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ABSTRAK 

Nama  : IRFAN 

Nim  : 90400115111 

Judul :AKUNTANSI LINGKUNGAN YANG BERORIENTASI 

SOSIAL MASLAHAH MENUJU SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS (Studi Kasus pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Makassar). 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah memahami realisasi 

enviromental accounting dengan menggunakan berbagai sorotan teori, jenis 

penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari beberapa informan, yakni: 

Kepala sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub. Bagaian Perencanaan 

dan Pelaporan, Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, dokumentasi dan penulusuran referensi. Lalu, untuk teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Realisasi Enviromental 

Accounting yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 

sudah diimplementasikan dengan cukup baik yang dideskripsikan secara empiris 

dengan program kerja lingkungan. Dinas lingkungan hidup kota makassar dengan 

visi Kota nyama kualitas dunia telah menempatkan masalah lingkungan dan 

masyarakat sebagai prioritas program yang urgen . Hal ini menunjukkan bahwa 

konsep sosial maslaha cocok diterapkan pada dinas lingkungan hidup. Jika dilihat 

secara sekilas,  dalam rana Program kerja dinas  lingkungan dari aspek sosial 

kemasyarakatan, sosial maslaha mampu menciptakan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat agar tercapai tujuan sustainable development goals, 

dalam konsep ini dimensi yang paling berperan adalah dimensi sosial. Tujuan 

sustainable development goals yang dicapai oleh dinas lingkungan hidup kota 

makassar adalah mewujudkan perubahan iklim, mewujudkan konsumsi dan 

distribusi yang bertanggung jawab, serta mewujudkan perdamaian, kedamaian dan 

kelembagaan yang tangguh. 

Kata Kunci : Environmental Accounting, Konsep Sosial Maslaha, Syariah 

Enterprice Theory, Sustainable Development Goals.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan maupun instansi merupakan organisasi yang aktivitasnya adalah 

memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Kegiatan produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan menimbulkan dampak positif dan negatif khususnya 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut 

beroperasi. Hal yang menjadi perhatian adalah dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Salah satu dampak negatifnya 

adalah banyak perusahaan yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah 

dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selama ini, perusahaan dianggap 

sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat 

dengan memberikan sumbangan kepada masyarakat dari hasil laba yang 

didapatkan.  

Permasalahan lingkungan juga semakin menjadi perhatian yang serius baik 

oleh konsumen, investor maupun pemerintah. Investor asing memiliki 

kecendrungan mempersoalkan masalah pengadaan bahan baku dan proses 

produksi yang terhindar dari munculnya permasalahan diantaranya kerusakan 

tanah, rusaknya ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi suara 

(Sambharakreshna, 2009).  

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup, 

lingkungan hidup berperan dalam menunjang kehidupan manusia. Kesadaran 

masyarakat untuk menjaga lingkungan harus ditingkatkan seiring dengan 
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berkembangnya isu-isu pencemaran lingkungan. Permasalahan lingkungan 

semakin banyak terjadi diseluruh dunia, dalam hal ini pengelolaan limbah mulai 

menyadari adanya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil operasi 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal.  

Jika perusahaan tidak mengatasi membutuhkan alokasi dana (Irawan et al., 

2016). Organisasi mempunyai sasaran tentang pengeluaran biaya terutama biaya 

lingkungan yang dapat meperkecil dampak lingkungan (Moedjanarko dan Frisko, 

2013). Namun, seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dampak negatif ini, 

maka akan berdampak terhadap eksistensi perusahaan di mata para stakeholder 

dan shareholder. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan kemudian hadir sebagai 

pos modern dari akuntansi sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan 

produksinya terhadap dampak yang ditimbulkan.  

Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan 

atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa 

kesempatan di mulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan 

bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut (Tarmizi dkk, 2012; Utama, 2016; 

Indrawati dan Rini, 2018). Sejalan dengan definisi tersebut, Sari dkk. (2017) 

mengatakan bahwa, akuntansi lingkungan adalah suatu ilmu akuntansi yang 

menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya 

efesiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas 

dan jasa.  
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Masyarakat dunia saat ini sudah merasakan kerusakan lingkungan yang 

disebabkan perkembangan perusahaan dalam sektor industri. Perkembangan 

sektor industri tersebut banyak dampak negatif yang ditemukan yang ditimbulkan 

oleh aktivitas manusia yaitu mempengaruhi kelestarian lingkungan alam. Ketika 

beberapa pabrik tidak menghiraukan kelestarian lingkungan dengan membuang 

limbah cair tanpa proses pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan.  

Pertumbuhan industri juga berdampak positif yaitu bertambahnya lapangan 

pekerjaan sehingga perekonomian meningkat (Aniela, 2012). Sedangkan menurut 

Ainuddin dan Widyawati (2017) pencemaran atau polusi yaitu suatu kondisi yang 

telah berubah dari bentuk asal ke bentuk yang lebih buruk. Akibat dari kegiatan 

pertambangan emas yang dilakukan oleh pihak perusahaan swasta maupun 

pertambangan masyarakat, sehingga diduga terjadi pencemaran disekitar sungai 

Malifun yang akhirnya menuju ke Teluk Kao yang ada disekitar sungai. 

Kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari 

pemanfaatan lingkungan hidup, maka sudah sepatutnya manusia menjaganya dari 

berbagai kerusakan (Mustakim, 2017). Masyarakat dunia mulai peduli terhadap 

lingkungan mereka dan berbagai macam cara mereka lakukan untuk memperbaiki 

kerusakan alam. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mulai tumbuh dan 

berkembang di semua negara (Dwijayanti, 2011). Akan tetapi, dibalik 

keberhasilan mempercepat laju perekonomian dunia ada dampak buruk yang tidak 

dapat dihindari yaitu penurunan kualitas lingkungan dan sejalan dengan cepatnya 

pertumbuhan industri yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke 

waktu (Pratiwi dan Sari, 2016). 
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Sari dkk. (2013) mengatakan bahwa, adanya akuntansi lingkungan 

digunakan untuk mengidentikasi, menilai, mengukur, menyajikan biaya 

pengelolaan limbah dari kegiatan operasional sebagai salah satu upaya 

mengungkapkan kualitas lingkungan dalam mengoptimalkan tanggung jawab 

sosial industri. Akuntansi lingkungan merupakan hal yang penting dan menjadi 

perhatian beberapa tahun terakhir meskipun penerapan akuntansi lingkungan ini 

masih tergolong relatif baru.  

Indrawati dan Rini (2018) mengatakan bahwa, tujuan akuntansi lingkungan 

adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka 

yang memerlukan atau dapat menggunakannya dan Sari dkk. (2017) mengatakan 

bahwa, tujuan utama dari akuntansi lingkungan adalah dipatuhinya perundangan 

perlindungan lingkungan untuk menemukan efisiensi untuk mengurangi dampak 

lingkungan. Jadi, akuntansi lingkungan hadir sebagai wadah bagi para pemilik 

perusahaan untuk menjalankan tangung jawab sosialnya terhadap dampak dari 

proses produksi perusahaan yang merusak lingkungan dan membahayakn 

masyarakat sekitar.  

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bentuk perhatian perusahaan 

dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Undang-undang nomor 

74 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa, tanggung jawab sosial dan lingkungan 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran (Ambarwati dkk., 2016). Salah satu dampak negatif dari proses 

produksi perusahaan adalah kondisi bumi yang sudah tidak sehat lagi.  
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Indrawati dan Rini (2018) mengatakan bahwa, perusahaan dianggap sebagai 

salah satu penyebab kerusakan lingkungan, karena perusahaan-perusahaan 

cenderung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan 

dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat mulai memberikan 

tuntutan kepada perusahaan untuk memberikan perhatian khusus terhadap dampak 

yang ditumbulkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan mulai menanggapi 

dengan baik tuntutan masyarakat tersebut dengan mulai melakukan kegiatan-

kegiatan peduli lingkungan yang terprogram dan dilakukan pencatatan khusus dan 

pengungkapan atas kegiatan itu sebagai anggaran biaya yang secara tidak 

langsung akan mendatangkan benefit bagi perusahaan itu sendiri (Siregar dkk., 

2013).  

Dampak aktivitas PT. Semen Tonasa terhadap lingkungan desa Biringere 

kecematan Bungoro kabupaten Pangkep yaitu debu yang dihasilkan 

mengakibatkan terganggunya kesehatan warga sekitar pabrik, dan pabrik tidak 

mengeluarkan limbah karena semua proses pencampuran menggunakan proses 

kimia (Faturrahmi, 2018). Manusia tidak terlepas dari yang namanya sampah. 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang, sampah plastik menjadi 

menjadi salah satu jenis sampah yang paling banyak misalnya kantongan, sedotan, 

gelas minuman dan lain-lain. Sampah yang masuk setiap hari di TPA Antang yaitu 

1000-1200 ton setiap pengiriman (Salam, 2019).
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Auliyah (2009) mengatakan bahwa, hadirnya akuntansi lingkungan 

mendorong dilakukannya efisiensi ekologi yang dapat membantu meningkatkan 

kinerja organisasi swasta maupun sektor publik.  Pembangunan akan berhasil jika 

didukung oleh lingkungan. Jika perusahaan merusak lingkungan dan tidak 

memberikan pertanggung jawaban terhadap kerusakan yang dilakukan, maka 

lingkungan tidak dapat lagi memberikan daya dukung secara penuh sehingga 

pembangunan tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan.  

Pengelolaan lingkungan yang baik dapat menghindari klaim masyarakat dan 

pemerintah serta meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan keuntungan ekonomi (Sambharakreshna, 2009). Sejalan dengan 

penelitian tersebut, Wijaya dkk. (2015) mengatakan bahwa, setiap perusahaan 

mempunyai tanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang 

mempunyai dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders 

dan lingkungan dimana perusahaan itu berada.  

Hal ini dipertegas dengan adanya konsep corporate social responsibility. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan 

suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, 

karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek 

operasional perusahaan (Fatmawatie, 2015). 

 Secara umum corporate social responsibility dimaknai sebagai sebuah cara 

dengan mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan 

ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat. Konsep corporate social 

responsibility sejalan dengan syariah enterprise theory (SET) yang di dalamnya 
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telah diinternalisasi dengan nilai-nilai islam. Oleh karena itu, syariah enterprise 

theory memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas, meliputi 

Allah, manusia, dan alam (Novarela dan Sari, 2015). Kharisma dan Mawardi 

(2014) berpendapat bahwa praktik corporate social responsibility secara syariah 

mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk.   

Tanggung jawab sosial khususnya lingkungan dalam perspektif dalam 

perspektif islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran islam itu sendiri. 

Falsafah moral islam yang tercermin dalam tanggung jawab sosial disebutkan 

dalam Al-Quran yaitu menjaga lingkungan dan melestarikannya, upaya untuk 

menghapus kemiskinan, mendahulukan sesuatu yang secara moral kotor, 

walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar serta jujur dan amanah 

(Syukron, 2015).  

Sejalan dengan hal di atas, Hadi (2016) mengatakan bahwa, dalam ajaran 

islam, prinsip kepedulian sosial ini diwujudkan melalui konsep zakat, infak, dan 

sedekah. Sejalan dengan Rahmat (2017) hal ini berkaitan dengan etika bisnis yang 

dilakukan oleh para pelaku bisnis karena etika bisnis merupakan hal yang penting 

dalam dunia bisnis. Beberapa penelitian mengenai penerapan akuntansi 

lingkungan khususnya corporate social responsibility, banyak perusahaan yang 

mulai sadar akan hal tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2017) menunjukkan bahwa, 

tanggung jawab sosial yaitu program yang memiliki keterikatan secara 

berkelanjutan dan memberikan hasil positif bagi perusahaan atau instansi ataupun 

lingkungan sekitar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rice dkk. (2017) 
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menunjukkan bahwa perusahaan dapat melakukan salah satu tindakan manajemen 

laba untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang besar-besaran, sehingga seolah-olah perusahaan 

melakukan kegiatan sosial yang memadai, namun kenyataan hanya sebagai bagian 

dari alternatif manajer untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat guna 

nilai perusahaan.  

Kelurahan Karang Anyar adalah salah satu kelurahan di kecematan 

Mamajang kota Makassar yang merupakan penghasil tahu, tidak kurang dari 20 

unit usaha tahu dan tempe di kelurahan tersebut. Kelurahan Karang Anyar saat ini 

masih belum memiliki manajemen pengelolaan limbah, akibatnya berdampak 

negatif bagi lingkungan misalnya bau busuk dari degradasi sisa-sisa protein 

menjadi amoniak yang dapat menyebar hingga mencapai radius beberapa 

kilometer. Air limbah yang meresap kedalam tanah dapat mencemari sumur-

sumur sekitarnya, dan air limbah yang dibuang ke selokan secara langsung dapat 

mencemari sungai, saluran irigasi maupun air untuk keperluan lainnya (Saenab et 

al., 2018). Berikut ini tabel fenomena yang terjadi: 

Tabel. 1 Fenomena 

No. Jenis Usaha Alamat 

1 PT. Semen Tonasa Biringere Kec. Bongoro, Kabupaten Pangkep 

2 Usaha Tahu Kelurahan Karang Anyar, Kec. Mamajang, Kota 

Makassar 

3 Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Antang 

Bangkala Kec. Manggala, Kota Makassar 
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Islam sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan-Nya dan 

hubungan manusia dengan sesama makhluk (termaksud lingkungan hidup). Sudah 

ada landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan 

lingkungan (Hamdi, 2013). Al Qur’an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan 

lingkungan terjadi di muka bumi merupakan akibat ulah manusia dalam 

berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Adapun ayat yang tepat dalam 

konteks ini adalah bagaimana manusia diharuskan menjaga lingkungan yaitu Al 

Qur’an Surah Ar-Rum/30:41 tentang kerusakan alam: 

ِي عَمِلُواْ  يدِۡي ٱلنهاسِ لُِِذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّه
َ
ِ وَٱلَۡۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِِ ٱلبَۡر

  ٤١لعََلههُمۡ يرَجِۡعُونَ  

Terjemahan: 

“ telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 
 

Tafsir dari Ibnu Katsir dari ayar di atas yaitu kekurangan tanam-tanaman 

dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Abul ‘Aliyah berkata: 

“Barangsiapa yang berlaku maksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia 

telah berbuat kerusakan di dalamnya, karena kebaikan bumi dan langit adalah 

sebab ketaatan”. Untuk itu tercantum pula di dalam ash-Shabibain bahwa jika 

orang yang jahat mati, niscaya para hamba, kota, pohon dan binatang-binatang 

melata akan mendapat ketenangan. Dan menguji mereka dengan kekurangan 

harta, jiwa dan buah-buahan sebagai suatu ujian dari-Nya dan balasan atas 

perilaku mereka dari berbagai perilaku kemaksiatan.  
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Kerusakan di darat dan di laut mengakibatkan ketidakseimbangan dan 

ketidak bermanfaatan lingkungan, sehingga kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya akan terganggu. Entitas bisnis yang mengelola sumber daya alam 

untuk produksinya berpotensi besar menciptakan kerusakan lingkungan. 

Perusahaan diperlukan untuk mempunyai pertanggung jawaban bagi stakeholders 

dan memperhatikan sumber daya lingkungan untuk kepentingan bisnis mereka 

(Ikhsan, 2008 dalam Abdullah, 2015). 

Hak merupakan normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam 

penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang 

terkait dalam interaksinya individu atau instansi (Triwahyuningsih, 2018). 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan karunia, keistimewaan 

dan keutamaan. Manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan 

yang lain terkait pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya adalah air, karena 

air dalam sejarah kehidupan manusia sejauh ini memiliki posisi sentral dan 

merupakan jaminan keberlangsungan hidup manusia di bumi.  

Air berhubungan dengan hak hidup seseorang yang tak terpisahkan dari 

kerangka hak manusia (Alam, 2019). Hak asasi manusia adalah suatu pengakuan 

atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada 

setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin (Waas, 

2014). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Implementasi Dan Realisasi Akuntansi Lingkungan Berdasarkan 

Perspektif Amar Ma’ruf Nahi Munkar: A Phenomenology Approach  
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(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana realisasi akuntansi lingkungan pada Dinas lingkungan hidup 

kota makassar dapat merefleksikan nilai kemaslahatan? 

2. Bagaimana implementasi akuntansi lingkungan pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Makassar mampu mewujutkan sustainable develoment 

goals? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui realisasi akuntansi lingkungan pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Makassar dapat merefleksikan nilai kemaslahatan. 

2. Untuk mengetahui implemetasi akuntansi lingkungan pada Dinas 

Lingkugan Hidup Kota Makassar mampu mewujudkan sustainable 

development goals. 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang mengkaji tentang akuntansi lingkungan (enviromental 

accounting) telah banyak dilakukan. Namun penelitian ini mencoba mengkaji 

enviromental accounting dalam realisasinya dalam pemerintahan maupun 

korporasi/perusahaan sebagai subjek yang menjadi aktor dalam 

mengimplementasikan kampanye akuntansi lingkungan yang selalu dicanangkan 

diberbagai sumber seperti seminar dan karya tulis ilmiah. 

 Keunikan peneitian ini yaitu usahanya dalam menelaborasi konsep 

akuntansi lingkungan dengan konsep kemaslahatan amar ma’ruf nahi mungkar 

sebagai lokus atau titik sentral pembahasan dalam upayanya sehingga tercapai 
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tujuan pembangunan sustainable development goals. Penelitian terdahulu yang 

merupakan dasar penelitian ini ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel. 2 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ratulangi et al (2018) Metode 

penelitian 

kualitatif 

Menunjukan bahwa rumah 

sakit pancaran kasih GMIM 

telah menerapkan akuntansi 

lingkungannya sebagaimana 

mestinya sesuai dengan UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang 

lingkungan perlindungan 

dan pengelolaan limgkungan 

hidup. 

2 Abdullah, M. 

Wahyuddin., Saiful 

M., Sri Nirmala (2015) 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

Tekanan stakeholders dalam 

bentuk regulasi pemerintah 

dan tanggung jawab social 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerapan akuntansi 

lingkungan  sedangkan 

tekana stakeholders dalam 

bentuk tekanan masyarakat 

dan tekanan organisasi 

lingkungan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penerapan 

akuntansi lingkungan. 

3 Magablih (2017) Metode 

penelitian 

kuantitatif 

Mengatakan bahwa 

akuntansi lingkungan 

berperan untuk menyediakan 

informasi untuk mengambil 

keputusan yang mengarah 

pada eksplotasi optimal 

sumber saya dan pelestarian 

lingkungan. Dimana disini 

juga memberikan 

rekomndasi alokasi anggaran 

untuk melestarikan dan 

melindungi lingkungan dan 

biaya sosial, agar 



13 

 

 

pengembangan akuntansi 

dapat memberikan informasi 

yang akurat. 

4 Abdullah (2015) Metode 

penelitian 

kuantitatif 

Mengatakan bahwa tekanan 

stakeholders berpengaruh 

terhadap penerapan 

akuntansi lingkungan. 

5 Aminah dan Noviani Metode 

penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa laporan 

keuangan RS Mardi Waluyo 

Metro terkait elemen 

pengelolaan lingkungan 

belum tersaji secara eksplisit 

didalam laporan 

keuangannya, sebab elemen 

tersebut msih bergabung 

dengan elemen lain yang 

dianggap satu kategori. RS 

Wahyulo Metro tetap 

mencatumkan biaya 

pengelolaan lingkungan 

dalam rencana strategis 

perusahaan yang disusun 

oleh unit sanitasi lingkungan 

yang kemudian dalam 

pelaksaannya diakui sebagai 

biaya administrasi dan 

umum bersamaan dengan 

biaya-biaya lainnya yang 

serumpun. 

6 Paggabean dan Holly 

(2012) 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

Hasil yang didapat dari 

peran akuntansi lingkungan 

diperlukan dalam setiap 

tahap yang berada di setiap 

suppy cain perusahaan, dan 

belum menerapkan 

akuntansi lingkungan secara 

penuh. Dikarenakan tidak 

terlihat sistem informasi 

yang mengintegrasikan data 

lingkungan dengan data 

ekonomi. 

7 Hadiah (2018) Metode 

penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pelaku 

bisnis industri kecil dan 

menengah bisa 
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mengimplementasikan 

Coorporate Social 

Responsability atas dasar 

ajaran tauhid yang sesuai 

dengan tuntunan Al-quran 

dan Hadist meski dalam 

skala yang kecil atau 

sederhana untuk 

keberlangsungan dan 

kesejahteraan umat secara 

mandiri dalam menghadapi 

era Sustainable 

Development Goals (SDGs). 

8 Sahab (2019) Metode 

penelitian 

kualitatif 

Semangat konservasi dan 

kepedulian terhadap sosial 

dan lingkungan ditemukan 

selaras dengan doktrin islam 

yang menjadi dasar 

akuntansi islam. Konsep 

akuntansi hijau melalui studi 

fenomenologi tauhid 

mendapat tambahan aspek 

ibadah, amanah, moral, cinta 

dan spiritual dalam 

enviromental accounting. 

Kehadiran kelima aspek 

isalam dalam akuntansi hijau 

dapat mengubah dasar 

epistemologi akuntansi hijau 

yang lebih komprehensif. 

 

E. Kebaruan Penelitian (Novelty) 

 Suatu penelitian membutuhkan pembaharuan yang akan menjadi pembeda 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi 

pengembangan dan integrasi keilmuan yang semakin kompleks. Terkait dengan 

urgensi tersebut, penelitian terkait dengan environmental accounting ini kemudian 

diintegrasikan dengan konsep sosial maslaha guna menambah esensi dari 

penerapan environmental itu sendiri bagi Dinas lingkungan hidup makassar. 

Tujuan ini berangkat dari model dasar penerapan environmental accounting yang 
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pada dasarnya hanya diperuntukkan sebagai pertanggungjawaban pada horizontal 

stakeholder seperti investor, kreditor, dan manajemen perusahaan itu sendiri. 

Merujuk pada apa yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan penerapan 

environmental accounting, pengintegrasian konsep sosial maslaha diharapkan 

mengarahkan penerapan environmental accounting di Dinas lingkungan hidup  ke 

arah kemaslahatan yang berfokus kepada tiga tujuan utama yaitu environmental 

accounting yang memberikan kebaikan bagi perusahaan dan lingkungan 

sekitarnya, kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar, dan tentunya kesejahteraan 

bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu Penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman kepada pihak stakeholders baik praktisi maupun 

akademisi tentang konsep  kemaslahatan sosial dalam pelaksanaan dan 

pelaporan program-pragram lingkungan. bagi instansi pemerintah mupun 

perusahaan industri. Bagi kalangan akademisi atau peneliti selanjutnya, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk 

melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang. 

2.  Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

perspektif  baru pada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Makassar dalam mengawal realisasi program dan aturan 

pencegahan kerusakan lingkungan dengan menerapkan akuntansi 

lingkungan dengan konsep social kemaslahatan  menuju sustainable 

development goals. Untuk pihak akuntansi dan manajemen dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelaporan pertanggung jawaban 
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lingkungan perusahaan, agar para investor lebih mudah mengambil 

keputusan. 

3. Manfaat Regulasi dalam penelitianini diharapkan dapat memberikan 

dijadikanpertimbanganoleh para regulator untuk menyusun suatu standar 

baku terkait environmental accounting. Lahirnya standar tersebut 

diharapkan akan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Syariah Enterprise Theory 

 Syariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah dimasukkan 

nilai-nilai keislaman didalamnya. Syariah enterprise theory menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban yang dilakukan bukan hanya kepada perusahaan saja, tetapi 

kepada stakeholders yang lebih luas. Novarela dan Sari (2015) mengatakan 

bahwa, syariah enterprise theory memiliki kepedulian yang besar pada 

stakeholders yang tulus, syariah enterprise theory meliputi Allah, manusia, alam 

dan Allah merupakan pihak tertinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 

manusia. 

  Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah 

secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban 

secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini 

dan Suprayogi, 2014). Konsekuensi dari menetapkan Allah sebagai sunnatullah 

sebagai basis bagi peningkatan akuntansi syariah. Syariah enterprise theory 

menyatakan bahwa, dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, 

maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada 

membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya tetap terjamin (Samsiyah 

dkk., 2013).  

 Syariah enterprise theory tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari 

segala sesuatu seperti yang dipahami dalam antrosentrisme, akan tetapi 



18 

 

 

menempatkan tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu (Wahyuni dan Pujiharto, 

2017). Hal ini menegaskan bahwa stakeholder pertama adalah Allah SWT. 

Stakeholder kedua dari syariah enterprise theory adalah manusia yang dibedakan 

menjadi dua yaitu direct-stakeholders dan indirect-stakeholders.  

 Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan 

kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kotribusi keuangan maupun non-

keuangan sedangkan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali 

tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah mereka 

adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari 

perusahaan (Suwanto, 2011). Novarela dan Sari (2015) mengatakan bahwa, 

stakeholder ketiga dari syariah enterprise theory adalah alam sebagai pihak yang 

memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah 

dan manusia.  

 Mansur (2012) yang menyatakan bahwa, salah satu dari karakteristik 

Syariah Enterprise Theory (SET) yang menghendaki adanya perhatian terhadap 

hal yang bersifat material dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat 

keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan spiritual. Sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada 

dasarnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung 

jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang 

pemberi amanah (Amerieska dkk., 2012). Kharisma dan Mawardi (2014) 

mengatakan bahwa sebagai seorang hamba yang menyembah Allah, setiap 
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individu memiliki kewajiban untuk menjadikan semua peristiwa hidupnya sebagai 

bentuk pengabdian yang sempurna kepada Allah.  

B. Konsep Sosial Maslahah 

Menurut bahasa, kata ‘maslahah’ berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan. Menurut bahasa, ‘maslahah’ berasal dari kata salaha, yasluhu, 

salahan, yang bermakna sebagai sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat 

(Mujtahidah, 2017). Pada dasarnya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan 

maslahah dan menjauhkan mafsadah.  

Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; 

dharuriat (primer), haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier). Pertama adalah 

sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, 

makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; 

hifdzu al-din (memelihara agama), hifdzu al-nafs (memelihara jiwa), hifdzu an-

nasl (memelihara keturunan), hifdzu al-mal (memelihara harta) dan hifdzu al-aql 

(memelihara akal).  

Kesimpulannya, maslahah adalah segala bentuk keadaan yang bersifat 

material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang paling mulia (Bahsoan, 2011). Sedangkan cara untuk 

melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; hifdzuha min nahiyati alwujud 

(menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan hifdzuha min 

nahiyati al-adam (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya).   
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Menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah adanya 

kemudaratan menjadi dasar dalam perwujudan kehidupan  manusia. Imam al-

Ghazali menyatakan maslahah harus sejalan dan mengikut landasan syariat dan 

bertujuan membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Perihal manfaat dan 

mudarat bukanlah dirujuk pada kehendak makhluk, bahkan dirujuk kepada 

kehendak-kehendak syarak (Chik dkk., 2018).  

Secara etimologis maslaha dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, 

kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Al-mashlaha dimaknai dengan 

kemanfaatan, kebaikan dan kesejahteraan umat (Mayangsari, dkk., 2014). 

Sementara itu, maslaha juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat 

diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal 

itu dapat mengetahui dan memahami motif dibalik penetapan suatu hukum, yaitu 

karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri 

alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Islam menggabungkan fitur 

dan mekanisme permanen untuk beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, 

pemahaman kontemporer satu konsep yang menyatakan bahwa maslahah 

(kebaikan publik) sesuai dengan syariah dapat menyebabkan pemahaman teoritis 

ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan dan politik. 

Pengetahuan terkait prinsip atau konsep maslaha merupakan prinsip-

prinsip dengan indikasi yang mencerminkan bagaimana Islam menekankan 

pentingnya pertimbangan mengenai pertimbangan kepentingan umum daripada 

kepentingan individu semata. Konsep maslaha menyediakan kerangka kerja untuk 

membuat keputusan dan mekanisme dalam suatu entitas untuk beradaptasi dengan 
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berbagai perubahan, terutama agar entitas bersedia dan berkomitmen untuk 

melakukan praktik CSR secara efisien. Mewujudkan maslaha merupakan tujuan 

utama hukumislam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, al-syari 

mentrasmisikan maslaha sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan 

dari keburukanatau kerusakan, yang pada akhirnya terealisasi kemakmuran dan 

kesejahteraan dimuka bumi. Tak dapat dipungkiri bahwa maslaha merupakan 

suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia (Ahmad, 2014). 

Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun 

melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan 

dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit (Sakirman, 2016). 

Maslahah terhimpun pada lima perkara asas yaitu memelihara agama, jiwa akal, 

keturunan dan harta. Secara prinsipnya, tujuan penetapan syariat Islam 

menegaskan bahwa kemaslahatan wajib diletakkan sebagai tujuan utama dengan 

memelihara lima perkara asas tersebut demi membawa kesejahteraan dan 

keharmonisan dari berbagai sudut kehidupan di muka bumi.  Untuk itu, perlu 

dipahami secara mendalam ruh atau jiwa kemaslahatan itu sebagai sebuah asas 

dalam Islam. Tanpa mengenali hakikat keberadaannya, maka dengan mudah pula 

bergesernya eksistensi dari kemaslahatan tersebut yang berimbas kepada aspek 

sosial, lingkungan dan ekonomi.  

C. Akuntansi Lingkungan  

 Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan 

atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa 

kesempatan di mulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan 
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bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut (Tarmizi dkk, 2012; Utama, 2016; 

Indrawati dan Rini, 2018). Sejalan dengan definisi tersebut, Sari dkk. (2017) 

mengatakan bahwa, akuntansi lingkungan adalah suatu ilmu akuntansi yang 

menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya 

efesiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas 

dan jasa.  

 Akuntansi lingkungan merupakan hal yang penting dan menjadi perhatian 

beberapa tahun terakhir meskipun penerapan akuntansi lingkungan ini masih 

tergolong relatif baru. Indrawati dan Rini (2018) mengatakan bahwa, tujuan 

akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang 

dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Data-data 

informasi yang terkandung didalamnya sangat berguna baik dari pihak internal 

maupun eksternal perusahaan untuk membantu pihak manajeman atau pihak luar 

dalam mengambil keputusan (Utama, 2016).  

 Sari dkk. (2017) mengatakan bahwa, tujuan utama dari akuntansi 

lingkungan adalah dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk 

menemukan efisiensi untuk mengurangi dampak lingkungan. Pada dasarnya, 

akuntansi lingkungan menuntut adanya kesadaran dari pemilik-pemilik 

perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari proses produksi perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya akan berdampak kepada 

masyarakat.  

 Adanya akuntansi lingkungan digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, 

mengukur, menyajikan biaya pengelolaan limbah dari kegiatan operasional 
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sebagai salah satu upaya mengungkapkan kualitas lingkungan dalam 

mengoptimalkan tanggung jawab sosial industri (Sari, 2013). Tanggung jawab 

sosial merupakan salah satu bentuk perhatian perusahaan dalam menunjukkan 

kepeduliannya terhadap lingkungan. Salah satu dampak negatif dari proses 

produksi perusahaan adalah kondisi bumi yang sudah tidak sehat lagi.  

 Indrawati dan Rini (2018) mengatakan bahwa, perusahaan dianggap sebagai 

salah satu penyebab kerusakan lingkungan, karena perusahaan-perusahaan 

cenderung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan 

dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat mulai memberikan 

tuntutan kepada perusahaan untuk memberikan perhatian khusus terhadap dampak 

yang ditumbulkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan mulai menanggapi 

dengan baik tuntutan masyarakat tersebut dengan mulai melakukan kegiatan-

kegiatan peduli lingkungan yang terprogram dan dilakukan pencatatan khusus dan 

pengungkapan atas kegiatan itu sebagai anggaran biaya yang secara tidak 

langsung akan mendatangkan benefit bagi perusahaan itu sendiri (Siregar dkk., 

2013).  

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik 

dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sehingga dengan kata lain setiap perusahaan wajib untuk melindungi kehidupan 

lingkungan sekitar dari operasi produksinya (Adnyana dkk, 2017; Indrawati dan 

Rini, 2018).  
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 Lingkungan hidup yang ada saat ini harus dijaga kelestarian dan 

kelangsungannya agar generasi yang akan datang dapat merasakan manfaat dari 

alam, manfaat dari karya masa lalu yang sudah menjadi kebutuhan untuk 

kehidupan manusia (Melin, 2015). Pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan fungsi dari lingkungan hidup itu 

sendiri. Auliyah (2009) mengatakan bahwa, hadirnya akuntansi lingkungan 

mendorong dilakukannya efisiensi ekologi yang dapat membantu meningkatkan 

kinerja organisasi swasta maupun sektor publik.   

 Pembangunan akan berhasil jika didukung oleh lingkungan. Jika perusahaan 

merusak lingkungan dan tidak memberikan pertanggung jawaban terhadap 

kerusakan yang dilakukan, maka lingkungan tidak dapat lagi memberikan daya 

dukung secara penuh sehingga pembangunan tidak akan berhasil sebagaimana 

diharapkan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat menghindari klaim 

masyarakat dan pemerintah serta meningkatkan kualitas produk yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan keuntungan ekonomi (Sambharakreshna, 2009).  

D. Sustainable Development Goals 

 Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan 

fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini. Konsep sustainable 

development goals lahir pada kegiatan konferensi mengenai pembangunan 

berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun 2012. Tujuan 

yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan 

bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi 

pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.   



25 

 

 

 Tugas dalam alam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan 

tersebut, maka sustainable development goals memiliki lima pondasi utama yaitu 

manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 

tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai 

kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Konsep pembangunan berkelanjutan 

bukanlah merupakan pemikiran yang baru. Pembangunan berkelanjutan disepakati 

sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan 

hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang (Fauzi dan 

Oxtavianus, 2014).   

 Proses pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di 

dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumber daya, arah investasi, 

orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam 

keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk 

memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Fauzi dan Oxtavianus, 2014). Dalam 

konsep sustainability development, keberlanjutan suatu perusahaan bergantung 

pada seberapa besar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap dampak yang 

ditimbulkan dari aktivitas perusahaan (Lindawati dan Puspita, 2015). Sejak 

kemunculannya, pembangunan berkelanjutan memiliki banyak definisi. Hal ini 

sesuai dengan tujuan corporate social responsibility dan tujuan dari penerapan 

akuntansi lingkungan yang memperhatikan tanggung jawab terhadap 

kesejahteraan lingkungan masyarakat.  

 Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung 

jawab lingkungan. Tanggung jawab kemudian dikomunikasikan oleh perusahaan 
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kepada stakeholder melalui pengungkapan corporate social responsibility 

(Lindawati dan Puspita, 2015). Bentuk dari tanggung jawab yang dilakukan oleh 

perusahaan akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan terutama untuk 

meningkatkan citra perusahaan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

pengungkapan corporate social responsibility telah menjadi salah satu sarana 

untuk menjamin keberlanjutan bagi perusahaan.  

 Konsekuensi sosial dan lingkungan yang ada untuk saat ini dan masa datang 

telah menjadi salah satu faktor pertimbangan baru dalam pengambilan keputusan 

investasi oleh investor selain faktor keuangan. Dalam kondisi sekarang ini, 

mungkin hal yang paling penting dan menarik adalah agenda pengembangan 

akuntansi lingkungan sebagai konsep elaborasi yang berkelanjutan yang nantinya 

diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Akuntansi lingkungan 

dikaitkan dengan sustainability development adalah memberikan informasi 

mengenai kalkukasi biaya lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pihak 

perusahaan sebagai pertanggung jawabannya terhadap lingkungan tempat suatu 

perusahaan itu beroperasi.  

G.   Peraturan Tentang Enviromental accounting 

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, 

dalam UU ini mengatur terkait kewajiban setiap orang atau organisasi yang 

berkegiatan untuk menjaga, mengelolah, dan memberikan informasi dengan 

benar dan akurat mengenai lingkungan hidup.  

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  



27 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;  
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12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota;  

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 

tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019; 
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 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018; 

 20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005 – 2025; 

 21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034; 

 22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2016- 2019;  

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah; 

H. Enviromental accounting dalam Perspektif Sosial Maslahah 

 Bencana bermunculan silih berganti akibat dari kerusakan ekologi yang 

dilakukan oleh manusia dengan mengeksploitasi lingkungan tanpa 

memperimbangkan keseimbangan dan juga kelestariannya. Manusia sebagai wakil 

Tuhan (khalifatullah) di bumi yang diberi amanah untuk melestarikan lingkungan 

malah menjadi pelaku utama dalam melakukan kerusakan lingkungan (Rodin, 

2017). 

 Manusia dalam hal ini perusahaan maupun instansi yang berkaitan dengan 

lingkungan agar memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bumi adalah 

tempat tinggal semua makhluk hudup, jadi diharapkan tidak semena-mena dalam 
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mengeksploitasinya. Al-Qur’an sudah dengan tega melarang manusia untuk 

melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Sudah dijelaskan 

dalam Al-Qur’an Surah AL-A’raf/7:56 sebagai berikut: 

ِنَ  ِ قَرِيبٞ مر رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلََٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إنِه رحََۡۡتَ ٱللَّه
َ
وَلََ تُفۡسِدُواْ فِِ ٱلۡۡ

  ٥٦ٱلمُۡحۡسِنيَِن  

Terjemahan: 

 “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.” 
  

 Tafsir ibnu Katsir dari Al Qur’an Surah Al-A’raf ayat 56 yaitu Allah Ta’ala 

melarang dari melakukan perusakan dan lain-lain yang membahayakannya, 

setelah dilakukan perbaikan atasnya, karena jika berbagai macam urusan sudah 

berjalan dengan baik dan setelah itu terjadi perusakan, maka yang demikian itu 

lebih berbahaya bagi umat manusia. Maka Allah Ta’alla melarang hal itu, dan 

memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk beribadah, berdoa dan merendahkan diri 

kepada-Nya serta menundukkan diri di hadapan-Nya. Rahmat-Nya diperuntukkan 

bagi orang-orang yang berbuat baik yang mengikuti barbagai perintah-Nya dan 

meninggalkan semua larangan-Nya. 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang siapapun untuk membuat 

kerusakan di bumi dalam segala bidang. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini 

dengan sebaik-baiknya, agar dimanfaatkan oleh manusia dengan baik bukan untuk 

dirusak. Selanjutnya Allah mengingatkan kepada manusia untuk senantiasa berdoa   
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kepadaNya dengan ikhlas. Berdoa adalah perbuatan yang terpuji di mata Allah 

SWT, dan tidak akan putus asa namun sebaliknya akan memperbesar keyakinan 

kita, kepasrahan dan juga keikhlasan kita sebagai hamba. Ingtalah bahwa rahmat 

Allah dekat dengan orang yang berbuat kebajikan. 

 Pengaruh aktifitas perusahaan terhadap lingkungan yang telah mendapatm 

perhatian publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 

perseroan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi perseroan, agar kualitas 

kehidupan dapat dikatakan bermanfaat baik perseroan, komunitas setempat, dan 

masyarakat (Effendi et al., 2012).  

 Perusahaan dituntut memberikan informasi yang transparan dan akuntabel 

serta tata kelola perusahaan semakinn baik. Masyarakat membutuhkan informasi 

mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya, 

sehingga hak masyarakat untuk hidup aman serta kesejahteraan karyawan 

terpenuhi (Susilo dan Astuti, 2014). Perusahaan dikatakan memiliki kepedulian 

terhadap masalah lingkungan jika perusahaan tersebut memperhatikan yang baik 

apabila perusahaan mempunyai keterlibatan langsung dengan kegiatan konservasi, 

dan harus diikuti dengan pelaporan akuntansi lingkungan yang ada di perusahaan 

(Musyarofah, 2013).  

 Fenomena krisis lingkungan akibat ulah tangan manusia berpotensi 

menimbulkan bencana alam uang dapat mengancam kehidupan manusia,dan 

Indonesia dapat dikatakan hampir mencpai titik kulminasi tertinggi (Thohari, 

2013). Untuk pengelolaan limbah dari kegiatan operasionalnya, rumah sakit perlu 

mengalokasikan biaya didalamnya, yaitu perhitungan biaya dalam penanganan 
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lombah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis dan 

secara benar (Rimbano, 2019). Pencemaran lingkungan hidup yang melanda dunia 

saat ini beukanlah hanya persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosail 

budaya. Selain itu memerlukan upaya penyelesain dari berbagai perspektif 

(Syarifudin, 2013). 

I. Enviromental accounting dalam upaya menuju Sustainable Development 

Goals. 

 Akuntansi lingkungan merupakan isu penting bagi pembangunan 

berkelanjutan terutama untuk konsentrasi pajak lingkungan, biaya lingkungan, 

jasa ekosistem, biaya karbondioksida, biaya pencemaraan air dan menjami 

keberlanjutan pendapatan dari pembangunan berkelanjutan (Hussain et al., 2016). 

Enviromental accounting adalah bagaimana memasukan konsekuensi dari suatu 

peristiwa yang menyangkut lingkungan dalam laporan keuangan. Tujuannya 

adalah memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan berbasis 

pelindungan lingkungan, motivasi perusahaan untuk melaporkan permasalahan 

lingkunganlebih didominasi faktor sukarela (Ball, 2005).  

 Masalah yang paling penting dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah 

bagaimana menghadapi trade-off antara pemenuhan kebutuhan pembangunan 

disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lain (Fauzi, 

2004 dalam Jaya, 2004). Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam 

yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan 

berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya 

alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata 
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lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya 

alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian 

hari. Oleh karena itu, perusahaan harus mengarahkan pembangunannya pada 

pembangunan berkelanjutan yang sangat memperhatikan masalah lingkugan dan 

sosial. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan perlu memenuhi 

kebutuhan generasi saat ini sedemikian rupa tanpa harus mengurangi 

kemungkinan generasi masa datang memenuhi kebutuhannya (Kusumaningtias, 

2013). 

  Pembangunan berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari 

pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa 

mendatang. Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan 

keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan 

ekosistem bumi. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan 

melalui: pencegahan pencemaran lingkungan; rehabilitasi dan pemulihan 

ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak; meningkatkan kapasitas produksi 

dari ekosistem alam dan binaan manusia (Jaya, 2004). 

 Berdasarkan pada hal ini akuntansi memainkan perannya dalam upaya untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Akuntansi dalam hal ini terkhusus pada 

environmental accounting diharapkan mampu untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa environmental 

accounting merupakan bagian dari akuntansi yang secara khusus mampu untuk 

mengelola biaya-biaya yang terkait dengan lingkungan. Akuntansi lingkungan 
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merupakan aspek yang muncul dari ilmu akuntansi yang akan mempengaruhi 

dalam waktu dekat perusahaan.  

 Penerapan elemen dasar akuntansi lingkungan akan memerankan peran 

lingkungan dalam perekonomian serta membuat lebih mudah analisis pertanyaan 

makroekonomi dengan bantuan sistem informasi akuntansi dan dengan demikian, 

menyebabkan perekonomian ke jalur yang layak (berkelanjutan) (Jolly, 2014). 

Sustainability development hanya mampu dicapai jika perusahaan mampu 

mengharmonisasikan ketiga unsur yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosialnya 

(Schaltegger 2005). Kemampuan perusahaan untuk menerapkan environmental 

accounting dilingkup usahanya, diharapkan akan mampu untuk mengelola 

biayabiaya berkaitan dengan lingkungan dan pada akhirnya perusahaan akan dapat 

melakukan pembangunan berkelanjutan. 

J. Rerangka Pikir 

 Realisasi enviromental accounting pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Makassar diharapkan mampu mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas 

pabrikasi dan open field oleh korporasi sehingga tercapai tujuan pembangunan 

keberlanjutan sesuai visi misi Sustainable Develpoment Goals. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka kerangka pikir dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar. 2.1 

Rerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sosial Maslahah Syariah Enterprise Theory 

 

Akuntansi Lingkungan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Makassar 

 Berbagi dengan adil 

 Rahmat bagi seluruh 

alam 

 Kepentingan Masyarakat 

Sustainability 

Development Goals 

 Allah 

 Manusia 

 Alam 



 

36 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman dan gambaran yang utuh mengenai sebuah fenomena 

pustaka tentang alat pengukuran kinerja organisasi sektor publik (Kariyoto, 2017).  

 Penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. 

Jenis penelitian ini menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikannya pada 

data-data yang sudah ada. Pada umumnya, penelitian ini merupakan penelitian 

non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis.  

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi adalah pendekatan yang mempelajari gejala-gejala sosial budaya 

dengan memulai dari hal-hal yang mendasari perilaku manusia, yakni kesadaran. 

Pendekatan fenomenologi mempelajari kompleksitas kesadaran dan fenomena 

yang terhubung dengannya karena fenomena harus dipertimbangkan sebagai 

muatan objektif yang sengaja dari tindakan sadar subjektif. Pendekatan 

fenomenologi berfokus pada penemuan fakta terhadap suatu fenomena sosial dan 
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berusaha memahami tingkah laku manusia berdasarkan perspektif partisipan 

(Syadzwina dkk., 2014).  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjektif (self  

report) data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 

penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara) dan masih memerlukan analisa lebih mendalam. Sedangkan data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung dari media perantara.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 

mengumpulkan data yang utama (untuk mendapatkan primer) peneliti akan 

melakukan wawancara secara mendalam yang dibantu dengan alat perekam. Alat 

perekam ini berguna sebagai cross check jika pasa saat analisis terdapat data, 

keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukaar informasi dan ide 

melalui tanya jawab. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dalam metode melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada para 

informan dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah bagian dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yaitu devisi keuangan dan akuntansi 

,devisi pengelolan lingkungan dan masyarakat dengan menggunakan daftar 
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pertanyaan terstruktur dan penulis memberikan pertanyaan secara jelas dan 

teratur, sehingga pertanyaan menjadi terarah. 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini, peneliti akan turun langsung untuk 

mendapatkan data primer yang deskriptif pada tempat penelitian yang telah dipilih 

yaitu Dinas Lingkungan  Hidup Kota Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga 

atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi yang ada berupa tulisan 

atau gambar baik itu kebijakan organisasi yaitu foto, gambar hidup, dan lain 

sebagainya. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku 

atau referensi sebagai penunjang penelitian, dengan melengkapi atau mencari data 

yang diperlukan peneliti dari jurnal, majalah, makalah, media cetak yang relevan 

dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam 

upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan. 

5. Internet 

Internet merupaka alat pencari dan pengumpulan informasi termutakhir 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai bahan referensi yang 

bersumber dari internet gune melengkapi referensi penulis berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

 

No. Nama Jabatan 

1. Chairul S.E  Subbagian Keuangan 

2. Iskandar  Subbagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

3. Fahri S.T  Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Sumber : DLH Kota Makassar 2021 

E. Alat dan Objek Penelitian 

 Manusia sebagai instrument penelitian, dalam hal ini kemampuan si 

peneliti dalam melakukan analisis penafsiran tanda-tanda sangat signifikan, jadi 

alat pengumpulan dan analisis data adalah instrumen psikologis dan intelektual 

dari peneliti dalam hal ini manusia. Analaisis kualitatif sebagai alat analisis yaitu 

dengan mengungkapkan data yang diperoleh dari setiap data-data yang 

dikumpulkan. 

 Adapun fokus pengkajian yang dijadikan objek penelitian adalah aktivitas 

yang dilakukan dalam penerapan regulasi akuntansi lingkungan dengan prinsip 

Amar ma’ruf nahi mungkar pada Dinas lingkungan hidup kota Makassar. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Kegiatiatan penelitian ini dianggap dibutuhkan dan penting untuk 

memperoleh hasil yang maksimal dan memudahkan dalam kegiatan penelitian 

penulisan menggunkan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan 

penelitian, yaitu sebagai berikut: (1) Handphone, (2) Perekam Suara, (3) Alat 

Tulis. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik pengelolaan data pada peneliti ini menggunkan fenomenologi, 

teknik analisis sata merupakan cara menganalisis sata merupakan cara 

menganalisis data penelitian, termasuk didalamnya alat-alat statistik yang relevan 

untuk digunakan dalam penelitian. Adapun teknis analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Hubermas 

(2007)  terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, dan penarikan  

kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri. Berikut penjelasan dari tahap-

tahap tersebut: 

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan 

wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahapa ini akan berhenti 

apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah memadai dan 

atau tidak ada data yang dianggap baru. 

2. Tahap kedua adalah reduksi data. Reduksi data ialah proses 

penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana 

data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau penambahan. 

Pengurangan ini akan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang 

kurang perlu dan relevan dengan masalah yang diteliti. Terdapat 

penambahan data apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi 

yang dibutuhkan. 

3. Setelah dilakukan tahap reduksi data, kemudian data diolah dengan 

menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka), dan tahap 

selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pengumpulan data, reduksi data, 

dan penarikan kesimpulan direduksi dan diolah kemudian disajikan ke 

dalam format tabel ataupun grafik sehingga mudah untuk dipahami. 
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4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

didapat setelah dilakukan interpretasi data terhadap data yang sudah 

disajikan sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau 

penambahan makna dan serangkaian data yang telah disajikan sebelumnya 

dan didiungkap  dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data 

dikemukakan secara objektif sesuai dengan fakta yang ada, sehingga hasil 

penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujiian keabsahan data penelitian kualitatif untuk mendapatkan nilai 

kebenaran terhdapt penelitian tersebut dengan uji kredibilitas (credibility). Uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dpat 

dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengalaman, peningkatan 

ketekunan dlam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif dan membercheck (Afiyanti, 2008). Peneliti dalam melihat pemahaman 

pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan  

teori yang dikumpulkan maka peneliti menggunakan prosedur trigulasi yang 

dianggap selaras dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Trigulasi sunber data, adalah menggali kebenaran informasi termasuk 

tertentu  melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (Participant Obsevation), dokumen  tertulis , arsip, dokumen 

sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. 

Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan 

untuk memperoleh kebenaran yang handal. 
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2. Trigulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 

informasi atau Thesis Statement. Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan  perspektif teori yang relevan untuk menghindari 

bias individual peneliti atas temuan atau kedalaman pemahaman asalakan 

penelti mampu menggali pengetahuan teoritis secara mendalam atas  hasil 

analisis data yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. 

I. Sosial maslahah sebagai alat analisis  

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan kebenaran bagaimana 

pentingngya kesadaran bahwa akuntansi lingkungan dalam perpektif 

kebaikan, kemanfatan bersama (Sosial Maslahah) agar pencatatan keuangan 

yang diperuntukan untuk biaya lingkungan benar-benar diimplementasikan 

dengan baik ke lingkungan sekitar perusahaan terdampak.Maslaha dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. 

Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan 

memahami motif dibalik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung 

kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah 

atau dengan jalan rasionalisasi. 

 Islam menggabungkan fitur dan mekanisme permanen untuk beradaptasi 

dengan perubahan. Islam menekankan pentingnya pertimbangan mengenai 

pertimbangan kepentingan umum daripada kepentingan individu semata. 

Konsep maslaha menyediakan kerangka kerja untuk membuat keputusan dan 

mekanisme dalam suatu entitas untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan, 

terutama agar entitas bersedia dan berkomitmen untuk melakukan praktik 

pertanggungjawaban lingkungan secara efisien. Mewujudkan maslaha 

merupakan tujuan utama hukum islam (syariah). Dalam setiap aturan 

hukumnya, al-syari mentrasmisikan maslaha sehingga lahir 
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kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan dari keburukan. Dalam firman-Nya 

yang lain: 

 

مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡ 
ۡ
َ يأَ شَاءِٓ ۞إنِه ٱللَّه

رُونَ   ِۚ يعَظُِكُمۡ لعََلهكُمۡ تذََكه ٩٠وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡۡغِۡ  

Artinya: 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ia member pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. Al-Nahl: 90).  

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an menjelaskan 

bagaimana Pada ayat di atas Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan 

manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan.Keadilan dan 

kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala bermuatan 

mashlahah yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik 

dalam kehidupan manusia.Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk 

dari perbutan ini bermuatan mafsadah ataupun keburukan. 

Instrumen analisis, yang menyatakan bahwa akuntansi lingkungan 

ditujukan untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia 

pada fitrahnya yang suci. Sifat Kemanfaatan, kebaikan bersama 

(Maslahah) diharapkan dapat mendorong perilaku manusia dalam praktek 

perusahaan sehingga semakin kuat kesadarannya dan melaksanakan 

kewajibanya. Nilai empiris dari praktik akuntansi lingkungan terhadap 

praktek perusahaan ditangkap secara rasional dan intuitif, kemudian dari 

praktek tersebut dianalisa menggunakan nilai kebaikan dalam praktek 
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akuntansi lingkungan. Analisis ini juga bertujuan untuk menggali esensi 

ilmu pengetahuan tentang akuntansi lingkungan perspektif islam. 

Gambar 3.2 

Desain konsep Maslahah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 

Pembangunan tidak terlepas dari pemanfaatan sumberdaya alam namun 

penggunaan sumberdaya alam yang terus menerus akan merusak kelestarian 

lingkungan. Oleh sebab itu banyak bermunculan permasalahan lingkungan 

seperti pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Air sungai dan air 

sumur tidak hanya menjadi keruh tetapi sudah tercemar oleh zat-zat kimia yang 

berbahaya, baik bagi kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. 

Menurunnya kualitas udara diakibatkan oleh meningkatnya sarana transportasi, 

peningkatan jumlah industri, limbah kotoran ternak maupun penimbunan sampah. 

Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembuangan limbah industri langsung ke badan 

sungai maupun limbah domestik yang cara pengolahanya tidak memenuhi 

standar teknis. Dari tahun ke tahun permasalahan lingkungan tidak semakin 

menurun tetapi sebaliknya justru semakin meningkat baik secara kualitas maupun 

kuantitas permasalahannya. Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan 

fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab yang sangat 

berat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah 

Sebagaimana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan 

Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan 

Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sebagai perangkat daerah 

yang diberi tugas dalam bidang lingkungan hidup mendorong terwujudnya Visi 

dan Misi Walikota Makassar, sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota 

Makassar 2015-2020. Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota 
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Kota Makassar selama 5 (lima) tahun kedepan (2015-2020), maka Visi Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Tahun 2016-2021 adalah: 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

a. Visi : 

Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Dan Berwawasan 

Lingkungan. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh 

peningkatan kualitas inteklektual, mental spiritual, keterampilan serta 

sarana dan prasarana. 

2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang nyaman. 

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

c. Tujuan : 

1) Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik 

2) Mewujudkan Percepatan Revormasi Birokrasi 

3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

4) Mewujudkan Pemukiman Sehat bagi Masyarakat 

d. Sasaran : 

1) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas 

2) Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah 

3) Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik privat 

4) Berkurangnya Pencemaran Tanah, Air, Udara dan Kerusakan 

Lingkungan karena Dampak Pembangunan. 

5) Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan 
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6) Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman. 

2. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas : 

 

Bagan 4.1 

 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;  

2) Subbagian Keuangan; 

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, terdiri atas: 
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1) Seksi Invertarisasi RPPLH dan KLHAS; 

2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; 

3) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. 

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas: 

1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 

2) Seksi Konservasi Lingkungan; 

3) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 

e. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Penigkatan Kapasitas , terdiri atas : 

1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan  Limbah 

B3; 

2) Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan;  

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

f. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas : 

1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 

2) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau; 

3) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

3. Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas 

a. Kepala Dinas 

1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan 

kepada Daerah. 

2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :  

a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup; 
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b) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;  

c) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan  

Sekretariat dan Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, Bidang 

Pengendalian  Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang 

Persampahan, Bidang  Persampahan, Limbah B3 dan Penigkatan 

Kapasitas dan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 

d) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja 

(RENJA),  Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas; 

e) Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan 

lainnya sesuai bidang tugasnya; 

b. Sekretariat 

1). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit 

organisasi di lingkungan dinas. 

2). Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

menyelenggarakan fungsi : 

a) perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, 

keuangan, umum dan kepegawaian; 

b) pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan 

kepegawaian; 
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c) pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum 

dan kepegawaian; 

d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan 

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, 

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 

dinas. 

2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi : 

a) perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

d. Subbagian Keuangan   

1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan 

akuntansi keuangan.   

2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

a) perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan; 
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c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi dan akuntansi keuangan; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, 

dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. 

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan 

rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta 

administrasi kepegawaian; 

b) pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan 

rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta 

administrasi kepegawaian; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, 

penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, 

dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

f. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH 

1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan penataan 

lingkungan hidup secara berkelanjutan. 
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2) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan kegiatan operasional di bidang penataan dan penaatan PPLH; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan penaatan PPLH; 

c) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan penaatan 

PPLH; 

d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang 

penataan dan penaatan PPLH; 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

g. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS 

1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan inventarisasi data 

informasi sumberdaya alam dan menyusun RPPLH dan KLHS. 

2) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a) perencanaan kegiatan di bidang inventarisasi RPPLH dan KLHAS; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi RPPLH dan KLHAS; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

inventarisasi RPPLH dan KLHAS; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

h. Seksi Kajian Dampak Lingkungan  

1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan dan pengolahan bahan kajian dampak lingkungan. 
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2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a) perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang kajian dampak lingkungan; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang kajian dampak lingkungan; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang kajian 

dampak lingkungan; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

i. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan  

1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai 

tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelayanan 

pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. 

2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:  

a) Perencanaan kegiatan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa 

lingkungan; 

b) Pelaksanaan kegiatan bimbingan di bidang pengaduan dan penyelesaian 

sengketa lingkungan; 

c) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; 

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

j. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai 

tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 
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2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan; 

c) pengoordinasian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan;d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

k. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pencemaran lingkungan 

pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan. 

2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:  

a)  perencanaan kegiatan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

b)  pelaksanaan kegiatan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

c)  pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang   

pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

d)  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

l. Seksi Konservasi Lingkungan 

1) Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

dan pengolahan bahan konservasi lingkungan. 
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2) Seksi Konservasi Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud menyelenggarakan fungsi:  

a) perencanaan kegiatan di bidang konservasi lingkungan; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang konservasi lingkungan; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

konservasi lingkungan; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

m. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan  

1) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengawasan dan 

penegakan hukum lingkungan. 

2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi:  

a) perencanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

n. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas  

1) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang 

mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan 
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kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan. 

2) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan kegiatan operasional di bidang persampahan, limbah B3 dan 

peningkatan kapasitas; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan 

kapasitas; 

c) pengoordinasian kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan 

peningkatan kapasitas; 

d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persampahan, 

limbah B3 dan peningkatan kapasitas; 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

o. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3 

1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah 

B3 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah 

B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan 

fungsi:  

a) perencanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pengendalian sistem 

persampahan dan limbah B3; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pengendalian sistem 

persampahan dan limbah B3 
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c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah B3; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

p. Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan  

1) Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan 

mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan edukasi, 

promosi, monitoring dan evaluasi persampahan. 

2) Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:  

a) perencanaan kegiatan di bidang edukasi, promosi, monitoring dan evaluasi 

persampahan; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang edukasi, promosi, monitoring dan evaluasi 

persampahan; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

edukasi,promosi, monitoring dan evaluasi persampahan; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

q. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  

1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan peningkatan kapasitas 

lingkungan hidup. 

2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:  

a) perencanaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 
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c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

r. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

1) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyusun, 

melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan 

ruang terbuka hijau. 

2) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan ruang terbuka 

hijau; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau; 

c) pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau; 

d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan 

ruang terbuka hijau; 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

s. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 

1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau mempunyai 

tugas melakukan perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau. 

2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan ruang 

terbuka hijau; 



59 

 

 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan ruang 

terbuka hijau; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya 

t. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 

1) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. 

2) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi : 

a) perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan ruang 

terbuka hijau; 

b) pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan ruang 

terbuka hijau; 

c) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau; 

d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

u. Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau 

1) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau mempunyai 

tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dalam 

pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. 

2) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:  
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1) perencanaan kegiatan di bidang pengendalian dan kemitraan ruang terbuka 

hijau; 

2) pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan kemitraan ruang terbuka 

hijau; 

3) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pengendalian dan kemitraan ruang terbuka hijau; 

4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

v. Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. 

2) Kelompok Jabatan Fungsioanl terdiri atas sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan 

keahliannya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga 

fungsional senior. 

3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis 

dan beban kerja. 

w. Unit Pelaksana Teknis 

1. Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk unit pelaksana 

teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit 

pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara 

tertulis dengan Gubernur. 

3. permasalahan dan isu strategis 
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Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, DLH 

Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis 

yang masih perlu diatasi dan diantisipasi. Pengelolaan lingkungan hidup 

saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan 

hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari 

setiap pembangunan yang terjadi. Namun saat ini mengelola lingkungan 

bukan hanya sekedar mengelola dampak, tapi pada hakekatnya adalah 

mengelola sumber daya secara umum Pengelolaan sumberdaya dapat 

dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, 

udara, energi, tanah/lahan dan biota).  

Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku atau tempat 

dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta 

maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat 

maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal 

(sustainable development). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah 

pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan 

menghasilkan banyak masalah. Jika masih ada sumber daya tersisa yang 

dihasilkan, maka pilihannya adalah di musnahkan dengan dampak terkecil, 

sehingga tidak merusak sumber daya yang ada atau di daur ulang menjadi 

produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain 

seperti sampah organik menjadi energi. Mempelajari semua hal di atas, 

maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memilah permasalahan 

lingkungan hidup didasarkan pada beberapa aspek yang menunjukkan 

hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, 

maka permasalahan yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga aspek, 
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yaitu aspek fisik, aspek kelembagaan, dan aspek sosial, sebagaiamana 

tabel 1.1. berikut : 

 

Tabel 4.2 Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Makassar 

Aspek Fisik 

 Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang 

disebabkan oleh penumpukan sampah akibat aktivitas manusia. 

 Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang saat ini masih menjadi 

persoalan utama. 

 Banjir yang terus terjadi setiap tahun di beberapa titik walaupun saat ini 

sifatnya hanya genangan sementara. 

 Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan 

prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

 Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota 

akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk 

yang semakin tinggi, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, dan 

keterbatasan lahan. 

 Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya 

ketersediaan lahan. 

 Defisit air bersih karena kurangnya ketersediaan sumber air baku. 

 Belum tertanganinya persoalan sanitasi di pulau-pulau kecil- 

 Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan 

limbah B3 yang berasal dari kegiatan industry dan rumah tangga.  

 Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya 

suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, 

pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut. 

    Peningkatan pencemaran udara dari sector industry dan transportasi. 

Aspek Kelembagaan 

 Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral 

sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.  

 Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya 

peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan 

daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.  

 Upaya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum 

terintegrasi sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran.  

   Belum adanya kelembagaan yang bersifat permanen, yang memisahkan    

fungsi regulator dan fungsi operator dalam pengelolaan persampahan maupun 

ruang terbuka hijau. 

Aspek Sosial 
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 Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap 

pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan persampahan 

dan ruang terbuka hijau (RTH). 

 Keterbatasan sarana prasarana lingkungan hidup  

 Belum optimalnya system informasi lingkungan hidup sehingga 

menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan lingkungan. 

    Belum berkembangnya mekanisme insentif-disinsentif  Persepsi      

masyarakat terhadap pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau yang 

masih menganggap tanggungjawab sepenuhnya ada pada Pemerintah Kota. 

Sumber : DLH Kota Makassar 2020 

B. Implementasi Akuntansi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Makassar.  

1. Pandangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Akuntansi 

Lingkungan.  

Pada era pergerakan perusahaan kearah green company, kalangan 

industry tidak hanya dituntut untuk sebatas pengolahan limbah, tetapi 

tuntutan masyarakat-konsumen lebih jauh lagi yaitu agar proses produksi 

suatu barang mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan 

suatu produk setelah dikonsumsi (digunakan) tidak merusak lingkungan, 

dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui 

pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya 

lingkungan atau environmental costs. Sistem akuntansi yang di dalamnya 

terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai green 

accounting atau environmental. 

Tak terkecuali oleh Dinas lingkungan hidup kota Makassar Dinas 

telah menganggap Program-program lingkungan bukan hanya sebagai tugas 

yang diinstruksikan dalam konstitusi atau nawacita president maupun janji-

janji gubernur tapi telahbertransformasi menjadi sebuah cita-cita prioritas 

nasional. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapakIskandar selaku subbagian 

keuangan Dinas Lingkungan Hidup bahwa: 
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“Kalau kami tidak menganggap itu sebagai program kerja dinas saja, 

tapi hal itu sebagai bentuk pengabdian kami terhadap masyarakat maupun 

bangsa. Kami telah diberi mandat oleh Negara untuk meregulasi kebijakan 

terkait lingkungan hidup dan menyusun anggaran serta merealisasikan sesuai 

dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan undang-undang nomor 15 

tahun 2004.” 

Pernyataan diatas secara tersirat dapat ditafsirkan bahwa, Dinas tida 

lagi menganggap pelaksanaan peraturan terkait akuntansi lingkungan sebagai 

suatu pilihan melainkan sebuah keharusan. Hal ini secara tidak langsung 

mengarahkan akuntansi lingkungan pada konsep penciptaan nilai bersama. 

Bagi dinas lingkungan hidup, akuntansi lingkungan merupakan 

bentuk tanggung jawab instansi kepada pemerintah/negara. Dinas lingkugan 

Hidup yakin bahwa dengan menerapkan Enviromental Accounting yang 

baikmaka akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup ekosistem 

lingkungan dimasdepan. Oleh karenanya, Dinas lingkungan hidup 

diperuntukkan untuk membantumasyarakat dan negara dalam perumusan 

kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup 

dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup. 

Selain itu, tugas lainnya yaitu memastikan pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan 

administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, 

pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Seperti yang dinyatakan oleh bapak Chairil selaku subbagian 

keuangan Dinas lingkungan hidup, dari hasil wawancara yaitu:  

“Enviromental Accouting adalah bentuk tanggung jawab pada 

stakeholder,dan memiliki bagian tersendiri. Karena Akuntansi Lingkungan 

diperuntukkan untuk membantu masyarakat sekitar.”(Wawancara pada 

tanggal 2 maret 2021).  
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Pernyataan diatas sejalan dengan yang tertulis dalam  tugas subbagian 

keuangan Dinas lingkungan hidup yaitu merencanakan, melakasanaka, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melapork urusan 

keuangan, umun dan kepegawaian. Serta bahwa akuntansi lingkungan adalah 

bagaimana instansi  mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungannya, 

baik dalam operasi maupun interaksinya kepada stakeholder secara 

sukarela.akuntansi lingkunganmemberikan keyakinan bahwa maksimalisasi 

keuntungan bukanlah tujuan tunggal perusahaan dan melindungi lingkungan 

bukanlah tugas instansi saja. 

Satrio (2015) juga menyatakan bahwa, organisasi bisnis yang 

didirikan juga memiliki fungsi sosial, bukan hanya sebagai alat untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, tetapi perusahaan harus bisa 

mendatangkan manfaat pada masyarakat secara keseluruhan, dan untuk 

mendapatkan ridho Allah Swt. 
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Tabel 4.3 

Anggaran untuk Program Lingkungan tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : DLH Kota Makassar 2020 

 

C. Implementasi Akuntansi Lingkungan  Berdasarkan Konsep Sosial Maslaha 

pada Dinas Lingkungan hidup Kota Makasar. 
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Konsep sosial maslaha merupakan suatu konsep yang menekankan 

pentingnya pertimbangan kepentingan umum dari pada kepentingan individu 

semata. Rencana program dan kegiatan  dinas lingkungan hidup kota makassar 

sudah terbilang cukupbanyak dan bervariasi karena telah tercantum dalam 

Rencana Strategi (RESTRA) yang disusun dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam 

RESTRA ini memiliki banyak  program lingkungan diantaranya pada bidang 

persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, bidang peningkatan kapasitas 

hidup, pengelolaan ruang terbuka hijau serta ketersediaan ruang pemakaman, 

Bidang penataan PPLH, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. Program Lingkungan diharapkan juga terfokus padapemberdayaan 

masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana 

masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya 

pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam 

mengembangkan perikehidupan mereka. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek kemanusian dari sisi program 

akuntansi lingkungan sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri 

mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat 

menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan 

masyarakat, dengan alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu 

perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta 

membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi 

masyarakat jugamembantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan 

masyarakat.  

Hal inidiperkuat oleh pernyataan bapak Chairul selaku subbagian 

keuangan Dinas lingkungan hidup bahwa: 

“Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, 

proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok 



68 

 

 

formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta 

berusaha mencapai tujuan bersama.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa 

dalamkesuksesan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya partisipasi oleh 

masyarakat itu sendiri agar tercipta suatu kerja sama yang dapat 

menguntungkankedua belah pihak. Selain itu pihak perusahaan juga mampu 

mengontrol jalannyakegiatan berkat bantuan masyarakat yang ikut mengambil 

peran dalam kegiatan yang dilaksanakannya. Bapak fahri selaku kasub sumber 

daya dan kepegawaian manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar juga 

menambahkan dalam pernyataan wawancaranya: 

“Yah, memang benar pemberdayaan itu ditujukan kepada mereka yang 

kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, hal ini ee..dimaksudkan 

agar mereka itu mampu meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan 

perikehidupan mereka”. 

Pernyataan bapak agus diatas, memberikan gambaran bahwa saat 

iniperusahaan telah melaksanakan suatu kegiatan sosial yakni 

pemberdayaanmasyarakat yang tidak memiliki potensi sama sekali. Dalam 

pelaksanaan kegiatantersebut juga memakan biaya yang tidak sedikit, biaya yang 

dikeluarkan untukpelaksanaan kegiatan itu diambil dari dana program lingkungan 

yang dicairkan oleh kepala dinas. 

Instansi dalam melaksanakan kegiatan sosial tidak memaksa warga untuk 

ikutserta dalam kegiatan tersebut, perusahaan hanya memberikan pemahaman 

kepada masyarakat agar mereka tergerak sendiri untuk ikut andil dalam kegiatan 

tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan ibu nurhama selaku masyarakat yang 

ikut terlibat dalam pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak dinas dalam 

wawancarannya: 

“iya betul, kami memang diberikan beberapa fasilitas penunjang dalam 

kegiatan pemberdayaan tersebut, seperti baju persatuan, alat tulis untuk mencatat 

arahan yang diberikan dan masih ada beberapa tapi saya sudah lupa karena 

maklum yah.. itu sudah lumayan lama” 
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Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Dinas Lingkungan Hidup memang sering melakukan kegiatan sosial untuk 

kepentingan masyarakat tapi itu hanya berlangsung dalam jangka waktu yang 

singkat. Pihak dinas hanya memberikan bantuan pengetahuan kepada 

masyarakat,dengankata lain masyarakat hanya terbantu pada saat kegiatan tersebut 

berlangsung. Sedangkan tujuan dari pemerintah itu sebenarnya untuk menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakan dan mengedepankan kepentingan masyarakat 

banyak, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial instansi dalam 

syariah yang termaksud dalam aspek lingkungan dalam program kerja Dinas 

lingkungan hidup yakni berbagi dengan adil, rahmat bagi seluruh alam, dan 

kepentingan masyarakat. 

1. Prinsip Berbagi dengan Adil 

Prinsip berbagi dalam islam banyak dinyatakan oleh Allah SWT melalui 

al-Qur’an. Berbagi dalam islam dapat dilakukan melalui zakat, infaq maupun 

sadaqah. Seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Makassar pada tahun 2020 yakni Kami telah memberikan bantuan bibit sebesar 

Rp. 210.000.000 dan telah melakukan program peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan Ruang terbuka hijau dalam 18 lokasi dengan dana 

sebesar Rp. 360.500.000”. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap harta ada bagian 

atau hak untuk makhluk Allah yan lain. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang 

secara tegas menyatakan prinsip berbagi adil ini, beberapa diantaranya :Q.S. An-

Nahl, ayat 90: 

 َ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ ۞إنِه ٱللَّه
ۡ
 يأَ

رُونَ   ِۚ يعَظُِكُمۡ لعََلهكُمۡ تذََكه   ٩٠وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡۡغِۡ
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl:90) 

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di 

kitabal-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial 

kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh 

dari segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat Ilahi 

yangharus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran 

Islam dan syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan 

tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan 

menginjakhak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku 

ekstrim kanan dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku 

individu dan sosial masyarakanya. 

ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡطِِۖ وَ  ي ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوهَٰمِيَن لِلَّه هَا ٱلَّه يُّ
َ
َٰٓأ ٔ َٔانُ قَوۡمٍ لََ يََۡرمَِنهكُمۡ شَنَ يَ

ُۢ بمَِا تَعۡمَلُ  َ خَبيُِ ۚ إنِه ٱللَّه َ ٰۖ وَٱتهقُواْ ٱللَّه قۡرَبُ للِتهقۡوَىَٰ
َ
ْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ لَه تَعۡدِلوُا

َ
َٰٓ أ  ٨ونَ  عََلَ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maaidah:8) 

Ayat diatas secara tersirat menyatakan bahwa, orang-orang harus 

tetapberlaku adil tanpa memandang latar belakangnya, baik orang tersebut 

memilikimasalah pribadi dengan orang yang bersangkutan, maka tetap harus 

bersikap adilkepadanya (profesional). Sudah jelas bahwa keadilan merupakan 

konsep lengkapyang dikaitkan hampi seluruh aspek kehidupan, sosial, politik, 

ekonomi dan spiritual. Seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 
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Kota Makassar dibidang spiritual padatahun 2014 yakni program 

perbaikan/pembangunan sarana prasarana ibadah dengan total nilai bantuan 

sebesar Rp.122.080.000. Hal ini menunjukkan bagaimana keadilan diterjemahkan 

dalam praktek kehidupan jelas dibuktikan melalui syariat yang mengatur aktivitas 

manusia. 

2. Prisip Rahmat Bagi Seluruh Alam 

Prinsip rahmat bagi seluruh alam berarti bahwa keberadaan manusia 

seharusnya dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam batas-batas 

tertentu umat Islam harus mengambil dan belajar kepada siapa pun selama itu 

merupakan hal yang baik. Namun harus disadari bahwa kemajuan baramembawa 

serta penyakit sekularisme. Tuhan diposisikan sebagai wilayah sekunder. Dengan 

dasar rasionalisme, manusia modern kemudian mengukur kebenaran, bahkan satu-

satunya kebenaran, dengan parameter ilmiah. Kebenaran metafisik, yang 

kadangkala tampak tidak masuk akal dalam pemahaman ilmiah yang terbatas, 

menjadi kian terpinggirkan dan akhirnya diabaikan sama sekali.  

Logika adalah satu-satunya dasar pencarian kebenaran. Sesuatu yang tidak 

logis berarti tidak riil, tidak dapat dibuktikan secara empiris. Namun sejauh ini 

Dinas  telah membuktikan kebenaran dari kegiatan sosial yang dilaksanakannya 

seperti dalam kegiatan pembuatan jalan tani untuk membantu aksebilitas dalam 

menjangkau kebutuhan sosial masyarakat. Hal tersebut sesuai yang dilampirkan 

pada laporan kegiatan RESTRA 2020.Empirisme dan metode ilmiah yang 

dikembangkan para ilmuwan dianggap telah mampu memberikan penjelasan atas 

semua fenomena alam. Campur tangan Tuhan di alam semesta, dan eksistensi 

dunia spiritual, dienyahkan dari realitas alam. Peran kitab suci digantikan oleh 

formula-formula matematik. Manusia menjadi makhluk rasional semata. Wahyu 
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ditolak demi kepentingan sains. Sisi inilah merupakan kegelapan dari pencerahan 

Barat.Q.S. Al-Anbiyaa’, ayat 107 

رسَۡلۡنََٰكَ إلَِه رحََۡۡةٗ لرلِۡعََٰلمَِيَن  
َ
١٠٧وَمَآ أ  

Terjemahnya: 

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiyaa‟:107) 

Melalui ayat ini Allah Swt memberitahukan bahwa Dia 

menjadikanMuhammad Saw sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain, 

Diamengutusnya sebagai rahmat bagi mereka. Maka barang siapa yang 

menerimarahmat ini dan mensyukurinya, berbahagialah ia di dunia dan akhirat. 

Dan barang siapa yang menolak serta mengingkarinya, maka merugilah ia di 

dunia danakhiratnya. 

3. Prinsip Kepentingan Masyarakat 

Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan 

kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi 

pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan 

kesejahteraan dan kemaslahatan umumnya mengakomodasi kepentingan semua 

pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Seperti yang tercermin dalam visi Dinas lingkungan kota 

makassar “Masyarakat Sejahterah Standar Dunia, dimana kegiatan tersebut adalah 

merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejaterah. Adapun visi               

di jelaskan oleh Bapak Chairul  

“Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: pengurangan pengangguran, 

pemberian jaminan sosial keluarga, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan 

pendidikan gratis, penukaran sampah dengan beras, pelatihan keterampilan & 

pemberian dana bergilir, pembangunan rumah murah serta pengembangan kebun 

kota.” 

Salah satu nuansa dari program dinas lingkungan hidup yang meliputi 

sosialisasi pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), bantuan bibit penghijauan, 
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vertikal garden, festival kota hijau/green festival, peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan RTH, dan pelatihan pengelolaan RTH. Program ini 

ditujukan agar dapat membantu masyarakat secara praktis, sebagai penunjang dan 

penghubung kegiatan-kegiatan pemberdayaan serta bertujuan untuk menjaga 

hubungan masyarakat dan kebun agar tetap harmonis.  

Program-program ini bersifat rutin yang ditekankan untuk 

kepentingan/manfaat umum dan diajukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, 

kelompok masyarakat ataupun pemerintah setempat. Untuk tahun 2020,  dana 

realisasi capaian dalam rencana strategis (RESTRA) untuk Sosialisasi 

pengembangan Ruang terbuka hijau (RTH) sebesar Rp. 404.790.000 dengan target 

800 orang. pembentukan kegiatan pemberdayaan ini dapat dikategorikan sebagai 

bentuk pengembangan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Program ini 

telah mulai pada penciptaan kesejahteraan masyarakat adalah dengan 

pengembangan potensi masyarakat setempat untuk memperlancar operasi dinas. 

Dinas lingkungan hidup mengembangkan dan memberdayakan masyarakat 

disekitar perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Kegiatan 

yang dibentuk oleh perusahaan sebenarnya sangat membantu masyarakat 

setempat. Karena selain menciptakan lapangan kerja, juga mendidik masyarakat 

untuk lebih mandiri. 

Pemberdayaan potensi masyarakat merupakan salah satu unsur 

dalammewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, Dinas lingkungan hidup belum 

terlalu terfokus padakesejahteraan masyarakat sehingga kegiatan tersebut belum 

mampu dikategorikansebagai dasar dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk itu 

konsep kemaslahatansosial atau sosial maslaha sebagai teori yang paling tepat 

untukmengimplementasikan lebih jauh program lingkungan. Hal ini karena dalam 
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sosial maslaha dijelaskan bahwa tujuan sosial instansi/entitas dicapai melalui 

proyekberkesinambungan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

D. Akuntansi Lingkungan Mewujudkan Sustainable Development Goals 

(SDGs). 

Tabel 4.4 

Pemetaan SDGs 

 

Tujuan  Target  Kontribusi  

16. Perdamaian, 

Keadilan, Dan 

Kelembagaan Yang 

Tangguh 

16.5 Meningkatkan kapasitas 

akuntan untuk memantau 

dan mengontrol penipuan, 

korupsi dan pencucian 

uang 

 16.6 Mempromosikan 

pentingnya audit sector 

public eksternal dalam 

pemantauan dan pelaporan 

pada upaya nasional 

melaksanakan SDGs 

13. Perubahan Iklim 13.1 Mendorong aksesbilitas 

dan kegunaan dari 

pengungkapan terkait 

iklim dan pelaporan 

 13.2 Mendukung inisiatif 

kebijakan berbasis pasar 
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seperti harga karbon untuk 

peningkatan efisiensi dan 

investasi pada teknologi 

baru 

 13.3 Akuntan tetap 

diinformasikan bagaimana 

mereka dapat mendukung 

upaya organisasi 

menurunkan emisi karbon 

dan beradaptasi dengan 

perubahan iklim 

12. Konsumsi Dan 

Produksi Yang 

Bertanggung Jawab 

12.6 Membantu perusahaan 

mengadopsi praktek bisnis 

yang berkelanjutan dan 

membantu peran akuntan 

menanamkan 

pembangunan 

berkelanjutan kedalam 

strategi dan operasi  

perusahaan 

   

Sumber : Sustainability Development Goals Script2018 

Kontribusi akuntansi lingkungan adalah mengukur, mengatur dan 

melaporkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta dampak  

interaksi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Akuntansi lingkungan  



76 

 

 

berperan sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasi masalah-masalah 

lingkungan dan sosial  yang dihadapi instansi perusahaan/ sehingga pos-pos biaya 

lingkungan dan sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat dapat menunjang 

operasional dan pencapaian jangka panjang instansi/perusahaan. Ini tergambar 

dalam visi dinas lingkungan hidup “kota nyaman berkelas dunia”. Merestorasi tata 

ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia , dengan misi mencakup upaya 

umum dalam hal penyelesaian banjir, pembentukan badan pengendalian 

pembangunan kota, pembangunan water front city, penataan transportsi public, 

pengembangan infranstuktur kota, pengembangan pinggiran kanal, pengembangan 

piggiran kanal, pengembangan taman tematik, dan penataan lorong. 

Akuntansi lingkungan sendiri memiliki peran penting dalam pencapaian 

SDGs , Hal ini menimbulkan dampak positif bagi ekonomi karena semakin maju 

instansi dan perusahaan maka akan memajukan perekonomian Negara. 

Diharapkan dengan peran akuntansi lingkungan, target-target instansi dan 

perusahaan yang berkenaan dengan tujuan perusahaan selaras dengan SDGs 

sehingga tidak hanya menjadi slogan-slogan belaka dalam laporan keuangan. 

Wahyuni (2018) menyebutkan bahwa instansi pemerintah dan perusahaan yang 

mengadopsi SDGs dalam strategi dan kinerjanya akan memberikan keuntungan 

dalam waktu jangka panjang karena dilihat dari negara dan perusahaan dunia yang 

langgeng sampai puluhan tahun adalah Negara dan perusahaan yang setia 

menjunjung etika dan kelestarian lingkungan. 

1. Kontribusi Akuntansi Lingkungan Dalam Mewujudkan Perdamaian, 

Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh 

SDGs Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat. 

Pemerintah dan perusahaan yang transparan, menjunjung tinggi keadilan adalah 

cerminan dari masyarakat yang aman dan adil.  Kecurangan dan korupsi mampu 
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mengancam pencapaian SDGs dan mencegah pertumbuhan bisnis. Model 

kecurangan-kecurangan yang terjadi harus ditekan demi mewujudkan perdamaian 

dan keadilan, salah satunya adalah korupsi. Akibat dari korupsi juga bisa 

menyebabkan kemiskinan, keterpurukan dan keterbelakangan yang juga memiliki 

hubungan dengan tujuan-tujuan yang ada dalam SDGs. Salah satu faktor yang 

menyebabkan tingginya praktek korupsi di pemeintahan karena kurangnya 

transparansi anggran. Hal ini disampaikan oleh bapak chairul selaku subbagian 

keuangan. 

“Dalam setiap penyusunan anggaran, kami akan berkoordinasi dengan 

semua kepala bagian dengan membahas bersama dalam rapat. Anggaran yang 

sudah disepakati kemudian drafnya akan ditembuskan oleh kepala dinas untuk 

disetujui. Jadi secara internal kami cukup terbuka dan transparan mengenai 

penggunaan anggaran, adinda bisa mengecek dalam laporan Restra tahunan dan 

laporan Ikip tahunan. Dilaporan tersebut sudah dicatat semua alokasi dana untuk 

program lingkungan”. 

Berdasarkan uraian bapak chailir tersinyalir bahwa Akuntansi lingkungan 

turut membantu menjaga perdamaian dan keadilan dengan memegang teguh 

prinsip kejujuran dalam membuat laporan keuangan Akuntan dituntut untuk 

berperan dalam hubungan perekonomian dunia yang akuntabel, professionalisme, 

transparansi, dan penuh kejujuran. Secara tidak langsung, 

Akuntansi lingkungan berusaha untuk menjalankan dan mendukung 

prinsip transparansi,akuntabilitas dan good governance dalam mengelola 

keuangan.Secara global IFAC telah mendeklarasikan bahwa profesi akuntan 

mendukung agenda SDGs hingga tahun 2030. Di Indonesia, lembaga-lembaga 

keuangan juga telah mendukung pelaksanaan SDGs ini sebagaimana uraian 

jawaban dari bapak iskandar selaku subbagian keuangan yakni sebagai berikut. 

“Kalau lembaga-lembaga keuangan pemerintah sekarang kan sudah 

banyak yang membahas tentang SDGs, banyak seminar-seminar tentang SDGs 

seperti di kongres IAI dan IAPI. Jadi memang kebanyakan sudah banyak 

mendorong anggotanya supaya lebih memahami SDGs dan memberikan 

kontribusi untuk keberlanjutan.” 
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Berdasarkan jawaban bapak iskandar yaitu IAI dan IAPI sebagai lembaga 

organisasi keuangan yang menaungi seluruh akuntan dan akuntan public di 

Indonesia juga telah banyak melakukan seminar-seminar tentang SDGs berupa 

kongres IAI dan IAPI sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan SDGs di 

Indonesia. Bapak iskandar juga beranggapan bahwa IAI dan IAPI berusaha 

mendorong seluruh anggotanya untuk memahami dan memberikan kontribusi bagi 

pelaksanaan SDGs itu sendiri.  

Bapak fahri juga memberikan jawaban bahwa staf keuangan pemerintah 

daerah yang ada di Indonesia mendorong anggota-anggotanya untuk berkontribusi 

dalam agenda SDGs ini yakni sebagai berikut: 

“Lembaga-lembaga profesi akuntan yang mendukung SDGs menurut saya 

sudah banyak ya yang mendukung. Sudah banyak yang membahas tentang SDGs 

melalui seminar-seminar karena mereka mau mendorong anggotaanggotanya 

untuk lebih bisa membuka diri dengan trend-trend yang ada sekarang dan juga 

untuk sustainability.” 

Begitupun dengan jawaban dari bapak iskandar yakni sebagai berikut: 

“Iya kalau lembaga-lembaga profesi akuntan sekarang kan sudah banyak 

yang membahas tentang SDGs itu sendiri, menurut saya juga sudah banyak 

seminar-seminar tentang SDGs. Jadi memang tujuan dari seminarseminar itu 

kebanyakan untuk memberikan pemahaman mengenai bahwa laporan keuangan 

itu tidak hanya laba-rugi, perubahan modal, neraca tetapi juga memberikan 

kontribusi bagi sustainability itu sendiri yakni SDGs.” 

Jawaban pernyataan dari Informan 1 dan 2 bahwa di Indonesia lembaga-

lembaga organisasi keuangan telah banyak membahas mengenai SDGs sebagai 

trend yang akan berakhir pada tahun 2030 dan bagaimana akuntansi lingkungan 

itu berkontribusi di dalamnya melalui lembaga masing-masing khususnya  

terhadap SDGs itu sendiri. Uraian diatas juga menjelaskan bahwa akuntansi 

lingkungan sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan yang ada sekarang. 

Sehubungan dengan SDGs yang regulasinya di Indonesia baru dikeluarkan di 

tahun 2017 dan berjalan hingga sekarang, penerapannya masih belum begitu 
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terlihat. chairul memberi tanggapan mengenai SDGs dan penerapanya di 

Indonesia yakni sebagai berikut: 

“Karena laporan keberlanjutan di Indonesia masih belum bersifat wajib, 

jadi sebagai akuntan public itu sendiri saya belum pernah memeriksa secara 

langsung mengenai bagian SDGs nya. Jadi saya belum bisa bicara mengenai 

penerapannya, masih sekedar bahwa memang pada dasarnya kita lihat rata-rata 

perusahaan sudah memperhatikan yang namanya SDGs dan Program 

Lingkungan.” 

Berdasarkan tanggapan chairul bahwa selaku subbagian keuangan masih 

belum pernah memeriksa dari segi pelaporan yang berkaitan dengan SDGs. 

Namun, sudah banyak perusahaan yang telah memberi perhatian pada agenda 

SDGs ini apalagi SDGs erat kaitannya dengan Program Lingkungan.  

“Sebenarnya kalau saya sendiri sebagai seorang akuntan belum pernah 

memeriksa yang bagian SDGs nya karena laporan-laporan keberlanjutan yang 

berkaitan dengan Sustainibility kebanyakan masih bersifat sukarela jadi kalau 

masalah ini saya masih belum bisa bicara mengenai bagaimana penerapannya 

karena ya sebelumnya memang belum pernah diperiksa. Kalau laporan-laporan 

keberlanjutan yang berkaitan dengan Sustainibilityitu tidak bersifat mandatory, 

laporan-laporan yang seperti itu masih bersifat pengungkapan sukarela dan belum 

ada regulasi yang mewajibkan. Tapi memang sekarang karena SDGs sedang jadi 

trend yang semua menaruh perhatian tidak terkecuali perusahaan-perusahaan yang 

sudah memperhatikan yang namanya SDGs dan Program Lingkungan. Tapi kalau 

memeriksa yang bagian SDGs nya saya belum pernah.” 

Berdasarkan dari uraian jawaban  Informan diatas bahwa penerapan SDGs 

di Indonesia belum pernah diperiksa oleh akuntan public. Hal ini terlihat dari 

pernyataan semua Informan bahwa kebanyakan perusahaan memang telah 

menaruh perhatian pada SDGs dan banyak yang menyebutkannya juga di Program 

Lingkungan mereka namun pelaporan yang terkait SDGs kebanyakan diuraikan di 

sustainability reporting yang di Indonesia sendiri masih bersifat sukarela sehingga 

akuntan-akuntan public khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum 

pernah memeriksa terkait SDGs.  

Hal ini sesuai dengan SDGs Tujuan 16, Target yakni secara substansial 

mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian Ahalik (2016) yaitu akuntan menyatakan bahwa menaklukkan 
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korupsi sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui 

perilaku etis dan taat pada kode etik profesiyang berlaku, bertanggung jawab dan 

transparan, mematuhi aturan, dan menjadi pelapor dalam kasus yang tidak adil. 

Dalam upaya pemcegahan korupsi, akuntan berperan dalam penyediaan infromasi 

yang kredibel, mencegah terjadinya fraudulent financial statement reporting, 

akuntan juga berperan membantu pemerintah dengan meyediakan tenaga 

pengelola keuangan yang handal dan berintegritas, terlibat dalam perhitungan 

dampak akibat kasus yang menjadi dasar bagi penegak hukum maupun 

masyarakat untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya (Umar, 

2011).  

SDGs Tujuan 16 ini memiliki keterkaitan dengan SDGs Tujuan 8 

mengenai pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan ditekannya korupsi yang 

terjadi. IAI dan IAPI juga sebagai lembaga organisasi keuangan yang menaungi 

seluruh akuntan dan akuntan public di Indonesia melakukan seminar tentang 

SDGs berupa kongres IAI dan IAPI sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan 

SDGs di Indonesia guna mendorong seluruh anggotanya untuk memahami dan 

memberikan kontribusi bagi pelaksanaan SDGs. Melalui agenda SDGs ini peran 

akuntan sangat penting untuk memastikan, menjalankan dan mendukung prinsip 

transparansi, akuntabilitas dan good governance dalam mengelola keuangan. Hal 

ini sejalan dengan SDGs Tujuan 16, Target 16.6 yakni mengembangkan lembaga 

yang efektif, akuntabel dan transaparansi di semua tingkat. Integritas merupakan 

modal utama untuk setiap profesi termasuk profesi akuntan dalam memastikan 

kredibilitas dan meningkatkan kualitas suatu laporan keuangan.  

2. Kontribusi Akuntansi Lingkungan Dalam Mewujudkan Perubahan Iklim 

Perubahaniklim merupakan berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung 

atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan 
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komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang 

teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan(Undang-Undang nomor 31 

tahun 2009). Serangkaian dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan iklim 

merupakan ancaman besar untuk mencapai SDGs secara keseluruhan. Perubahan 

iklim menimbulkan risiko substansial terhadap pertanian, kesehatan, persediaan 

air, produksi pangan, nutrisi, ekosistem, keamanan energi, dan infrastruktur. Hal 

ini menimbulkan urgensi terkait upaya nasional untuk memastikan adaptasi dan 

ketahanan terhadap perubahan iklim, dimana haltersebut bisa terjadi apabila 

terdapat kerjasama dari seluruh sektor untuk menerapkan SDGs (Houlden, 

Tsarouchi dan Walmsley, 2015). Houlden, Tsarouchi dan Walmsley(2015) juga 

mengungkapkan bahwa perubahan iklim memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keberhasilan mencapai SDGs pada tahun 2030, baik dalam level global 

maupun dalam level nasional. 

Akuntansi lingkungan mencoba menjdi proaktif dalam menyoroti 

kontribusi signifikan yang dibuat akuntan dalam membantu pemerintah, pasar 

modal, dan organisasi melaksanakan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim. Di tingkat global, IFAC mengajukan surat dukungan kepada Konvensi 

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim karena memfasilitasi perjanjian 

internasional baru tentang target pengurangan emisi. Sebagaimana uraian 

pernyataan chairul mengenai bagaimana akuntansi lingkungan menanggapi 

masalah perubahan iklim dan masalah karbon yakni sebagai berikut: 

“Ini ada kaitannya dengan akuntansi lingkungan juga, sebenarnya ini ada 

kemiripan dengan studi kelayakan tetapi dia lebih kearah lingkungan kayak 

menghitung, jadi misalkan sebuah perusahaan fokus utamanya adalah mengelola 

sumber daya alam, bagaimana mereka menghitung berapa besaran yang mereka 

gunakan dan berapa yang seharusnya mereka kembalikan ke bumi lagi. Intinya 

bagaimana perusahaan ini mengembalikan kembali haknya alam itu sendiri.” 

Dari pernyataan bapak chairul bahwa perubahan iklim ini ada kemiripan 

dengan studi kelayakan dimana ada perhitungan mengenai bagaimana perusahaan 
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yang aktivitas produksinya mengelola sumberdaya alam menghitung berapa 

besaran dalam ukuran moneter sumberdaya alam yang mereka digunakan 

kemudian berapa besaran yang harus perusahaan istilahnya kembalikan lagi ke 

alam sebagai hak alam itu sendiri. Hal ini merupakan cara perusahaan 

meminimalisir kerusakan-kerusakan yang telah perusahaan timbulkan akibat dari 

pengambilan sumberdaya alam. Perusahaan memberikan keuntungan timbal balik, 

perusahaan mendapat keuntungan dari hasil produksi dengan bahan baku dari 

alam namun tetap memperhitungkan berapa yang harus mereka keluarkan untuk 

tetap menjaga kelestraian dan perlindungan lingkungan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Chairul mengenai akuntansi 

lingkungan menghadapi perubahan iklim yakni sebagai berikut: 

“Kalau ini ya tetap erat kaitannya dengan lingkungan ya. Jadi sebenarnya 

akuntansi lingkungan itu memiliki peran penting dalam mendukung organisasi 

mereka dalam menanggapi perubahan iklim dan dampaknya dengan membantu 

membuat kasus untuk tindakan iklim dengan membingkai peluang dan risiko 

perubahan iklim dalam konteks bisnis. Kalau mau dibilang ya agak mirip-mirip 

studi kelayakan namun kearah lingkungan misalkan sebuah perusahaan dalam 

mengelola sumber daya alam, bagaimana mereka memperhitungkan berapa yang 

mereka ambil dari alam dan berapa yang seharusnya mereka kembalikan ke alam 

lagi”.  

Uraian jawaban dari bapak Chairul menjelaskan bahwa akuntansi 

lingkungan memiliki peran penting didalamnya. Akuntansi lingkungan 

berkontribusi mendukung sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam 

menanggapi perubahan alam. Hal ini berupa membuat kasus studi kelayakan atau 

lebih tepatnya membuat kasus untuktindakan iklim dengan memperhitungkan 

peluang dan perubahan risiko perubahaan iklim dalam konteks bisnis. 

Berdasarkan dari perhitungan peluang dan risiko oleh akuntan, perusahaan dapat 

meminimalkan dampak-dampak negative yang bisa mereka timbulkan. 

Bapak Fahri menyebutkan bahwa ini masih ada kaitannya dengan CSR itu 

sendiri yakni sebagai berikut: 
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”Intinya, ini berkaitan dengan Program Lingkungan. Karena peranan 

akuntan itu tidak hanya mencatat dan membuat laporan keuangan saja jadi 

sebenarnya sudah mulai banyak perananya.” 

Menurut bapak firman ini tetap berkaitan dengan Program Lingkungan 

dimana hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab social dan lingkungan oleh 

perusahaan.Efek aktivitas perusahaan yang bisa memberikan dampak negative 

bagi pemanasan global. Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak chairul 

yakni sebagai berikut: 

”Ini juga ada kaitannya dengan Program Lingkungan. Jadi sebenarnya 

sudah banyak fokus dari akuntansi lingkungan itu, bahkan kalau diluar negeri itu 

sudah ada bagaimana cara mengurus manula, misalnya ada yang sudah memasuki 

masa pension, ada anaknya yang tidak bisaa urus maka dipercayakan kepada 

akuntan utnuk mengurus berapa perinciannya sampai orang tua ini meninggal. 

Jadi sekarang itu sudah mulai banyak bervariasi. Cuma kalau di Indonesia masih 

secara umum.” 

Berdasarkan dari uraian pernyataan diatas, Informan 2 dan 1 menegaskan 

bahwa peranan akuntan sudah semakin bervariasi seiring berkembangnya zaman. 

Salah satunya adalah dengan cara mengurus manula, mengurus dengan cara 

menghitung perincian biaya yang harus dikeluarkan hingga manula tersebut  

meninggal dunia.  

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan 

berkontribusi dalam menanggapi perubahan iklim. Hal ini berupa akuntan 

mendukung dan membantu perusahaan menanggapi perubahan alam. Kontribusi 

ini selaras dengan SDGs Tujuan 13; Target 13.1 yaitu memperkuat kapasitas 

ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua 

negara; dan Target 13.2. yaitu mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan 

iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan social. 

Dari tujuan dan target SDGs ini, kontribusi akuntan yaitu berupa 

memperkuat kapasitas dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dengan 

membuat sebuah studi kelayakan yang mengarah kepada lingkungan. 

Keterampilan akuntan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat 
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memberikan kemajuan bagi perusahaan. Kontribusi lain juga berupa 

mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan 

strategi, dan perencanaan social berupa membuat kasus untuk tindakan iklim 

dengan memperhitungkan peluang dan perubahan risiko perubahaan iklim dalam 

konteks bisnis untuk meminimalkan dampak-dampak negative yang dapat 

merugikan perusahaan dan masyarakat disekitarnya. Akuntansi lingkungan dapat 

menetapka target dan sasaran yang tepat untuk manajemen dan pengurangan 

emisi, didukungoleh data dan pengetahuan untuk membantu perusahaan lebih 

berkembang.Dalam konteks perencanaan sosialnya berkaitan dengan SDGs 

Tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Berdasarkan 

jawaban dari Informan bahwa SDGs Tujuan 13 ini berkaitan dengan Program 

Lingkungan berupa tanggungjawab perusahaan kepada lingkungan dan 

masyarakat disekitarnya.Akuntan dapat memiliki tanggung jawab khusus dalam 

kaitannya dengan memberikan akuntabilitas terhadap target perubahan iklim. 

3. Kontribusi Akuntansi Lingkungan Dalam Mewujudkan Konsumsi Dan 

Produksi Yang Bertanggungjawab 

SDGs tujuan 12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab 

bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya, energy, serta penggunaan 

barang dan jasa yang berkelanjutan. Bisnis juga memiliki kewajiban yang sama 

untuk praktik keberlanjutan. SDGsmendorong harapan sektor swasta, sehingga 

semua organisasi diharapkan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, 

ekonomi dan masyarakat. Untuk akuntan dalam bisnis, ini berarti membangun tata 

kelola perusahaan dan rencana keberlanjutan terintegrasi yang mengoptimalkan 

proses bisnis, menghindari pemborosan dan menerapkan inovasi dan teknologi 

yang muncul untuk mendorong efisiensi. 
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Perusahaan melihat SDGs adalah peluang bisnis bagi mereka dan 

memandang bahwa tujuan SDGs merupakan bagian dari tujuan organisasi. 

Laporan PWC (2017) menyebutkan bahwa terdapat 62% perusahaan dunia telah 

menyebutkan SDGs dalam laporan keuangan mereka. Perusahaan beranggapan 

bahwa SDGs memiliki dampak bagi mereka. Sebagaimana pernyataan dari Bapak 

chairul yakni: 

“Iya, pasti ada dampaknya. Kalau kita lihat dalam hal ini dampaknya bagi 

perusahaan pasti namanya karena perusahaan sekarang sekali lagi tidak hanya 

mengejar profit tetapi juga mengejar nama baik perusahaan. Buat apa kita punya 

keuntungan yang tinggi kalau kita dikenal sebagai perusahaan yang merusak 

lingkungan. Makanya jangan heran kalau perusahaan-perusahaan seperti ANTAM, 

VALE dari dulu itu mereka sebar beasiswa ke kampus-kampus. Tonasa juga, 

karena kita pernah tanganin anak perusahaannya. Dan mereka memang Program 

Lingkungan nya lebih mengarah kepada kegiatan social dan yayasan. Disana 

mereka bantu bagaimana supaya kegiatan-kegiatannya itu tidak cuma memberikan 

dampak secara profit tetapi juga nama baiknya perusahaan.” 

Dari uraian pernyataan bapak chairul bahwa dampak SDGs bagi 

perusahaan adalah memberikan nama baik bagi perusahaan. SDGs merupakan 

agenda dunia yang memiliki tujuan mensejahterahkan manusia, meningkatkan 

ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup yang mana perusahaan juga ikut 

andil dalam tujuan tersebut. Hal ini berupa bagaimana perusahaan memberikan 

kontribusi secara social dan lingkungan. Kontribusi social dapat berupa beasiswa-

beasiswa yang disebar dikampus-kampus, melakukan kegiatan social serta 

memberikan bantuan-bantuan social kepada yayasan sebagai bentuk kontribusi 

bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini memberikan dampak positif bagi 

perusahaan karena masyarakat merasa perusahaan juga memikirkan masyarakat 

disekitarnya tidak hanya berfokus pada meningkatkan profit.  

Selain memberikan reputasi yang baik bagi perusahaan, SDGs juga 

berkaitan dengan Program Lingkungan sebagaimana pernyataan dari bapak 

chairul sebelumnya. Bapak fahri juga berpendapat bahwa SDGs berkaitan dengan 

Program Lingkungan sebagaimana pernyataannya sebagai berikut: 
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“Iya, pasti ada dampaknya. karena kan perusahaan tidak hanya mengejar 

profit saja tapi juga nama baik. Dengan memanfaatkan SDGs ini perusahaan bisa 

meningkatkan naman baiknya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan Program 

Lingkungan, mengenai bagaimana perusahaan bertanggungjawab atas social dan 

lingkungannya. Karena perusahaan dengan predikat baik tentu saja akan 

memberikan lebih banyak keuntungan.” 

Berdasarkan pernyataan bapak fahri bahwa perusahaan dapat 

memanfaatkan agenda SDGs ini untuk mendapatkan reputasi yang baik. 

Perusahaan yang memilki reputasi yang baik tentu saja akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini juga semakin dikuatkan dengan uraian 

pernyataan dari bapak chairul  yakni sebagai berikut: 

“Kalau kita bicara apakah SDGs memberikan dampak, iya pasti ada 

dampaknya. Perusahaan juga mengejar nama baik perusahaannya. Dalam hal ini 

kaitannya dengan Program Lingkungan, karena mengungkapkan tanggungjawab 

sosialnya. Saya kira ini ada kaitannya ya karena dengan adanya tanggungjawab 

social dari perusahaan sehingga perusahaan tetap bisa bertanggungjawab. KAP ini 

pernah handle Tonasa juga, dan mereka memang Program Lingkungan nya 

mereka itu mengarah kepada kegiatan social dan yayasan.” 

Berdasarkan dari pernyataan Informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

SDGs memberikan dampak positif bagi perusahaan dengan memasukkan tujuan 

SDGs kedalam strategi dan tujuan perusahaan guna meningkatkan reputasi dan 

nama baik perusahaan. Hal ini dapat perusahaan lakukan melalui Program 

Lingkungan berupa kegiatan-kegiatan social yang dilakukan sebagai kontribusi 

perusahaan kepada masyarakat. Ini mendorong bagaimana perusahaan tidak hanya 

memfokuskan pada peningkatan profit tanpa memperdulikan masyarakat yang ada 

disekitarnya. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga ikut merasakan bahwa 

kehadiran perusahaan disekitar mereka juga memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Selain kegiatan social, perusahaan juga harus memperhatikan 

keadaan lingkungan sebagaimana pernyataan dari bapak chairul sebagai berikut: 

“Seperti yang saya bilang sebelumnya kalau dengan adanya SDGs ini bisa 

jadi inovasi bagi profesi akutan untuk lebih berkembang lagi dengan ikut andil 

untuk mencapai tujuan SDGs. Karena memang ada yang namanya keberlanjutan, 

nah disini ada environmental accounting dan carbon accounting, sebenarnya kita 

lebih fokus kepada planetnya. Jadi, istilahnya itu perusahaan bisa membagi adil 
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keuntungan yang didapatkannya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga bagi 

alam untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan.” 

Bapak Chairul menjelaskan bahwa di dalam konsumsi dan produksi yang 

bertanggungjawab ada kaitan eratnya dengan sumber daya alam. Hal ini berupa 

perusahaan yang kegiatan produksinya tidak lepas dari sumber daya alam. 

Bagaimana perusahaan yang produknya menggunakan bahan yang bersumber dari 

alam, maka istilahnya profit yang didapatkan harus dibagikan juga kembali 

kepada alam juga sehingga kerusakan-kerusakan akibat dari pengambilan bahan 

sumber daya alam tersebut dikembalikan ke alam dengan cara perusahaan 

melakukan kegiatan yang meminimalisir terjadi kerusakan-kerusakan akibat dari 

kegiatan produksinya. Sebagaimana Bapak Fahri juga menjelaskan hal yang sama 

yakni sebagai berikut: 

”Karena kita memang lebih fokus pada planetnya sebenarnya. Bagaimana 

perusahaan itu bisa membagi keuntungannya tidak hanya semata-mata untuk 

dirinya sendiri, istilahnya ini perusahaan apabila sudah terbang di langit jangan 

lupa pijakannya di bumi. Pijakannya inilah yang sebenarnya adalah environmental 

accounting dan carbon accounting. Dan juga meminimalisir kerusakan-kerusakan, 

karena sejauh ini pada dasarnya masih ada sebagian perusahaan masih ada yang 

belum menjadikan SDGs sebagai titik fokusnya disana. Namun, harapan 

kedepannya akan banyak perusahaan yang akan mempertimbangkan tujuan-tujuan 

dari SDGs dan diri kita sendiri juga mengembangkan diri bagaimana caranya 

mengembangkan lagi mengenai tujuan SDGs ini.” 

Berdasarkan uraian pernyataan dari Bapak Chairul yakni menjelaskan 

bagaimana perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan alam. Hal ini 

berkaitan dengan kerusakan-kerusakan alam yang dapat timbul akibat dari 

pengambilan bahan baku alam dari kegiatan produksi perusahaan, namun juga 

berkaitan dengan limbah-limbah dihasilkan oleh perusahaan. Bagaimana 

perusahaan mengelola limbah-limbah sehingga tidak menimbulkan kerusakan 

yang bisa saja merugikan masyarakat disekitarnya.  

Informan juga menjelaskan bahwa keterkaitan Enviromental Accounting 

dan Carbon Accounting. Environmental accounting disusun untuk 
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mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan aktivitas perusahaan 

berdasarkan biaya konservasi lingkungan (environmental conservation cost) dan 

manfaat ekonomi (economic benefit) dari aktivitas konservasi atas lingkungan, 

kinerja keuangan perusahaan yang kemudian dinyatakan secara moneter, dan 

kinerja lingkungan yang dinyatakan secara fisik(Saremi dan Nezhad, 2014). 

Seperti halnya dengan masalah global warming yang dirasakan diseluruh dunia 

ada kaitannya dengan carbon accounting. Carbon accounting adalah proses 

perhitungan banyaknya karbon yang dikeluarkan oleh proses industri, penetapan 

target pengurangan, pembentukan system dan program untuk mengurangi emisi 

karbon dan pelaporan perkembangan program tersebut (Puspita, 2015). Pelaporan 

ini bisa dimasukkan sebagai pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan menjadi 

bagian dalam Program Lingkungan perusahaan.Hal yang sama juga diungkapkan 

oleh Bapak Fahri yakni sebagai berikut: 

”Iya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ini memang di akuntansi 

ada yang namanya environmental accounting dan carbon accounting. Bagaimana 

perusahaan itu tidak hanya memikirkan keuntungan profit sebanyak-banyaknya 

saja. Walaupun mungkin sebenarnya masih ada sebagian perusahaan yang belum 

menjadikan SDGs atau mengadopsi tujuan SDGs kedalam tujuan perusahaannya. 

Namun, tetap saja kita berharap kedepannya akan lebih banyak perusahaan yang 

mempertimbangkan SDGs ini dengan semakin trendnya SDGs itu sendiri. Apalagi 

kalau bicara SDGs lebih kepada masalah social dan lingkungannya.” 

Dari uraian pernyataan diatas, Bapak Fahri menguatkan pendapat dari 

Bapak Chairul. Namun, dari penjelasan diatas juga dapat diketahui bahwa di 

Indonesia tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih ada perusahaan yang 

belum memasukkan tujuan SDGs kedalam tujuan dan strategi perusahaan mereka. 

Hal ini dapat terlihat dari pernytaan Bapak Chairul yakni sebagai berikut: 

“Kalau kita lihat sekarang ya memang masih ada perusahaan yang SDGs 

bukan menjadi fokus utamanya. Namun, tidak menutup kemungkinan SDGs ini 

kedepannya bisa diadopsi oleh banyak perusahaan-perusahan.” 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa SDGs 

memberikan dampak positif bagi perusahaan. Hal ini sehubungan dengan 
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banyaknya perusahaan di dunia yang telah menyebutkan SDGs dalam laporan 

keuangan mereka. Namun, di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan 

masih belum ada yang menyebutkan SDGs kedalam laporan keuangan maupun 

laporan keberlanjutan mereka sebagaimana jawaban dari para Informan. Dampak 

positifnya yaitu memberikan reputasi yang baik bagi perusahaan.  

Keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan adalah Program Lingkungan 

dimana Program Lingkungan merupakan tanggungjawab social perusahaan 

terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan 

dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah 

yang berdampak pada lingkungan. Pengungkapan-pengungkapan tanggungjawab 

ini menjadi kontribusi profesi akuntan dalan agenda SDGs untuk laporan 

keuangan dan keberlanjutan (Sustainabilty Reporting) yang mana sesuai dengan 

Tujuan 12 Target 12.6 yakni mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar 

dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan 

mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. Ini 

sesuai dengan penelitian Makarenko dan Plastun (2017) yang mengatakan bahwa 

Tujuan 12, Target 12.6 adalah tujuan yang paling relevan dengan kontribusi 

profesi akuntan sebagai dasar untuk pembangunan berkelanjutan perusahaan.Hal 

ini terkait dengan kriteria pembangunan berkelanjutan kedalam misi, strategi, dan 

kebijakan operasi bisnis serta transparansi dan peningkatan kualitas Sustainability 

Reporting. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Pengaplikasian konsep sosial maslaha dalam tanggung jawab sosia Instansi 

pemerintahan dan perusahaan sangat efektif diterapkan secara massive baik secara 

langsung maupun tidak,langsung tak terkecuali Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Makassar.Program-Program  yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Makassar, walaupun seyogyanya merupakan bentuk tugas lembaga terhadap 

keadaan Negara dan masyarakat sekitar. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa 

pelaksanaan program-program lingkungan telah mulai bertransformasi pada 

penciptaan nilai kelesttarian dan kesejahteraan sosial. 

Penciptaan nilai kesejahteraan sosial dan keberlanjuan dalam ranah tubuh 

program Dinas terlihat jelas bahwa instansi tidak lagi menganggap program 

lingkungan sebagai sebuah beban, melainkan telah menjadi cia-cita , visi sertta 

investasi yang menguntungkan dimasa depan. Hanya saja dinas lingkungan kota 

Makassar belum maksimal dalam penciptaan nilai kesejahteraan bagi masyarakat, 

karena pihak dinas masih terfokus pada program lingkungan saja. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan muatan dalam konsep sosial maslaha, yakni tanggung 

jawab sosial seharusnya tidak dianggap sebagai sebuah beban yang mengurangi 

beban dan keuntungan instansi akan tetapi merupakan sebuah investasi sosial 

yang akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan secara jangka 

panjang sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dapat terpenuhi. 

Menurut Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Tujuan-

tujuannya diantaranya Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 

perubahan iklim, konsumsi dan produksi yang berjanggung jawab dikolabolarikan 
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dengan konsep sosial maslaha, belenggu kapitalime dalam konsep ini dibuat 

tersamarkan dengan jalan, instansi pemerinah dan perusahaan seakan begitu peka 

dengan keadaan sosialdan lingkungan, dengan turut andil didalamnya, tapi 

ternyata semua itu dilakukan hanya untuk memperoleh keunggulan kompetitif 

berupa nilai untuk memaksimalkan laba perusahaan. Telah jelas dimensi yang 

paling berperan dalam konsep ini adalah dimensi ekonomi, sedangkan dimensi 

sosial hanya meminjam dari konsep sebelumnya. Dengan kata lain dalam 

pelaksanaannya, konsep sosial maslaha dianggap sebagai kapitalisme lanjut ketika 

ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial instansi dan perusahaan yang 

hanya terfokus pada program kerja yang teknis . Maka semestinya, instansi dalam 

hal tanggung jawab sosialnya menjadikan program pemberdayaan sebagai 

tanggung jawab sosial  yang tidak hanya terfokus pada kinerja instansi saja 

melainkan juga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, dan 

menempatkan konsep sosial maslaha sebagai strategi instansi pemerintah. 

 

B. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Hal yang diajukan oleh peneliti adalah berupa saran-saran dan 

keterbatasan yang ada, demi untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma kritis, 

maka terdapat beberapa keterbatasan didalamnya. 

Pertama, hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan saja dan 

waktu penelitian yang terbatas. Kedua, perusahaan hanya memberikan dua 

informan saja untuk mendapatkan gambaran kegiatan instansi. Ketiga, untuk 

konfirmasi peneliti hanya melibatkan satu informasi masing-masing dari pihak 

pemerintah setempat dan dua informan dari masyarkat. Keempat, walaupun 

penilitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data,akan 
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tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya bias dikarenakan sifat subjektivitas 

dari peneliti. Hasil dari wawancara, gambar dan data dari perusahaan dapat salah 

ditafsirkan, karena terdapatnya data dan fakta yang dianalisis berasal dari pihak 

ketiga (netral). Meskipun demikian, hal-hal tersebut seharusnya bukan menjadi 

suatu masalah, karena paradigma apapun yang digunakan oleh peneliti, tidak ada 

yang bebas dari bias subjektivitas. 

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka 

penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak 

perusahaan (objek), dan informan, serta waktu yang digunakan lebih panjang. 

Untuk perusahaan sendiri, agar kiranya bisa menyediakan data dan memberikan 

keleluasaan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 
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LAMPIRAN 1 

Manuscript Wawancara 

Narasumber : Bapak Chairul S.E (Subbagian Keuangan) 

Waktu : 16 Februari 2021 

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai akuntansi lingkungan? 

2. apakah menurut bapak , dinas lingkungan hidup kota makassar telah 

menerapkan akuntansi lingkungan?  

3. bagaimana penerapan dari akuntansi lingkungan? Apakah sudah sesuai standard 

pelaporan? 

4. apa yang bapak ketahui tentang enviromentaal report? 

5. bagaimana dinas lingkungan hidup melaporkan belanja program atau kegiatan? 

Dan bagaimana identifikasinya? 

6. bagaimana penyusunan anggaran kegiatang dinas?  

7. apakah factor-faktor  dan tolak ukur yang harus dipenuhi dalam menyusun 

anggaran? 

8. apakah penerapan akuntansi lingkungan dalam upaya untuk mencegah 

kerusakan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan ? 

9. apakah program-program dinas lingkungan hidup dapat mendatangkan 

keslahatan secara sosial? 

10. bagaimana pendapat bapak tentang sustainable development goals? 

11. apakah realisasi akuntansi lingkungan sesuai dengan Sustainable development 

goals? 
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11. apakah menurut bapak tujuan sustainable development goals dapat 

mendatangkan kemaslahatan khusus sosial? 

12. apakah bapak tahu tentang sustainability report? 

 

Narasumber : Bapak Iskandar (Subbagian Pengendalian Pencemaran dan          

Kerusakan Lingkungan Hidup) 

Waktu : 16 Februari 2021 

13. program apa saja yang telah dilakukan oleh dinas lingkungan kota makassar 

dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan? 

14. apa dampak program tersebut terhadap masyarakat ? 

15. apa saja efek dari program tersebut terhadap perbaikan lingkungan? 

16. apakah menurut bapak, program tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan ? 

17. apakah landasan dasar yang menjadi standar bagi dinas lingkungan hidup 

untuk menyusun dan menjalankan program dinas. 

18. apakah menurut bapak program-program tersebut telah diupayakan dengan 

maksimal? 

19. bagaimana menurut bapak tentang kemaslahatan sosial? 

20. apakah menurut bapak, program-program yang dijalankan sekarang dapat 

memberikan dampak maslahah secara sosial? 
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Narasumber : Bapak Fahri S.T (Subbagian Perencanaan dan Pelaporan) 

Waktu : 16 Februari 2021 

21. apakah tujuan akhir dari upaya pencegahan kerusakan lingkungan? 

22. bagaimana pendapat bapak tentang sustainable development goals? 

23. apakah program-program yang dijalankan sekarang telah sesuai dengan tujuan 

SDGs? 

24. apakah bapak tahu tentang sustainability report? Apakah dinas lingkungan 

hidup menerapkannya? 

25. apakah bapak tahu tentang environmental report? 

26. bagaimana menurut bapak tentang kemaslahat sosial dalam lingkup dinas 

lingkungan hidup? 

27. apakah menurut bapak program dinas telah sesuai dengan tujuan SDGs? 
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diamanahkan menjadi Ketua Remaja masjid Nur Ilahi Ngali. Hingga bangku 

perkuliahan penulis mengembangkan karirnya di dunia organisasi dan tercatat 

sebagai kader organisasi Ekstra maupun Intra Kampus. Ia pernah menjadi 

Pengurus HMJ, SEMA-F, LDK, LDF,  HMI. Tahun 2017 sebagai Ketua Umum 

Economic Connection dan terpilih menjadi Ketua Umum di Tahun 2018, ketua 

DPO Tahun 2020. Selanjutnya Penulis aktif dalam Organisasi Polyglot chapter 

makassar (mabbicara community) dan sering menjadi peserta lomba debat 

ekonomi tingkat kampus, Provinsi maupun tingkat Nasional. 


