukung atau bukti 

pendukung pada saat penelitian yang diperoleh langsung dari 

perbankan syariah tepatnya di Bank Syariah Indonesia KCP 

Polewali Mandar.  

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah 

informan. Penentuan infoman dilakukan secara  purposive dengan memilih 2 

orang informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap 

objek penelitian untuk tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria 

mempunyai pengalaman dan  pengetahuan tentang program-program corporate 

social responsibility dalam perbankan syariah tepatnya di Bank Syariah Indonesia  

KCP Polewali Mandar. Informan utama, sebagai sumber informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam 

permasalahan yang sedang diteliti dan informan pendukung, yang dapat 

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial 

yang sedang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja indra mata serta dibantu dengan 

indra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya 

peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian 
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sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian. 

Observasi yang dipilih oleh peneliti adalah observasi pasif atau 

passive participation dikarenakan peneliti hanya mengumpulkan data 

dengan mendatangi objek penelitian untuk mengadakan pengamatan 

tetapi tidak ikut terlibat langsung. 

2. Studi Lapangan   

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data, 

yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat 

perekam) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai instrumen 

penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara 

langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan 

secara langsung. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam 

menganalis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa 

jurnal-jurnal atau referensi lainnya seperti profil Bank Syariah 

Mandiri KCP Polewali Mandar yang digunakan sebagai panduan-

referensi terkait dengan topik yang membantu dalam menganalisis 

data. 
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4. Dokumentasi 

Selain itu dalam penelitian ini metode pengumpulan data sekunder 

juga dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat 

dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan 

informasi tentang subjek. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP 

Polewali Mandar.  

5. Internet Searching   

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 

berbagai  tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 

melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta 

atau teori berkaitan masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. 

Instrumen adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang 

digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penilaian, 

pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena yang sedang 

diteliti (Martono, 2015: 123). Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti 

itu sendiri. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti ialah sebagai 

berikut: 

1. Handphone: selain alat komunikasi handphone dalam hal ini 

digunakan oleh peneliti sebagai perekam suara saat melakukan sesi 

wawancara dengan informan untuk memperoleh informasi terkait 
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pengungkapan Corporate Social Responsibility. Alat ini digunakan 

oleh peneliti dengan izin informan untuk direkam suaranya saat 

melakukan wawancara yang  dijadikan oleh peneliti sebagai data yang 

akan diolah. Alat ini digunakan sebagai alat untuk membantu peneliti 

untuk merekam informasi dari hasil wawancara dengan informan, 

karena tidak semua informasi bisa dicatat oleh peneliti apalagi kalau 

bentuk wawancara lisan.  

2. Kamera: kamera dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai 

alat untuk mengambil gambar atau mendokumentasikan proses 

wawancara dan proses penelitian berlangsung jika sewaktu-waktu 

peneliti merasa membutuhkan data dalam bentuk gambar untuk diolah 

dan dianalisis.  

3. Alat tulis: alat tulis disini berupa buku dan ballpoint yang digunakan 

oleh peneliti sebagai media untuk mencatat hal-hal penting yang 

dikemukakan oleh informan jika sewaktu-waktu informasi yang 

dikemukakan oleh informan perlu dicatat. 

4. Laptop/komputer: alat ini digunakan sebagai tempat untuk 

mengumpulkan hasil yang diperoleh dengan cara merekam, 

mendokumentasikan, dan mencatat untuk kemudian data tersebut 

diolah dan dianalisis didalam alat ini. Selain itu, laptop digunakan 

dalam penulisan hasil penelitian dan juga digunakan untuk mengakses 

internet, misalnya untuk mencari referensi tambahan yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 
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F. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisis data yang telah terkumpul. Tujuan utama analisis data adalah 

menyediakan informasi untuk memecahkan masalah (Kuncoro, 2013: 197). 

Penelitian ini menggunakan tiga langkah dalam proses analisis data yaitu (1) 

Reduksi data (data reduction); (2) Penyajian data (data display); (3) Penarikan 

kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ verification). Adapun proses-proses  

tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:  

1. Reduksi data (data reduction)  

Reduksi data dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian dan 

pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan 

sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan 

masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang 

kurang relevan disisihkan. Proses ini dilakukan dengan melakukan 

penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul 

dari catatan tertulis dilapangan yang dilakukan.  

2. Penyajian data (data display)  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilantindakan. Pada fase ini, peneliti dapat memanfaatkan 

bantuan teori, khususnya untuk menyusun kerangka domain atau 

tema. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 

metode interpretif. Diawali dengan menjelaskan rumusan masalah 
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dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung 

persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian 

data yang di peroleh yang berhubungan dengan rumusan masalah 

dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori 

untuk bisa menjawab rumusan masalah. Karena penelitian ini 

menggunakan metode interpretif maka penyajian hanya sebatas 

pemaparan antara data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab 

permasalahan.  

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ verification)  

Penarikan kesimpulan dari pengumpulan data dan analisa yang telah 

dilakukan,peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya 

dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam 

penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh 

dari penelitian ini. Pada proses ini peneliti melakukan interpretasi 

terhadap makna dari bahan empiris yang telah dikumpulkan dan 

dikategorisasikan secara tematik sebagaimana telah dilakukan dalam 

proses sebelumnya. Sedangkan proses verifikasi dilakukan secara 

dinamis dalam berbagai situasi praktis di lapangan dan di luar 

lapangan, bagaimanapun ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian 

data dan sekaligus menjaga kredibilitas informan. Kesimpulan akhir 

dari penelitian yaitu menemukan apakah Bnak Syariah Mandiri KCP 

Polewali Mandar menjalankan praktik Corporate Social 

Responsibility dengan telah kembali pada substansinya dan sekaligus 
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merefleksikan implementasi Maqasidh Syariah dalam Corporate 

Social Responsibility.  

G. Maqasidh Syariah sebagai Alat Analisis Data 

Maqasidh syariah sebagai suatu konsep pemahaman terkait dengan 

fenomena-fenomena dan pembahasan sosial hadir sebaagai jawaban atas 

permasalahan sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan ini 

termasuk bagaimana tanggung jawab sosial digunakan sebagai pembentuk citra 

yang positif bagii perusahaan. Oleh karena itu, maqasidh syariah kemudian 

dijadikan sebuah alat analisis data untuk mengkaji bagaimana penerapan tanggung 

jawab sosial dengan semestinya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. 

a. Metode analisis data 

Gambar 3.1  
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b. Analisis data 

Gambar 1. 2  Alat Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data dilakukan 

melalui dua jenis pengujian. Pengujian keabsahan data yang digunakan yakni: 

1. Uji validitas 

Uji validitas data adalah uji kebenaran data. Untuk pencapaian 

validitas dalam penelitian kualitatif ditunjukkan pada upaya 

mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan rumusan masalah 

serta konsep yang diteliti (Martono, 2015: 352). Dalam penelitian ini 

uji validitas dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam 

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan nilai tanggung jawab 

sebagai ninstrumen penelitian 

Hala-hal Yang Dianalisis 

Penelitiaan ini menganalisis bagaimana Maqasidh 

Syariah mampu mewujudkan penguatan CSR. 

Adapun indikator-indikator dalam CSR yaitu: (1) 

Tanggung jawab, (2) Lingkungan, (3) Masyarakat. 

Tujuan Analisis 

Analisis ini juga bertujuan untuk menggali esensi 

ilmu pengetahuan tentang bagaimana penerapan 

tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tuntutan 

Maqasidh Syariah 
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pengujian validitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun penelitian 

ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu: 

 Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

Misalnya melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti 

bisa memperoleh sumber data pendukung seperti dokumen 

yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga 

data/keterangan dari informan lebih akurat. 

 Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa 

sebuah rumusan informasi.  Informasi yang diperoleh akan 

dibandingkan dengan teori yang relevan. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias. 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas data menjadi pertimbangan dalam menilai keilmiahan 

suatu temuan penelitian kualitatif. Realibilitas dapat ditingkatkan jika 

peneliti berhasil mendapatkan catatan lapangan secara rinci dengan 

menggunakan alat perekam yang baik sehingga dapat membuat 

transrip hasil rekaman (Martono,2015: 266). Reliabilitas kualitatif 

mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain untuk proyek-

proyek yang berbeda. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti 

perlu menggunakan teknik triangulasi (Creswell, 2009: 286). Untuk 
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pengujian realibilitas dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar didunia memiliki potensi 

untuk menjadi ”icon”dalam pengembangan industri keuangan berbasis Syariah, 

termasuk Bank Syariah. Bank Syariah memiliki peran penting sebagai tuan rumah 

atas segala aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Kurva keberadaan 

industri perbankan syari’ah pun ditengah masyarakat menunjukkan peningkatan 

dan pengembangan dalam kurun tiga waktu dekade ini, hal ini ditandai dengan 

bergabungnya tiga bank syari’ah milik BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., 

PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT. Bank Syariah 

Indonesia. Sebelumnya Kementrian BUMN sudah mengumumkan adanya proses 

merger  pada tiga bank umum syari’ah milik BUMN tersebut pada tanggal 12 

Oktober 2021 yang ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021.  

Pada 1 februari 2021 merger tersebut telah efektif dilaksanakan dan menjadi 

penanda sejarah atas tergabungnya Bank Syari’ah Mandiri, BNI Syari’ah dan BRI 

Syari’ah menjadi satu entitas yaitu Bank Syari’ah Indonesia (BSI). Merger 

tersebut akan menyatukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing bank yang 

dinilai dapat memberi multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian. 

Selain itu, dampak dari merger tersebut juga akan melahirkan layanan yang lebih 

lengkap dan beragam, yang dilengkapi dengan tekhnologi yang canggih, serta 

memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan 
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perusahaan induk (BRI, BNI, Mandiri) serta komitmen pemerintah melalui 

Kementrian BUMN, Bank Syari’ah Indonesia diharapkan dapat bersaing di 

tingkat global.  

Tujuan penggabungan bank syari’ah yaitu untuk mendorong peningkatan 

bank syari’ah agar lebih besar lagi sehingga dapat menembus ke pasar global dan 

menjadi katalis dalam pertumbuhan ekonomi syari’ah di Indonesia. 

Penggabungan ketiga Bank Syari’ah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan 

Bank Syari’ah kebanggan umat, yang diharapkan menjadi energi baru dalam 

pembangunan ekonomi nasional serta memberikan kontribusi terhadap 

kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syari’ah Indonesia juga menjadi 

cerminan wajah perbankan Syari’ah di Indonesia yang lebih modern, universal, 

dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.  

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

“ 10 Bank Syari’ah Terbesar Dunia” 

Menciptakan Bank Syari’ah yang masuk dalam daftar 10 besar bank 

syariah dunia menurut kapitalisasi pasar secara global dalma waktu 5 

tahun ke depan.  

b. Misi  

1. Memberikan akses solusi keuangan syari’ah di Indonesia 

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan 

asset (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2025.  
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2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham 

Top 5 bank yang paling profitable di Indoneisaa (ROE 18%) dan 

valuasi kuat (PB>2). 

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik 

Indonesia 

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan 

masyarakat serta komitmen pada pengembangan karyawan dengan 

budaya berbasis kinerja.  

c. Nilai-nilai Bank Syari’ah Indonesia (AKHLAK) 

1. Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

2. Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 

3. Humoris: saling peduli dan menghargai perbedaan. 

4. Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun 

menghadapi perubahan. 

5. Loyal: Berdedikasi tinggi dan  mengutamakan kepentingan bangsa 

dan Negara. 

6. Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis.  

3. Struktur Organisasi Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja 

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang 

berfungsi untuk menunjukkan kerangka terkait tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi, yang mana setiap individu atau 

sumber daya manusia berada pada posisi yang sesuai dengan fungsinya masing-
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masing, sehingga perusahaan dimudahkan untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian. Adapun struktur organisasi PT. Bank Syari’ah Indoenesia KCP 

Polewali Mandar. 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Polewali Mandar 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan struktur tersebut, masing-masing bagian memiliki tugas dan 

tanggung jawab yaitu sebagai beikut: 

1. Branch Manager 

Branch Manager ialah pimpinan kantor cabang. Brach Manager 

memiliki peran yang penting dalam suatu perbankan baik dalam hal 

kegiatan operasionalnya maupun nonoperassional. Berikut beberapa tugas 

dan wewenang ari Branch Manager: 

 Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (micro, 

business banking, consumer), pendanaan, FBI, contribution margin 

dan laba bersih yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.  

 Memahami dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada 

dalam koordinasinya guna untuk meningkatkan portofolio 
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pembiayaan, pemnghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas 

aktiva produktif, dan peningkatan pedapatan non operasional.  

 Memastikan jika segala kegiatan operasional perusahaan memenuhi 

standard dan ketentuan yang berlaku. 

2. Branch Operation and Service Manager 

Branch Operation and Service Manager ialah kedudukan yang yang 

memiliki tugas sebagai pengelola operasional cabang, menyusun dan 

menjadi pelaksana strategi pemasaran, sales dan service yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik fisik maupun nonfisik. 

Adapun tanggung jawab dari Branch Operation and Service Manager 

ialah: 

 Menjaga kualitas pelayanan kantor cabang kepada nasabah agar 

tetap sesuai dengan standar pelayanan yang ada. 

 Membangun dan memelihara hubungan dengan nasabah dalam 

mendukung pencapaian target kantor cabang. 

 Memastikan jika kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan. 

 Memastikan bahwa transaksi kantor cabang telah sesuai dengan  

Standard Operational Procedur (SOP) serta meningkatkan fungsi 

internal control di kantor cabang.  

 Memastikan pengembangan pegawai, peningkatan produktivitas 

pegawai, customer and product knowledge kepada pegawai.  

 Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai. 



49 
 

 

3. Pawning Sales and Pawning Staff 

 Pawning Sales bertugas untuk memastikan percapaian target bisnis 

Gadai yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee 

based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, 

pawning sales juga memastikan akurasi penaksiran  barang 

jaminan.  

 Pawning Staff bertugas untuk memastikan kelengkapan dokumen 

aplikasi gadai dan juga menindaklanjuti permohonan pembiayaan 

gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

4. Retail Banking Relationship Manager (RBR Manager)  

 Membantu memasarkan produk-produk bank  dan mencari peluang 

pasar segmen Business Banking kepada calon nasabah baru dalam 

rangka pencapaian target ekspansi pembiayaan, dna dan fee based.  

 Menjalin hubungan yang baik kepada nasabah dan membina serta 

mengembangkan relationship dengan nasabah untuk memantau dan 

mempertahankan kualitas pembiayaan dari debitur yang menjadi 

kelolaannya. 

5. Teller  

 Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan aturan yang 

ada. 

 Melakukan pengelolaan terhadap kas teller sesuai dengan limit 

yang telah ditentukan oleh bank. 
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 Melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap uang yang layal 

beredar dan tidak layak untuk diedarkan (uang palsu). 

6. General Support Staff 

 Melakukan penyusunan laporan atas biaya-biaya yang 

berhubungan dengan personalia ataupun fasilitas kantor.  

 Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian 

sesuai dengan wewenang yang berlaku. 

7. Customer Service 

 Melakukan sosialisaasi terkait dengan produk-produk dan jas BSI 

kepada nasabah. 

 Melayani nasabah jika terdapat keluhan-keluhan atau stock opname 

kartu ATM, serta memproses pembukuan dan penutupan buku 

rekening. 

8. Driver 

 Mengantar maupun menjemput pegawai kantor yang dinas luar dan 

terkait dengan hal tersebut. 

 Menjamin kendaraan dinas/kendaraan operasional selalu siap pakai 

dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, 

kunci-kunci, dan yang terkait dengan hal tersebut.  

9. Officer Boy 

 Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan kerja agar 

tetap bersih dan rapi khususnya ruangan –ruangan yang pelayanan 

nasabah. 
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 Menata perlengkapan kantor dengan sebaik mungkin agar 

teriptanya kenyamanan dan kemudahan bagi pegawai dalam 

mengerjakan pekerjaannya.  

 Membantu frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang terkait 

dengan hal tersebut.  

B. Hasil dan Pembahasan  

1. Pelaksanaan tanggung jawab social bagi masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya 

Sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar ataupun menengah perlu 

melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan 

dan masyarakat sekitar. CSR (Corporate Social Responsibility) ialah suatu 

kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas aktifitas bisnis 

perusahaannya, selain itu CSR juga berupa wadah yang berisikan kewajiban-

kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan untuk keberlanjutan perusahaan 

yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial saja tetapi juga memberi 

dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan CSR sendiri 

sudah diatur dalam Undang-Undang  No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan 

Terbatas dan juga dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 1 paragraf 9 tentang Pengungkapan Dampak Lingkungan.  

Hal ini sejalan dengan pernyataan  dari Ibu Nurma (RBR  Manager) yang 

mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaan CSR sudah diatur dalam undang-undang sehingga kita pihak 

perusahaan perlu menaatinya. Selain itu, perusahaan juga sadar akan 

pentingnya CSR bagi kelangsungan perusahaan. Nah, dari program-program 

CSR ini tentunya akan melahirkan citra positif dimata masyarakat. Tidak 
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hanya untuk mendapat citra positif, yang utama dari ini adalah bagaimana 

perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat”. (wawancara 

dengan RBR Manager,3 Mei 2021). 

Pernyataan dari Ibu Nurma diperkuat oleh  Sri Saniya dalam wawancaranya, 

bahwa:  

“Dasar perusahaan untuk melakukan CSR itu karena adanya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur. Pelaksanaan CSR dapat menjadi ajang 

dalam menebar kebaikan dan memberi manfaat bagi sekitar. Telebih lagi, 

tanggapan dari masyarakat yang menilai jika perusahaan yang 

melaksanakan CSR pastinya perusahaan yang bagus dan memerhatikan 

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan itu berdiri.”. 

(wawancara dengan Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021). 

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa PT. Bank Syariah 

Indonesia (BSI) mengetahui adanya regulasi terkait dengan pelaksanaan CSR dan 

menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan mana saja untuk menaatinya. Tidak 

hanya mengetahui undang-undangnya tetapi PT. Bank Syari’ah Indonesia juga 

mampu memahami peran dan tanggungjawabnya atas keberadaannya ditengah-

tengah masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan CSR di PT. Bank Syari’ah Indonesia 

ialah untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh 

Dawling Pfeffer (1975) yang mengatakan bahwa perusahaan perlu berusaha untuk 

menciptakan keselarasan antara nilai-nilai yang melekat pada kegiatan aktivitas 

bisnisnya dengan norma-norma yang berlaku ditengah masyakarat. Sehubungan 

dengan itu, pelaksanaan CSR tersebut diharapkan dapat mempertahankan 

eksistensi perusahaan perbankan khususnya PT. Bank Syari’ah Indonesia.   

Sejak awal PT. Bank Syari’ah Indonesia sudah melaksanakan CSR.  Hal 

tersebut diketahui dari pernyataan Ibu Nurma yang mengatakan bahwa: 
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“PT. Bank Syari’ah Indonesia sudah melaksanakan CSR bahkan sebelum 

adanya merger yang menggabungkan tiga perusahaan perbankan milik 

BUMN”. (wawancara dengan RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Pernyataan dari Ibu Nurma ini dibenarkan oleh Ibu Sri Saniya yang 

mengatakan bahwa: 

“Sebelum menjadi Bank Syari’ah Indonesia, perusahaan sudah 

melaksanakan CSR, apalagi terdapat regulasi yang mengatur pelaksanan 

CSR. Perusahaan sadar betul akan pentingnya CSR bagi kelangsungan 

hidup perusahaan.”  (wawancara dengan Branch Operation and Service 

Manager, 3 Mei 2021). 

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sejak awal PT. Bank 

Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar sudah melaksanakan program-program 

CSR karena terdapat regulasi yang mengatur dan mewajibkan setiap perusahaan 

yang mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan CSR. 

Pelaksanaan CSR oleh Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar sudah 

dilakukan bahkan sebelum adanya merger dari ketiga perusahaan perbankan milik 

BUMN tersebut. PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar 

melaksanakan CSR bukan hanya karena adanya undang-undang yang mengatur, 

tetapi mereka paham betul jika ada tanggung jawab disana, bukan pula hanya 

tentang peningkatan laba tetapi bagaimana hubungan dengan Tuhan melalui 

kepedulian terhadap sesama, baik itu manusia maupun lingkungan. Simbiosis  

mutualisme, seperti itulah ungkapan yang pas untuk program CSR, saling 

menguntungkan bukan hanya satu pihak, tetapi pihak yang lain juga ikut di 

untungkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nayenggita., 

dkk (2019) CSR merupakan wadah yang berisi kepedulian perusahaan terhadap 
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keadaan lokasi tempat perusahaan itu berdiri, bukan hanya sebagai tanggung 

jawab tetapi sebuah kewajiban. 

Tujuan dilaksanakannya CSR di PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali 

Mandar adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat, keselamatan dunia akhirat. 

Islam sendiri sudah mengajarkan tentang dasar-dasar kebaikan, nilai-nilai kasih 

sayang dan cinta. Islam juga mengajarkan untuk saling menjaga dan memelihara 

antara sesama serta menjaga kelestarian lingkungan. Kesejahteraan yang 

dimaksud dalam ekonomi syari’ah tidak hanya menguntungkan pemodal saja 

tetapi segala aspek yang terkait dengan perusahaan, para stakeholders misalnya. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ibu Nurma dalam wawancanya, bahwa: 

“Segala perbuatan tentu ada yang mendasari dan tujuan dilaksanakannya 

CSR juga sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. 

Jadi, perusahaan tidak hanya melihat CSR sebagai wadah untuk meraup 

keuntungan finansial saja tetapi juga semacam fasilitas dalam menebar 

kebaikan.” (wawancara RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Pernyataan dari Ibu Nurma diperkuat oleh Ibu Sri Saniya yang 

mengungkapkan hal yang senada, bahwa: 

“Sebuah perusahaan yang memanfaatkan semesta, baik itu alam maupun 

manusianya, seharusnya memberikan manfaat kembali. Melalui apa? Ya 

dengan program-program CSR tersebut. Perusahaan diuntungkan tetapi 

tidak lupa juga dengan tanggung jawabnya. Selain itu, kita sebagai 

perbankan syari’ah haruslah menjunjung nilai-nilai syari’ah.” (wawancara 

dengan Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021).  

Dari pernyataan kedua narasumber diatas dapat diambil kesimpulan jika 

tujuan dilakukannya CSR PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar 

ialah untuk menebar kebaikan yang tidak hanya dilaksanakan hanya untuk 

mengambil keuntungan finansial dari sana tetapi juga memerhatikan tujuan-tujuan 

syari’ah yang ada. 
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PT. Bank Syari’ah Indonesia telah menjalankan program CSR sebagaimana 

yang telah ditentukan, guna untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan 

semesta dan tidak merusak lingkungan, hal ini sejalan dengan salah satu firman 

Alllah S.W.T dalam Al-Qur’an dalam Q.S. An-Nisa ayat 36: 

ْاٱواَ اَٱاعۡبُدُوا ابهِِااللَّّ ْ اتشُِۡۡكُوا اواَا اٗشَيۡااۦوَلَ ۖ ِاا ينۡاِٱب َٰلَِِ االۡوَ اوَبذِِي الۡقُرۡبََٰاٱإحِۡسََٰنٗا
االَۡۡارِاٱواَالمَۡسََٰكِياِٱواَالَۡۡتََٰمََٰاٱواَ احِباِٱواَالُۡۡنُباِٱالَۡۡارِاٱواَالۡقُرۡبََٰاٱذيِ ِاالصَّ الَۡۡنۢباِٱب
بيِلاِٱابنۡاِٱواَ َٰنُكاُالسَّ يمَۡ

َ
اامۡ اوَمَاامَلكََتۡاأ اَٱإنَِّ امَناكََنَامُُۡتَالٗافخَُورًاااللَّّ  لَايُُبُِّ

Terjemahannya:  

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

satupun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua ibu-bapak, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetannga 

yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri.” (Q.S. An-Nisa Ayat 36). 

Berdasarkan firman Alah diatas bahwa Allah S.W.T memerintahkan untuk 

berbuat baik kepada siapapun itu, entah itu lingkungan (alam) maupun manusia. 

Setiap individu ataupun kelompok sebagai pelaku bisnis tentunya harus aware 

pada kesejahteraan sekitarnya, serta sigap dalam menawarkan bantuan kepada 

seseorang yang sedang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh PT. Bank 

Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar yang tetap menjaga hubungan baik 

dengan masyarakat sekitar. Dapat dikatakan jika PT. Bank Syari’ah Indonesia 

melakukan CSR agar dipandang positif oleh masyaarakat, tetapi mereka paham 

betul jika perlu memberikan dampak positif atas keberadaannya ditengah-tengah 

masyarakat, berusaha menjaga silaturahmi dengan masyarakat maupun para 

stakeholdernya. Tanggung jawab sosial merupakan bentuk kepedulian perusahaan 
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dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya dalam menjaga 

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Fitriana, 29019).  

Meski kehadirannya ditengah-tengah masyarakat masih terbilang cukup 

dini, PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar telah dan sedang 

menjalankan program CSR misalnya pemberian bantuan untuk masjid. Triyani 

(2017) yang mengatakan bahwa program-program CSR yang dapat dilaksanakan 

oleh perusahaan itu sangat beragam, misalnya program yang dapat meningkatkan 

kualitas kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas 

pendidikan serta bantuan dana sosial bagi masyarakat. Semua program-program 

yang telah direncanakan diusahakan agar terealisasikan dengan segera sesuai 

dengan waktu pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Nurma 

yang menyatakan bahwa:  

“Sebelumnya kantor kami sudah banyak melakukan program-program CSR 

misalnya memberikan bantuan untuk perbaikan mesjid dan sekarang 

program-program CSR nya masih dalam ranah lingkungan kerja misalnya 

memberkan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan. Tetapi, BSI nasional 

bisa dibilang sudah banyak program CSRnya. Sekarang, kantor kami tetap 

berusaha untuk memperbanyak program-program CSR sebagai bentuk 

tanggung jawab kami atas kegiatan operasional perusahaan.” (wawancara 

dengan RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Pernyataan dari Ibu Nurma ditegaskan oleh Ibu Sri Saniyah yang 

menyatakan, bahwa:  

“Memang benar BSI baru-baru ini hadir ditengah-tengah masyarakat, tetapi 

hal itu tidak menjadikan kita lupa akan tanggung jawab, meski program-

programnya masih dalam lingkup kantor, kita akan tetap berusaha untuk 

mmebuat program yang dikhususkan untuk masyarakat. Lagi, untuk 

program CSR secara mendetail itu yang kelola ialah kantor pusat.” 

(wawancara dengan Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021). 
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Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan jika setiap program CSR yang 

dilaksanakan, perusahaan selalu berusaha agar program CSR tersebut dapat 

terealisasikan dengan baik dan kedepannya diharapkan semakin banyak program-

program CSR yang dapat kami laksanakan. Program CSR yang baru 

terealisasikan masih dalam lingkungan kerja misalnya memberikan bantuan  

pelatihan dan pendidikan bagi karyawan BSI. Sebelumnya, program CSr yang 

dilakukan ialah memberikan bantuan untuk perbaikan masjid. Bantuan ini sejalan 

dengan firman Allah S.W.t dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195: 

ْا نفقُِوا
َ
ااوَأ اسَبيِلِ ِاٱفِِ االلَّّ اإلََِ يدِۡيكُمۡ

َ
ابأِ ْ اتلُۡقُوا االتَّهۡلكَُةِاٱوَلَ اإنَِّ ْۚ حۡسِنُوٓا

َ
اَٱوَأ اللَّّ

ايُُِا اا١٩٥المُۡحۡسِنيِاَٱبُّ
Terjemahan:  

 “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 

Dalam surah Al-Baqarah diatas sudah dijelaskan jika dalam harta kita ada 

bagian untuk orang lain, dan kita diminta untuk menginfakkan sebagian harta kita 

di jalan Allah S.W.T. Apa yang menjadi isi dari Surah Al-Baqarah diatas sudah 

sesuai dengan apa yang menjadi program CSR oleh PT. Bank Syari’ah Indonesia 

yaitu, menginfakkan sebagian harta perusahaan untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan karyawan melalui program pelatihan dan pendidikan. Selain itu, dari 

awal sudah ada program CSR yaitu memberikan bantuan untuk perbaikan masjid. 

Dari awal, pelaksanaan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 

dan menjadi media atau cara perusahaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat 

yang ada dilingkungan perusahaan untuk menjalin hubungan baik antara 
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keduanya. Teori Legitimasi menyarakan agar aktivitas bisnis perusahaan sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Sehingga, terciptanya 

keselarasan atau keseimbangan dalam kehidupan. Legitimasi yang baik dari 

masyarakat dapat menjadi unsur penentu apakah sebuah perusahaan dapat 

bertahan atau tidak. Perusahaan harus mampu untuk sigap dalam membaca 

peluang.  Kepedulian perusahaan yang tercermin dalam program-program CSR 

akan sangat memengaruhi pandangan masyarakat terhaadap perusahaan. Jika CSR 

suatu perusahaan baik, maka akan baik pula citra atau pandangan masyarakat 

terhadap perusahaan. Pelaksanaan CSR oleh PT. Bank Syari’ah Indonesia secara 

tidak langsung akan memengaruhi bagaimana masyarakat melihat. Selain itu, 

pelaksanaan CSR dapat menjadi media untuk menarik kepercayaan naasabah dan 

untuk sosial branding. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Nurma dalam 

wawancaranya: 

“Tidak bisa dipungkiri jika pelaksanaan CSR yang baik dapat memengaruhi 

pandangan masyarakat terhadap BSI. Citra positif yang didapat dari 

program CSR ini sangat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap BSI.” (wawancara RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Berbeda dengan pernyatan Ibu Nurma, Ibu Sri Saniyah menyatakan bahwa: 

“Program CSR seharusnya tidak hanya digunakan untuk social branding 

saja. Meski memang dampak dari pelaksanaan CSR tersebut pada baik 

buruknya citra perusahaan, tetapi kita harus tetap menjadikan kesejahteraan 

masyarakat menjadi fokus utama kita sebagai pelaku bisnis. Telebih lagi, 

sebagai salah-satu bank syari’ah di Indonesia, kita seharusnya menjadi 

pionir dalam menjunjung nilai-nilai syari’ah.” (wawancara dengan Branch 

Operation and Service Manager, 3 Mei 2021). 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan jika PT. Bank Syari’ah 

Indonesia dari segi program-program CSR yang dilaksanakan tidak hanya untuk 

kepentingan pemodal saja tetapi juga kepentingan para stakeholders. Bank 
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Syari’ah Indonesia setuju jika dikatakan bahwa untuk menjaga eksistensi 

perusahaan ditengah masyarakat perlu adanya dukungan dari masyarakar itu 

sendiri. Tetapi, jika dikatakan bahwa CSR hanya untuk mendapatkan citra positif 

semata maka PT. Bank Syari’ah Indonesia kurang setuju jika dikatakan demikian 

karena yang menjadi hal utama dilaksanakannya CSR di PT. Bank Syari’ah 

Indonesia ialah mendatangkan manfaat bagi sekitarnya baik itu lingkungan tempat 

perusahaan itu berdiri ataupun masyarakat yang ada disekitar.  

Satrio (2019) menyatakan bahwa sebagai organisasi bisnis tentunya memilki 

fungsi sosial yang tidak hanya diperuntungkan untuk para pemegang saham atau 

pemodal saja tetapi juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara 

keseluruhan. Sebagai salah-satu Bank Syariah yang ada di Indonesia tentunya 

kesejahteraan sekitar adalah yang pertama, karena salah satu tujuan dari ekonomi 

syari’ah yaitu untuk menciptakan maslahah. 

Table 3.2 

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial bagi Masyarakat dan Lingkungan 

 

 Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Implementasi CSR pada PT. Bank 

Syari’ah Indonesia KCP Polewali 

Mandar 

1. Tanggungjawab  Corporate Social Responsibility pada 

PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar dilihat dari sisi 

tanggung jawab yaitu: 

1. Pelatihan dan pendidikan karyawan 

2. Perbaikan masjid 

2 Kepedulian Lingkungan Corporate Social Responsibility pada 

PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar pada aspek kepedulia 

lingkungan belum ada tetapi PT. Bank 

Syari’ah Indonesia KCP Polewali 

Mandar tetap berusaha menjaga 

kebersihan kantor seperti pengadaan 
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tempat sampah. 

3 Kemanusiaan Corporate Social Responsibility pada 

PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar pada aspek 

kemanusiaan: 

1. Pelatihan dan pendidikan karyawan 

2. Perbaikan masjid 

 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021) 

2. Aktualisasi Maqasidh Syari’ah dalam Pelaksanaan Corporate Social 

Responsbility pada PT. Bank Syari’ah Indonesia 

Penerapan Maqasih Syari’ah dalam pelaksanaan program Corporate Social 

Responsibility pada PT. Bank Syari’ah Indonesia dengan menggunakan indikator 

dalam program CSR yang disesuaikan dengan konsep Maqasih Syariah yang 

terdiri dari lima penjagaan, yaitu: 

a. Perlindungan Agama (Hifz Al-Din) 

b. Penjagaan Akal (Hifz Al-Aql) 

c. Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) 

d. Perlindungan Keturunan (Hifz Al-Nasl) 

e. Perlindungan Harta (Hifz Al-Maal) 

Program CSR PT. Bank Syari’ah Indonesia dianalisis berdasarkan konsep 

Maqasidh Syari’ah, berikut paparan bagaimana implementasi maqasidh syari’ah 

dalam pelaksanaan CSR: 

a. Perlindungan Agama (HIfz Al-Din) 

Agama bagaikan pondasi dalam kehidupan seseorang. Layaknya bangunan, 

pondasinya harus kuat agar bangunannya kokoh. Bentuk tanggung jawab 

perusahaan dalam  menjaga agama dari segi penampilan fisik, diwajibkannya bagi 
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perempuan untuk menggunakan hijab selama jam kantor. Hal ini dibenarkan oleh 

pernyataan dari Ibu Nurma yang mengatakan, bahwa: 

“PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar mewajibkan setiap 

karyawan perempuan untuk menggunakan hijab selama jam kantor 

berlangsung. Hal ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh perbankan 

syari’ah.” (wawancara dengan RBR Manager, 3 Mei 2021).  

Pernyataan dari Ibu Nurma ditegaskan oleh Ibu Sri Saniyah yang 

menyatakan bahwa: 

“Karyawan wanita baik yang berada diposisi tinggi ataupun bawah 

diwajibkan untuk menggunakan busana muslimah yaitu mengenakan hijab  

selama jam kantor.” (wawancara dengan Branch Operation and Service 

Manage, 3 Mei 2021). 

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan jika PT. Bank Syari’ah 

Indonesia sangat memerhatikan bagaimana penampilan fisik karyawannya 

khususnya perempuan yang diminta untuk menutup auratnya dengan 

menggunakan hijab selama jam kantor berlangsung. Penampilan fisik yang 

menggunakan hijab oleh perbankan syari’ah menjadi ciri khas atau yang menjadi 

perbedaaan dengan bank konvensional.  Sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam 

Q.S. An-Noor ayat 31, yang berbunyi: 

امِناۡاوَقلُ اظَهَرَ امَا اإلَِّ ازيِنَتَهُنَّ ايُبۡدِينَ اوَلَ افرُُوجَهُنَّ اوَيَحۡفَظۡنَ َٰرهِنَِّ بصَۡ
َ
اأ امِنۡ ايَغۡضُضۡنَ َٰتِ هَااۖل لِۡمُؤۡمِنَ
ۖا اجُيُوبهِِنَّ َٰ اعََلَ  اا٣١ا..…وَلَۡۡضِۡۡبۡنَابُِِمُرهِنَِّ

 

Terjemahan: 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 

perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya………”  (Q.S. An-Noor ayat 31). 
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Selain dari diwajibkannya karyawan perempuan untuk menggunakan hijab, 

bentuk lain dari tanggung jawab dari segi penjagaan agama yang dilakukan oleh 

PT. Bank Syari’ah Indonesia ialah diberikannya waktu istirahat bagi karyawan 

yang digunakan untuk makan ataupun ibadah (shalat), pengadaaan musholla, dan 

do’a bersama yang dilakukan sebelum mulai beraktifitas. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan dari Ibu Nurma yang mengatakan bahwa: 

“Jam 07.00 pagi karyawan diminta berkumpul untuk brieffing, 10 menit 

terakhir sebelum memulai beraktivitas diadakan do’a bersama. S1qszelain 

itu, disediakan juga waktu istirahat untuk makan ataupun mendirikan shalat 

sebelum jam kedua” (wawancara, RBR Manager, 3 Mei 2021.) 

Dalam wawancaranya, Ibu Sri Saniyah menjelaskan bahwa: 

“Disini juga kita siapkan tempat untuk ibadah (musholla).” (wawancara 

Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021.) 

Hal ini diperkuat dengan penyataan dari Pak Samar yang mengatakan 

bahwa: 

“Iya disediakan musholla yang bisa digunakan oleh karyawan ataupun 

nasabah.” (wawancara dengan tokoh masyarakat, 3 Mei 2021).  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar dalam menjaga agama, memberikan hak kepada setiap individu 

untuk menjalankan ibadah (mendirikan shalat) yang ditandai dengan adanya 

waktu yang diberikan dan disediakannya sarana untuk menjalankan ibadah 

(musholla), serta diajarkannya untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum 

memulai pekerjaan.  

b. Perlindungan Akal (Hifz Al-Aql) 

PT. Bank Syari’ah Indonesia turut ikut andil dalam perkembangan dan 

peningkatan eksistensi perbankan syari’ah di Indonesia. Agar tetap eksis di dunia 
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perbankan, wawasan dan pengetahuan setiap karyawan akan sangat berpengaruh. 

PT. Bank Syari’ah Indonesia dalam meningkatkan wawasan setiap karyawannya, 

maka diadakan pelatihan pendidikan pada seluruh karyawan baik itu perempuan 

ataupun laki-laki. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dalam 

meningkatkan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu 

Nurma dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 

“Ya, kita mengadakan pelatihan karyawan guna untuk meningkatkan 

kompetensi pegawai. Pelatihan ini diperuntungkan untuk seluruh karyawan 

tanpa pandang bulu.” (wawancara dengan RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Penyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri Saniyah yang mengatakan 

bahwa: 

“Memang benar kita adakan pelatihan pendidikan bagi karyawan, agar 

setiap karyawan bisa melaksanakan tugasnya secara professional.” 

(wawancara dengan Branch Operation dan Service Manager, 3 Mei 2021).  

Berdasarkan pemaparan dari keduanya, dapat disimpulkan bahwa: 

PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar dalam upayanya untuk 

menjaga akal maka diberikannya pelatihan bagi seluruh karyawan baik itu 

karyawan perempuan maupun laki-laki. Pelatihan pendidikan yang diberikan guna 

untuk meningkatkan daya pikir karyawan, dan juga supaya karyawan dapat 

bekerja secara professional sesuai dengan tugas yang diberikan. Penjagaan akal 

berkaitan dengan ilmu. Oleh karenanya, dengan pelatihan pendidikan dapat 

menambah ilmu seseorang sehingga mereka daapat mengenai keutamaan dalam 

beramal.  

c. Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nasl) 

Bentuk perlindungan jiwa oleh PT. Bank Syari’ah Indonesia ialah 

diwajibkannya bagi seluruh pegawai PT. Bank Syari’ah Indonesia khususnya PT. 
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Bank Syari’ah KCP Polewali Mandar mulai dari atasan sampai bawahan untuk 

mengeluarkan zakat personal sebesar dua setengah persen (2,5%). Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Ibu Nurma yang mengatakan bahwa: 

“Untuk zakat personal ada, dan dipotong langsung oleh kantor pusat 

sebelum gaji masuk ke rekening. Besaran zakat yang perlu dikeluarkan 

sebesar 2,5%.” (wawancara RBR Manager, 3 Mei  2021). 

 

Dari penyataan Ibu Nurma, Ibu Sri Saniyah membenarkan pernyataan 

tersebut: 

“Memang benar setiap pegawai BSI mulai dari atasan sampai bawahan 

diwajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5%.” (wawancara dengan 

Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021). 

 

Dari hasil wawancara diatas, PT. Bank Syari’ah Indonesia mewajibkan 

semua pegawainya untuk mengeluarkan zakat personal sebanyak 2,5%.  

d. Penjagaan Keturunan (Hifz Al-Nasl) 

Tujuan dari ekonomi Islam ialah untuk mencapai maslahah, menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam perbankan syari’ah, tujuan dalam menjaga 

keturunan ialah untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan kesejahteraan 

para karyawan. Menurut Ibu Nurma dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan, BSI 

memberikan jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi pegawainya.” (wawancara 

RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Dari pernyataan diatas, Ibu Sri Saniyah memberikan tambahan bahwa: 

“Selain asuransi jiwa dan BPJS, BSI juga tidak lupa memerhatikan 

kenyamanan karyawan dalam bekerja, jadi diupayakan agar lingkungan 

kerja tetap dalam keadaan bersih, rapi, dan nyaman. Tidak hanya itu, untuk 

melindungi karyawan dalam berkendara menggunakan mobil kendaraan 

kantor, maka selalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh driver. 

(wawancara dengan Branch Operation and Service Manager.) 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika PT. Bank Syari’ah 

Indonesia tidak tutup mata akan kesejahteraan para pegawainya. Hal ini terbukti 

dengan bagaimana BSI sangat memerhatikan keselamatan dan kesehatan 

karyawannya dengan memberikan asuransi jiwa dan juga jaminan BPJS, serta 

kelayakan pada kendaraan dinas yang digunakan oleh para pegawainya. Hal ini 

merupakan bentuk tanggung jawab BSI sebagai bentuk kepedulian atas kontribusi 

karyawan pada perusahaan.  

e. Penjagaan Harta (Hifz Al-Maal) 

PT. Bank Syari’ah Indonesia dalam menjaga harta dengan memberikan 

tunjangan bagi para pegawainya dengan memberikan fee untuk pegawai yang 

lembur dan fee marketing. Seperti ynag dikatakan oleh Ibu Nurma:  

“Kita akan dapat gaji jika lembur, hitungannya dari selesai jam kerja. Misal 

kita selesai bekerja jam setengah lima, maka sejam kemudian sudah 

dianggap lembur” (wawancara dengan RBR Manager, 3 Mei 2021.) 

Dari pernyataan diatas, hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri Saniyah 

yang mengatakan bahwa: 

“Ada beberapa bonus yang diberikan, dan salah-satunya ialah fee 

marketing” (wawancara dengan Branch Operation and Service Manager, 3 

Mei 2021.) 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika PT. Bank Syari’ah 

Indonesia dalam penjagaannya terhadap harta memberikan bonus atau tunjangan 

bagi karyawannya. Bonus-bonus ini seperti fee marketing, dan juga tunjangan gaji 

untuk pegawai yang lembur. 

 Berikut ini bagaimana maqasidh syari’ah dalam tiga indikator Corporate 

Social Responsibility yaitu: tanggung jawab, masyarakat dan lingkungan. 
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a. Indikator Tanggung Jawab  

Program tanggung jawab sosial perusahaan dalam indikator dibidang 

ekonomi ialah didirikannya koperasi yang berada dikantor pusat PT. Koperasi ini 

didirikan sebagai bentuk pemberdayaan karyawan. Hal ini dinyatakan oleh Ibu 

Nurma dalam wawancaranya: 

“Untuk pemberdayaan karyawan sudah ada seperti didirikannya koperasi di 

kantor pusat, tapi untuk pemberdayaan masyarakat secara luas belum dapat 

terealisasikan.” (wawancara RBR Manager, 3 Mei 2021.) 

Dalam wawancaranya, ibu Sri Saniyah memaparkan, bahwa: 

“Kami memiliki koperasi yang terletak dikantor pusat. Tetapi untuk status 

kepegawaiannya saya kurang paham.” (wawancara dengan Branch 

Operation and Service Manager, 3 Mei 2021). 

Dari wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan jika PT. Bank Syari’ah 

Indonesia dalam betanggung jawab bidang ekonomi masih belum dapat maksimal, 

dikarenakan bentuk tanggung jawab yang dapat terealisasikan dan nyata dilihat 

hanya terkait dengan permberdayaan karyawan di Bank Syari’ah Indonesia seperti 

adaanya koperasi yang terletak dikantor pusat. Tetapi untuk pemberdayaan 

mayarakat secara luas belum bisa terealisasikan. 

Selain itu, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan produk-

produk PT. Bank Syari’ah Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan syari’ah. 

Dalam pengawasan produk-produk perbankan syari’ah sudah diawasi oleh Dewan 

Pengawas Syari’ah (DPS) agar produk-produk tersebut tetap sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika terdapat produk baru, BSI akan melakukan 

sosialisasi kepada para nasabah atau stakeholders baik secara langsung ataupun 
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lewat brosur-brosur.  Hal ini sejalan dengan apa pernyataan dari Ibu Nurma 

bahwa: 

“Produk-produk tidak akan dipasarkan apabila tidak lolos atau sesuai 

dengan ketentuan syariah oleh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).” 

(wawancara dengan RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Pernyataan Ibu Nurma diperkuat oleh Ibu Sri Saniyah yang mengatakan  

bahwa: 

“Untuk setiap produk di BSI diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah, jadi 

setiap produk yang dikeluarkan sudah melalui tahap uji coba dari DPS 

apakah produk tersebut sesuai atau tidak. Nah, untuk setiap produk yang 

baru kita adakan sosialisasi baik secara langsung kepada nasabah ataupun 

dalam bentuk brosur-brosur yang disebar.”(wawancara dengan Branch 

Operation and Service manager, 3 Mei, 2021.) 

Pernyataan dari Ibu Sri Saniyah diperkuat oleh Bapak Samar yang 

mengatakan, bahwa: 

“Iya dek, setiap produk yang baru itu pasti langsung disosialisasikan, baik 

itu secara langsung tatap muka ataupun lewat brosur. Tapi sampai saat ini, 

belum ada sosialisasi yang dilakukan secara resmi yang didalam ruangan itu 

dek” (wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus nasabah 

BSI, 3 Mei 2021.) 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika PT. Bank Syari’ah 

Indonesia sangat memerhatikan bagaimana produk-produknya apakah sudah 

sesuai dengan ketentuan syari’ah atau tidak. Jadi, setiap produk yang sudah 

dipasarkan sudah sesuai dengan ketentuan syari’ah.  

b. Indikator Masyarakat 

Program PT. Bank Syari’ah Indonesia dalam indikator masyarakat belum 

ada program khusus. Hal ini sejalan dengan apa yang dituturkan oleh Ibu Nurma 

dalam wawancaranya:  

“Untuk masyarakat, belum ada program khusus untuk itu tapi sebelum jadi 

BSI kami sudah ada program-program untuk masyarakat, misalnya 



68 
 

 

memberikan bantuan dana untuk perbaikan masjid.” (wawancara dengan 

Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021.) 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator 

masyarakat di PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar belum 

memiliki program khusus terkait masyarakat, tetapi sebelum menjadi PT. Bank 

Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar sudah ada beberapa program yang di 

tujukan untuk masyarakat. 

c. Indikator Lingkungan 

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dengan menjaga lingkungan 

agar tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas bisnis perusahaan. Alam perlu 

dipelihara untuk terus memberikan manfaat sampai kemudian hari, karena sampai 

kapanpun alam akan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. 

Dalam wawancara dengan Ibu Nurma yang mengatakan bahwa: 

“Disini memang belum ada program yang khusus untuk kepedulian terhadap 

lingkungan, tapi kami tetap menjaga kebersihan area kantor.” (wawancara 

dengan Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021.) 

Pernyataan serupa dituturkan oleh Ibu Sri bahwa: 

“Salah satu bentuk kepedulian kita disini, kita siapkan tempat sampah di 

depan kantor dan didalam kantor agar kebersihan tetap terjaga dan sampah 

tidak berserakan kemana-mana.” (wawancara dengan Branch Operation and 

Service Manager, 3 Mei 2021). 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Samar bahwa: 

“Menurutku, lingkungannya sudah bersih, dan saya liat memang banyak 

tempat sampah yang disiapkan, jadi setiap kertas nomor antrian yang sudah 

tidak gunakan bisa langsung dibuang di tempat sampah.”(wawancara 

dengan tokoh masyarakat selaku nasabah, 3 Mei 2021.) 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepedulian terhadap 

lingkungan di PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar belum 
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memiliki program khusus terkait dengan lingkungan, tetapi PT. Bank Syari’ah 

Indonesia KCP Polewali Mandar tetap berusaha untuk menjaga kebersihan 

lingkungan sekitar area kantor dengan menyediakan tempat sampah baik didalam 

maupun diluar kantor.  

Penerapan Maqassidh Syari’ah dalam pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility di PT. Bank Syari’ah Indonesia masih perlu dikembangkan lagi. 

Dari lima pembagian Maqasidh Syari’ah yaitu : penjagaan jiwa (Hifz Al-Nafs),, 

penjagaan agama (Hifz Al-Din), penjagaan akal (Hifz Al-Aql), penjagaan 

keturunan (Hifz Al-Nasl) dan penjagaan harta (Hifz Al-Maal) terhadap indikator-

indikator dalam Corporate Social Responsibility belum terjamah semua, 

dikarenakan masih kurangnya program-program CSR yang dilaksanakan, seperti 

tanggung jawab sosial dalam indikator lingkungan belum ada program khususnya.  

Table 4 4.3  

Implementasi Maqasidh Syariah dalam Pelaksanaan CSR 

  

Maqasidh Syari’ah 

Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

Pelaksanaan CSR di PT. Bank 

Syari’ah Indonesia KCP Polewali 

Mandar 

1. Memelihara Agama 1. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar dalam aspek tanggung 

jawab : 

 Tanggung jawab produk halal, 

produk-produk yang dikeluarkan 

sesuai dengan DPS (Dewan 

Pengawas Syariah) 

 Mengenakan busana muslimah bagi 

setiap karyawan perempuan 

 Pemberian waktu untuk beribadah 

bagi karyawan 

 Do’a bersama  

 Penyediaan sarana untuk ibadah 
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yaitu musholla 

2. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah KCP Polewali 

Mandar dalam aspek kepedulian 

lingkungan belum ada.  

3. Impelementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah Indonesia dalam 

aspek kemaanusiaan belum ada.  

2. Memelihara Jiwa   1. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

POlewali Mandar dalam aspek tanggung 

jawab:  

 Zakat 2,5% 

2. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah KCP Polewali 

Mandar dalam aspek kepedulian 

lingkungan belum ada.  

3. Impelementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah Indonesia dalam 

aspek kemaanusiaan belum ada. 

3. Memelihara Akal 1. Implementasi Maqasidh Syariah dalam CSR 

PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP POlewali 

Mandar dalam aspek tanggung jawab: 

 Mengadakan pelatihan pendidikan 

bagi karyawan 

2. Implementasi Maqasidh Syariah dalam CSR 

PT. Bank Syariah KCP Polewali Mandar 

dalam aspek kepedulian lingkungan belum 

ada program khusus.  

3. Impelementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah Indonesia dalam 

aspek kemaanusiaan belum ada. 

4. Memelihara Keturunan 1. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar dalam aspek tanggung 

jawab: 

 Tunjangan BPJS bagi karyawan 

 Asuransi Jiwa Inhealth bagi 

karyawan 

 Pemeliharaan kendaraan dinas 

2. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah KCP Polewali 

Mandar dalam aspek kepedulian 

lingkungan belum ada program khusus 

tetapi BSI KCP Polewal Mandar 
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mengusahakan agar lingkungan dalam 

kantor tetap bersih dan rapi.  

3. Impelementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah Indonesia dalam 

aspek kemaanusiaan belum ada.  

5. Memelihara Harta  1. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP 

POlewali Mandar dalam aspek tanggung 

jawab: 

 Pemberian Tunjangan 

 Pemberian Bonus 

4. Implementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah KCP Polewali 

Mandar dalam aspek kepedulian 

lingkungan belum ada program khusus.  

5. Impelementasi Maqasidh Syariah dalam 

CSR PT. Bank Syariah Indonesia dalam 

aspek kemaanusiaan belum ada program 

khusus. 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021) 

3. Maqasidh Syari’ah dalam Penguatan Corporate Social Responsibility 

Maqasidh Syari’ah merupakan tujuan tertinggi dalam syari’ah. Maqasidh 

Syari’ah berarti mandatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Maqasidh 

Syari’ah ialah tujuan-tujuan syari’ah dalam menjaga agama, menjaga akal, 

menjaga keturunan, menjaga jiwa, dan menjaga keturunan. Hal ini dapat dengan 

mudah dikolaborasikan dengan program-program CSR yang ada pada suatu 

perusahaan, khususnya bagi Bank Syari’ah yang memang dasar-dasarnya sudah 

berpaku pada ketentuan-ketentuan syari’ah. Bank Syari’ah sebagai pionir dalam 

mengembangkan industry halal yang menjadi focus utamanya ialah bagaimana 

perbankan mampu menciptakan kesejahteraan para stakeholdersnya bukan hanya 

menambah pundi-pundi keuangan pemodal saja. Dalam wawancara dengan Ibu 

Nurma mengatakan bahwa: 
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“Kalau kita disini dek, isnyaAllah tidak hanya memerhatikan kepentingan 

pemodal saja tetapi juga kepentingan para stakeholders baik yang 

memberikan kontribusi langsung ataupun tidak, kita juga berusaha 

bagaimana kita mampu memberikan manfaat bagi sekitar.” (wawancara 

RVR Manager, 3 Mei 2021). 

Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Sri Saniyah yang mengatakan 

bahwa: 

“Kami selaku bank syari’ah yang terikat dengan aturan-aturan syari’ah yang 

ada sebisa mungkin tidak melakukan kerusakan ditengah-tengah 

keberadaaan kami dimasyakat.” (wawancara denga Branch Operation and 

Service Manager, 3 Mei 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas keterkaitannya dengan ayat diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syari’ah Indonesia KCP Polewali Mandar 

sadar betul akan keberadaanya ditengah-tengah masyarakat. PT. Bank Syari’ah 

Indonesia KCP Polewali Mandar tetap berusaha agar keberadaannya 

mendatangkan manfaat bagi sekitarnya serta tidak melakukan kerusakan dibumi. 

 Pelaksanaan CSR yang diatur oleh undang-undang  hanya sebagai penguat 

keberadaan CSR saja. Beberapa perusahaan melihat CSR sebagai beban dan 

bersifat sukarela (voluntery), oleh karenanya dibutuhkan kesadaran mengapa 

sebuah perusahan perlu melakukan tanggung jawab atas aktivitas bisnisnya. 

Perusahaan yang paham betul dengan maksud dan tujuan CSR meski tidak 

terdapat regulasi yang mengatur tetap akan melaksanakan program CSR, karena 

perusahaan tidak melihat pada peraturan perundang-undangannya tetapi melihat 

pada dampak positif dibalik pelaksanaan CSR tersebut. Jika perusahaan atau 

perbankan memahami maqasidh syariah dengan baik dalam menjaga agama, 

menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa, dan menjaga keturunan maka 

pelaksanaan CSR juga akan baik dan bernilai ibadah.   
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Dalam wawancaranya, Ibu Nurma mengatakan bahwa: 

“Karena sudah tahu ohh seperti ini tujuan syariah nya dan seperti ini 

dampak yang diberikan dan ternyata sangat positif, maka bisa dibilang jika 

maqaasidh syariah ini memang bisa sebagai penguatan program CSR.” 

(wawancara dengan RBR Manager, 3 Mei 2021). 

Hal ini diperkuat oleh Ibu Sri Saniyah dalam wawancaranya: 

“CSR sudah memiliki dampak yang positif nih apalagi jika dikaitkan 

dengan tujuan-tujuan syari’ah maka sudah tidak ada alasan untuk tidak 

menerapkannya apalagi kita yang Bank Syari’ah.” (wawancara dengan 

Branch Operation and Service Manager, 3 Mei 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Maqasidh 

Syari’ah  mewujudkan penguatan Corporate Social Responsibility. PT. Bank 

Syariah Indonesia sadar betul jika sebagai salah satu bank syari’ah yang ada di 

Indonesia tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Corporate Social 

Responsibility. 

Table 5 4.4 

Implementasi Maqasidh Syariah dalam Penguatan CSR 

  

Maqasidh Syari’ah 

Implementasi Maqasidh Syariah 

dalam Penguatan CSR di PT. 

Bank Syari’ah Indonesia KCP 

Polewali Mandar 

 Maqasidh Syari’ah : 

(penjagaan agama, penjagaan harta, 

Penjagaan jiwa, penjagaan akal dan 

Penjagaan keturunan).  

Maqasidh Syari’ah  mewujudkan 

penguatan Corporate Social 

Responsibility. PT. Bank Syariah 

Indonesia sadar betul jika sebagai 

salah satu bank syari’ah yang ada 

di Indonesia tidak ada alasan untuk 

tidak melaksanakan Corporate 

Social Responsibility. CSR sudah 

berdampak positif jika ditambah 

dengan penerapan tujuan-tujuan 

syariat maka tanggung jawab sosial 

perusahaan akan dua kali lebih 

baik. 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Corporate Social Responsibility pada PT. Bank Syari’ah KCP Polewali 

Mandar dikelompokkan menjadi tiga indikator yaitu aspek tanggung 

jawab, aspek kepedulian lingkungan, dan aspek kemanusiaan. Dari 

ketiga indikator Corporate Social Responsibility tersebut sudah 

terlaksana dengan baik tetapi masih dalam ranah lingkungan kerja dan  

pada aspek kepedulian lingkungan belum ada program khusus terkait 

lingkungan yang terealisasikan. Namun PT. Bank Syriah Indonesia tetap 

berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan di area kantor. Secara 

ringkas program-program CSR yang sudah dijalankan oleh PT. Bank 

Syari’ah Indonesia diantaranya ialah memberikan bantuan pelatihan dan 

pendidikan bagi karyawan dan sebelumnya program CSR yang ada ialah 

memberikan bantuan untuk perbaikan masjid.  

2. Implementasi Maqasidh Syari’ah dalam pelaksanaan CSR di PT. Bank 

Syari’ah Indonesia berdasarkan pada komponen lima penjagaan dalam 

maqasidh syari’ah yaitu penjagaan harta (HIfz Al-Din), penjagaan jiwa 

(Hifz Al-Nafs), penjagaan akal (HIfz Al -Akl), penjagaan keturunan (Hifz 

Al-Nasb) dan penjagaan harta (HIfz Al-Mal) bahwa program CSR dalam 

aspek tanggung jawab dalam lingkungan kerja (khususnya hubungan 

Bank Syariah dengan karyawan) sudah sesuai dengan maqasidh syari’ah 
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tetapi untuk aspek kepedulian lingkungan dan masyarakat belum bisa 

maksimal.  

3. Maqasidh Syari’ah  mewujudkan penguatan Corporate Social 

Responsibility. PT. Bank Syariah Indonesia sadar betul jika sebagai 

salah satu bank syari’ah yang ada di Indonesia tidak ada alasan untuk 

tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility.  

B.  Keterbatasan  

Setiap karya tulis memiliki kekurangan dan perlu adanya perbaikan 

nantinya. Adapun dalam versi peneliti, ada beberapa hambatan yang ditemui saat 

melakukan penelitian, yaitu: 

1. Keterbatasan data yang diperoleh dari informan dikarenakan PT. Bank 

Syariah Indonesia baru efektif dilakukan bulan Februari lalu setelah 

adanya merger.  

2. Wawasan dan ilmu pengetahuan yang masih kurang memengaruhi 

ketajaman pembahasan dalam skipsi ini. 

C.  Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya: 

1. Memilih objek penelitian yang sudah beroperasi dalam hitungan tahun 

sehingga data-data yang dapat diperoleh maksimal dan referensi yang 

didapat dari internet juga banyak. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membahas lebih detail terkait 

implementasi maqasidh syariah dalam program-program Corporate 

Social Responsibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aminah. 2017. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi 

Islam. Jurnal Kajian-Kajian Keislaman, 3(1):167-184. 

Amaroh, S. 2016. Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder 

Dalam Perspektif Maqâshid Syarî’ah. XVI(1). 

Andraeny, D. 2016. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi 

Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal EKA CIDA, 1(1): 55-65. 

Abdurachman, A., dan T. T. Gustyana. 2019. Analisis Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (Csr) Terhadap Economic Value Added (Eva) Dan Market 

 Value Added (Mva)  (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Industri Rokok 

 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). JIM UPB, 

7(1): 107-111. 

Anwar, S. M., dan N. A. Rajab. 2018. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory 

(Studi Kasus Di Bank Bri Syariah Palopo). Jurnal Manajemen, 4(1): 8-12. 

ISSN : 2339-1510.  

Arfamaini, R. 2016. Pelaporan Corporate Social Responsibility (Csr) Dengan 

Menggunakan Global Reporting Initiative (Gri). E-Journal Manajemen 

Kinerja, 2(2).  

Arumningtyas, S., L. Tyesta dan H. Asy’ari. 2017. Tinjauan Yuridis terhadap 

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Corporate Social 

Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Diponegoro Law 

Journal, 6(1): 1-12. 

Awaliyah, M., dan M. Vestari. 2018. Analisis Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Magism, 6(2): 52-67. 

ISSN: 2337778.  

Azis, M. T. 2018. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari 

Maqashid Syariah. Al-Amwal. 10(1): 1–17. 

Chung, J., dan C. H. Cho. 2018. Current Trends within Social and Environmental 

Accounting Research: A Literature Review. Journal Accounting 

Perspectives/ Perspective Comtables, 17(2): 207-239. 

Darmawati. 2014. Corporate Social Responsibility dalam Pespektif Islam. Jurnal 

Mazahib, 13(2): 125-138. 

Herlyanto, F. D. 2020. Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah 

Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di 



78 
 

 

Indonesia. EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi, 11(1): 36-50. ISSN: 2086-

1249.  

Husnaini, W., E. E. Sasanti dan S. R. Cahyaningtyas. 2018. Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan Reputasi Perusahaan. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 

2(2): 1-9. 

Ismayanti, N. F. 2015. Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada 

Bank Syariah. 1(2).  

Iqbal, M. 2017. Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Perbankan 

Syari‟ah Umum di Indonesia Perspektif Maqashid Asy Syari‟ah. Jurnal- 

Universitas Islam Indonesia, 3(2).  

Fauzia, I. Y. 2016. Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan 

Dharuriyah dalam Maqashid Al-Shariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 

2(1): 87-104. 

Febriadi, S. R. 2017. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan 

Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(2): 231-245. ISSN : 

2540-8402. 

Finarti, A., dan P. Putra. 2015. Implementasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap 

Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah. 4(1): 

37-66. 

Fitri, S. A., dan Ramadanis. 2017. Implementation Of Maqashid Shariah  In 

Social Responsibility Corporate  In Sharia Banks. Batusangkar 

International Conference II. 

Fitriana. R. 2019. Pengaruh kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility  

(Penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia). Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan , 8(2): 1-18. 

Junaedi. 2015. Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia 

Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. Jurnal Akuntansi & Investasi, 

16(1): 74-85.  

Katmas, E. 2020. Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia: Analisis 

Maqashid Syariah. At-Thariqah: Jurnal Ekonomi, 1(1): 98 – 108. 

Khoiruddin, A. 2013. Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social 

Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Accounting Analysis 

Journal, 2(2): 227-232. ISSN 2252-6765. 

Kurnia, A., A. Shaura dan S. T. Raharjo. 2019. Sustainable dan Development dan 

CSR. Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

6(3): 231-237. 



79 
 

 

Lubis, N., Hardi, dan Aznuriyandi. 2018. Analisis Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise 

Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri 

Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Daya Saing, 4(3): 330-336. 

Nadapdap, B. dan S. M. D. Hutabarat. 2015. Tanggung Jawab Perusahaan Antara 

Kewajiban dan Kesukarelaan. Jurnal Yuridis, 2(1): 111-134. 

Nafiah, R., dan A. Faih. 2019. Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) 

Syariah  dalam Perspektif Maqashid Syariah. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi 

dan Perbankan Syariah, 6(2): 168-175. 

Nahar, Y. 2014. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi terhadap 

Hubungan Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat di Sekitar Wilayah 

Tambang). Jurnal Academica Fisip Untad, 6(2): 1359-1371. 

Naufal, F. M., L. T. Laut dan G. Jalunggono. 2015. Analisis Pengaruh Program 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Persero terhadap 

Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalidonan 

Kabupaten Cilacap. Directory Journal of Economic, 1(1): 88-99. 

Nayenggita, G. B., S. T. Raharjo dan R. Resnawaty. 2019. Praktik Corporate 

Social Responsibility di Indonesia . Jurnal Pekerjaan Social, 2(1): 61-66.  

Nasution, R. M., dan D. Adhariani. 2016. Simbolis Atau Substantif? Analisis 

Praktik Pelaporan Csr Dan Kualitas Pengungkapan. Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia, 13(1): 23-51. 

Nassaji, H. 2015. Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data 

Analysis. SAGE Journal, 19(2): 129-132. 

Nehru, R. S. S. 2016. Corporate Social Responsibility & Education for 

Sustainable Development. International Research Journal of Engineering, 

IT & Scientific Research, 2(3): 72-81. 

Nijal, L., dan P. A. Ningsih. 2019. Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam 

Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia. Journal Of 

Economic, Business And Accounting, 2(2): 185-194.  

Novarela, D., dan I. M. Sari. 2015. Pelaporan Corporate Social Responsibility 

Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(2): 145-160.  

Nurnazli. 2014. Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan 

Syariah. Jurnal Pengembangan Masyarakat, 7(1).  

Mahendra, I. M. A., dan N. G. P. Wirawati. 2018. Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas dan Free 



80 
 

 

Cash Flow Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 

24(3): 2274-2303. 

Martono, Nanang.  2015. Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

Purwadi, M. I. 2016. Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility 

(Csr) Pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmu Hukum, 31(3): 401-415.  

Puspitasari, M. P. M. 2017. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah 

Dalam Sudut Pandang Shariah Enterprise Theory Periode Tahun 2014 Studi 

Pada Bank Muamalat Dan Bank Bni Syariah. Jurnal Ekonomi Akuntansi, 

3(3): 646-661.  

Prilevi, R., R. Muhammad., dan J. Arifin. 2020. Determinan Kinerja Maqashid 

Syariah Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal Kajian Akuntansi, 4(1): 78-89.  

Ramadhan, M. I. B., A. Abduraahim., dan H. Sofyani. 2018. Modal Intelektual 

Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan Islam, 6(1): 5-18.  

Rismawati. 2015. Memaknai Program Corporate Social Responsibility: Suatu 

Kajian Proses Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal 

Akuntansi Multiparadigma, 6(2): 245-253. 

Sahla, W. A., dan S. S. R. Aliyah. 2016. Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Berdasarkan Global Reporting Initiative (Gri-G4) Pada 

Perbankan Indonesia. Jurnal INTEKNA, 16(2): 130-139. ISSN 2443-1060. 

Sari, M., Faridah, dan L. Setiawan. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi 

Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar. Jurnal Riset 

Edisi XII, 3(1): 42-54. 

Sari, R. A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan  Terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure  Pada Perusahaan Manufaktur  Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia. Jurnal Nominal, 1(1): 124-140.  

Sinaga, N. A. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penerapan Tanggung 

Jawab Sosial (Corporate Sosial Responsibility) /CSR terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat disekitar Lingkungan Perseroan Terbatas(PT). 

Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 4(1): 460-465. 

Satrio. 2015. Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan 

Filantropi Lembaga Keuangan Syari’ah untuk Pemberdayaan Masyarakat. 

Jurnal kajian Bisnis. 23(2): 104-111. 

Suhada., dan S. Pramono. 2014. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia 

Dengan Pendekatan Maqoshid Indeks (Periode 2009-2011).  Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(1): 5-38.  



81 
 

 

Syukron, A. 2015. CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah. Jurnal 

Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1). 1-22. ISSN: 2088-6365.  

Thomas, J. R. 2014. Shades Of Green: A Critical Assessment Of Greenwashing In 

Social And Environmental Business Performance Reports. Journal 

International Business and Entrepreneurship Development, 7(3): 245-252. 

Wardani, A. K., E. Anggra dan Amirah. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, 

Good Corporate Governance (Gcg), Dan Corporate Social Responsibility 

(Csr) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). PERMANA, VII(2): 

1-23. 

Wulandari, S. dan H. Zulhaimi. 2017. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Corporate 

Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 5(1): 1477-

1488. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 



84 
 

 

 



85 
 

 

 

 



86 
 

 

 

 



87 
 

 

LAMPIRAN MANUSKRIP 

INFORMAN: 

a. RBR Manager BSI 

b. Branch Service and Operation BSI 

c. Masyarakat  

A.  Pertanyaan untuk RBR Manager dan Branch Service and Operation 

1. Sejak kapan BSI melaksanakan CSR? 

2. Apa yang mendasari perusahaan melaksanakan CSR dan apa tujuan 

perusahaan melakukan CSR? 

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan CSR? 

4. Apa saja keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah melaksanakan 

CSR? 

5. Bagaimana pandangan perusahaan mengenai pelaksanaan CSR? 

6. Apakah BSI melaksanakan pelatihan bagi karyawan setiap tahunnya? Apakah 

pelatihan tersebut dilakukan secara rutin atau tidak dan berapa kali dalam setahun? 

Karyawan bagian mana saja yang mengikuti pelatihan?  

7. Dalam bentuk apa jika sudah ada program yang menjamin kesehatan dan 

keselamatan di tempat kerja?  

8. Apakah sudah ada program terkait pemberian bonus/ insentif dan uang lembur 

dari perusahaan atas kinerja para karyawannya?  

9. Apakah di BSI sendiri ikut mendukung kegiatan amal, seperti zakat, infak dan 

sedekah? 

10. Apakah sudah ada program untuk melestarikan lingkungan? 
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11. Semisal ada produk baru kalau promosi produk baru, apakah sering sosialisasi ke 

masyarakat juga? 

12. Jika terjadi suatu masalah internal seperti karyawan tidak masuk kerja, melakukan 

kecurangan saat bekerja dan segala bentuk tindakan indisipliner lainnya, apakah 

yang dilakukan oleh pihak bank/ manajemen dalam menangani masalah tersebut?  

13. Apakah sudah ada anggaran dana pendidikan bagi karyawan dan apakah dana 

tersebut setiap tahun naik atau tetap jumlah dana pendidikan yang diberikan?  

14. Upaya apakah yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menjaga lingkungan 

kerja selalu kondusif?  

15. Inventaris kantor yang dimiliki oleh BSI seperti dalam bentuk komputer, printer, 

lemari arsip, kendaraan operasional dan lain-lain. Apakah ada kebijakan khusus 

terkait dengan pemeliharaan inventaris yang dimiliki? Apakah pemeliharaan itu 

dilakukan secara rutin?  

B.  Wawancara masyarakat sekaligus nasabah BSI 

1. Apa saja program-program CSR yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan 

pada masyarakat? 

2. Apakah pernah ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh BSI? 

3. Bagaimana pandangan ibu tentang penerapan CSR yang dilakukan oleh 

pabrik gula, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 

4. Bagaimana pelayanan oleh BSI menurut anda? 

5. Semisal BSI meluncurkan produk baru, apakah ada informasi yang 

diberikan? 

6. Menurut anda, bagaimana suasana lingkungan kantor BSI? Apakah 

memberikan kenyamanan dan lingkungannya itu bersih? 
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