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ABSTRAK  

NAMA  : Vira Yuniar 

NIM   : 90400118022 

JUDUL  : Metafora Amanah; Elevasi Akuntabilitas dalam Perlakuan    

Akuntansi Aset Biologis 

 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan 

akuntansi aset biologis pada PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar. Selain itu, 

juga untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan 

konsep metafora amanah dalam meningkatkan akuntabilitas PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar.  

 Penelitian ini merupaka penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus dan paradigma religius. Sumber data dalam penelitian ini 

didapat dari dua seumber yaitu data primer yang diperoleh dari informan dan hasil 

observasi lapangan serta ditunjang dengan data sekunder dengan menggunakan 

literatur lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan mulai dari wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya tehni analisis data yang digunakana adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis 

PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar r telah sesuai dengan PSAK 69 agrikultur 

dan PSAK 01 penyajian laporan keuangan berupa pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapkan. PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar telah 

mengakui adanya aset biologis sejak tanaman belum menghasilkan hingga menjadi 

tanaman menghasilkan produk. Dalam mengukur aset biologis, PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar menggunakan metode nilai wajar dan biaya historis. 

Selanjutnya, penyajian aset biologis disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset 

tidak lancar di dalam laporan keuangan. Sementara itu, pengungkapan aset biologis 

diungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Perlakuan akuntansi aset biologis 

PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar telah sesuai dengan konsep metafora 

amanah dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan.. Dalam akuntabilitas 

vertikal perusahaan mentaati perintah Tuhan, sedangkan akuntabilitas horizontal 

dengan meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholder.  

Kata Kunci : Aset Biologis, Akuntabilitas, Metafora Amanah 
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Akuntansi Aset Biologis 

 

 

 The purpose of this study was to determine how the accounting treatment 

of biological assets at PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar. In addition, it is 

also to find out how the accounting treatment of biological assets is based on the 

concept of the metaphor of trust in increasing the accountability of PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar. 

This research is a qualitative research using a case study approach and a 

religious paradigm. Sources of data in this study were obtained from two sources, 

namely primary data obtained from informants and field observations and 

supported by secondary data using other literature. The method of data collection 

was carried out starting from interviews, and documentation. Furthermore, the 

data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing. 

The results of this study indicate that the accounting treatment of biological 

assets of PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar r is in accordance with PSAK 

69 agriculture and PSAK 01 presentation of financial statements in the form of 

recognition, measurement, presentation, and disclosure. PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar has recognized the existence of biological assets from 

immature plants to produce plants. In measuring biological assets, PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar uses the fair value and historical cost methods. 

Furthermore, the presentation of biological assets is presented in the group of 

current assets and non-current assets in the financial statements. Meanwhile, the 

disclosure of biological assets is disclosed in the notes to the financial statements. 

The accounting treatment of PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar's biological 

assets is in accordance with the concept of the metaphor of trust in increasing 

corporate accountability. In vertical accountability the company obeys God's 

commands, while horizontal accountability by increasing accountability to 

stakeholders. 

Keywords: Biological Assets, Accountability, Trust Metaphor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan potensi sumber daya 

alam yang sangat besar. Sumber daya alam ini tumbuh dan berkembang dengan 

baik, dan didukung oleh keunggulan geografis Indonesia (Korompis, 2016). Hal ini 

menjadikan Indonesia sebagai negara yang cocok untuk mengembangkan sektor 

agribisnis baik perkebunan maupun pertanian. Kawasan Asia Tenggara merupakan 

kawasan tropis yang memiliki begitu banyak sumber daya alam yang melimpah, 

contoh dari produk tropis antara lain kelapa sawit, karet, kopi, teh, pisang, kakao 

dan lain sebagainya (Nurhandika, 2018). Hal ini menunjukkan beranekaragamnya 

produk yang berasal dari kekayaan alam di Indonesia. Sejalan dengan penelitian 

Fuad & Abdullah (2017) Produk pertanian saat ini memberikan dampak yang 

sangat positif bagi perekonomian Indonesia. Sehingga Indonesia dipandang sebagai 

negara yang berpeluang besar dalam pangsa pasar yang potensial.   

Perkembangan sektor agribisnis terutama perkebunan teh belakangan ini 

menunjukkan perkembangan grafik yang cukup signifikan. Berdasarkan berita 

resmi Statistik No.11/02/Th. XII,16 Februari 2009, pada tahun 2008 terjadi 

penurunan pada semua sektor kecuali sektor pertanian, sektor industri pengolahan, 

dan sektor konstruksi. Sektor pertanian naik dari 13,7 persen di tahun 2007 menjadi 

14,4 persen di tahun 2008 (Santoso & Kuang, 2014). Iklim tropis dan curah hujan 

yang tinggi menyebabkan tanah di Indonesia dapat ditanami oleh  berbagai jenis 

tanaman dan mampu memberikan hasil yang melimpah (Hayati & Serly, 2020).  
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Mengingat akan banyaknya persaingan antara industri baik dalam negeri 

maupun luar negeri, diperlukannya strategi dalam penataan laporan keuangan aset 

biologis. Dalam hal ini menunjukkan adanya laporan keuangan yang baik dan 

berkualitas, hal ini dapat menjamin keberlangsungan perusahaan, sebagaimana 

pentingnya laporan keuangan. Suatu perusahaan diwajibkan untuk 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan akuntansi (Astriani et al., 2017). 

Dalam hal ini, penyajian informasi tentang informasi aset, keuangan, dan 

pendapatan perusahaan oleh mereka yang membantu penerima manfaat yang tak 

terhitung jumlahnya dalam pilihan keuangan misalnya yang tidak dapat menuntut 

ringkasan anggaran yang luar biasa untuk memenuhi prasyarat data (Putra, 2018). 

Hal ini menunjukkan pentingnya laporan keuangan  perusahaan untuk mengukur, 

menilai, mengungkapkan nilai aset biologis dalam suatu perusahaan patut 

dikemukakan dengan jelas (Sa’diyah et al., 2019). Dalam contoh ini, metode 

penghitungan nilai aset biologis digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik 

perusahaan mengomunikasikan informasi nilai aset biologis dalam laporan 

keuangannya. 

Dalam hal pelaporan  suatu perusahaan harus melaporkan atau memberikan 

informasi dengan penuh rasa tanggung jawab dengan memberikan informasi yang 

jujur. Untuk itu, akuntabilitas berfungsi untuk menjadi tolak ukur atau menjadi 

suatu hal wajib dalam perusahaan yang mana hal ini karena akuntabilitas dapat 

mencerminkan suatu perilaku perusahaan tersebut. Akuntabilitas merupakan 

sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau individu 

terhadap apa yang telah dilakukannya (Fathmaningrum & Mukti, 2019). 
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Akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab atas integritas keuangan, 

pengungkapan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (AS, 2015). 

Akuntabilitas mengandung pengertian transparansi, sehingga ada keterkaitan antara 

akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk 

memberikan penjelasan dan pembenaran atas keinginan dan tindakan mereka yang 

terlibat. (Adiwirya & Sudana, 2015).  

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan 

menggunakan teknik-teknik pengukuran serta rasionalitas (Kusdewanti & Hatimah, 

2016). Akuntabilitas juga menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan 

akuntabilitas horizontal (Hudayah, 2012). Akuntabilitas vertikal merupakan 

pertanggungjawaban antara diri sendiri dengan Allah, sedangkan 

pertanggungjawaban horizontal berarti pertanggungjawaban seseorang kepada 

sesama makhluk, baik manusia, maupun alam. Dalam Islam, tanggung jawab 

berarti bahwa seseorang adalah representasi Allah daripada satu-satunya penguasa 

dunia. Seseorang ditunjuk sebagai khalifah (wakil Allah Swt) di muka bumi 

(Kalbarini & Suprayogi, 2014). Dalam hal ini sesuai dengan HR. Al-Bukhari 

sebagai berikut: 

ْ رَاعٍ وَ  ُّكُم َ يقَمولم كُم م علَيَْهِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ولَ اللََّّ َرَ يقَمولم سََِعْتم رَسم ِ بنَْ عُم ئمولٌ أنََّ عَبْدَ اللََّّ ْ مَس ْ ُّكُم كُم

ئمولٌ  وَ مَس ْ لم رَاعٍ فِِ أهَْلِِِ وَهم جم ئمولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ وَالرَّ مَامم رَاعٍ وَمَس ْ
ِ
عَنْ رَعِيَّتهِِ وَالمَْرْأةَم  عَنْ رَعِيَّتهِِ الْْ

ئمولٌََ عَنْ رَعِيَّتِِاَ  رَاعِيَةٌ فِِ بيَتِْ زَوْجَِِا وَمَس ْ
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Artinya : 

Abdullah bin Umar ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: 

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, Imam (kepala negara) adalah 

pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang 

suami  adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas 

keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga 

suaminya & akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga 

tersebut (HR.Bukhari). 

 

Hadis tersebut menegaskan, bahwa setiap individu mempunyai tanggung 

jawab, tidak hanya pada seorang pemimpin atau penguasa. Karena, setiap individu 

adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin dari dan/atau untuk diri sendiri, dan itu 

membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pertanggung jawaban masing-

masing. 

Menurut Islam, tanggung jawab dititipkan sebagai amanah, dan amanah 

terikat dengan akhlak seperti kejujuran, kesabaran, dan keberanian (Septiana & 

Tarmizi, 2015). Amanah juga mengacu pada tanggung jawab atas tugas dan kewajiban 

yang telah diberikan kepadanya (Misbach, 2017). Amanah terkait dengan kebajikan 

dalam dunia bisnis, diantaranya diwujudkan dengan tanggung jawab sosial pelaku 

bisnis terhadap eksternalitas negatif dari bisnis yang dikelolanya (Birambi & 

Ernawati, 2020). Dalam Islam, prinsip akuntabilitas mencakup semua aspek 

kehidupan. Akuntabilitas harus selalu digunakan baik dalam proses maupun hasil, 

untuk kepentingan individu dan pekerjaan rakyat (Sholehah, 2019). Berkaitan 

dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Islam memiliki sudut pandang 

tersendiri, karena dalam islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah 

amanah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al- Anfal/ 8: 27 sebagai berikut: 
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وْن ْ تعَْلمَم ْ وَاَنتُْم موْْٓا اَمٓنٓتكُِم وْن وْلَ وَتََم سم َ وَالرَّ موا الٰلَّٓ وْن ينَْ آمَنموْا لَْ تََم ِ اَ الََّّ َيُُّّ  يٰٓا

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. 

 Penjelasan tafsir wajis bahwa “Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga 

mengkufurinya atau tidak mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati Rasul, 

yakni Nabi Muhammad, tetapi penuhilah seruannya, dan juga janganlah kamu 

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh siapapun, baik amanat itu 

adalah amanat orang lain maupun keluarga; seperti istri dan anak, muslim atau non-

muslim, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan 

dipelihara”. Segala sesuatu yang berada dalam genggaman manusia adalah amanah 

Allah yang harus dijaga dan dipelihara.  

Konsep amanah diperlukan untuk mencegah akan adanya tindakan-tindakan 

yang menyalahi aturan. Adapun konsep yang dimaksud disini adalah konsep yang 

mampu meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam laporan keuangannya. 

Laporan yang baik dengan konsep kepercayaan (amanah) dan pertimbangan 

optimal dari unsur spiritual perusahaan mengenai kualitas pelaporan keuangan 

harus meningkatkan akuntabilitas perusahaan sehingga tanggung jawab ini dapat 

dipertimbangkan secara optimal.  

Penelitian ini menggunakan Sharia Enterprise Theory yang diungkapkan 

pertama kali oleh Prof. Iwan Triyuwono (1991) yang mengungkapkan tentang 

pertanggungjawaban vertikal kepada Allah swt serta pertanggungjawaban 
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horizontal kepada manusia dan lingkungan yang terinternalisasi dengan nilai-nilai 

Islam. Menurut penelitian Husain & Abdullah, (2015Shariah Enterprise Theory 

(SET) adalah teori bisnis yang ditanamkan dengan keyakinan Islam untuk 

mengembangkan teori yang lebih transendental dan humaniter. Dalam 

mengimplementasikan akuntabilitas, teori yang dapat mendukung yaitu Sharia 

Enterprise Theory. Dimana Sharia Enterprise Theory ini menyatakan bahwa 

implementasi akuntabilitas itu wajib untuk dilaksanakan baik dalam suatu 

perusahaan maupun lingkungan  (Kalbarini, 2018).  

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 

Makassar. PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang berlokasikan di Jl. Urip 

Sumoharjo No.72-76, Makassar. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 

Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan PT Perkebunan XXVIII 

(Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero)  

menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) pada tanggal 11 Maret 1996. PT 

Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar adalah perusahaan agroindustri 

kelapa sawit, tebu, karet dan kelapa hingga hasil pengelolaan berupa produk 

Gollata yakni Gula Kristal Putih (GKP).  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Pratiwi (2017) 

terkait dengan Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK-69 

Agrikultur Pada PT Perkebunan Nusantara XII Kalisanen Kabupaten Jember, dan 

penelitian Kalbarini dan Suprayogi (2014) tentang Implementasi Akuntabilitas 

dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: 

Swalayan Pamella Yogyakarta). Pada penelitian ini peneliti mencoba melihat dari 
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kacamata Islam dengan mengangkat salah satu konsep Islam yakni prinsip amanah 

dengan paradigma religius sebagai novelty dari penelitian sebelumnya. 

Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dalam 

suatu perusahaan. Dalam hal ini pertanggungjawaban akan laporan keuangan 

perusahaan, karena pertanggungjawaban ini berkaitan dengan konsep amanah yang 

memungkinkan mencegah terjadinya suatu penyimpangan atas laporan keuangan 

suatu perusahaan.  

Penelitian tentang aset biologis telah banyak dilakukan tetapi masih sedikit 

yang mengaitkan dengan konsep Islam. Merujuk pada uraian tersebut, peneliti 

menggunakan metafora amanah sebagai basis dalam meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan terhadap perlakuan akuntansi aset biologis. Hal ini perlu adanya 

pertimbangan, mengingat akan informasi dan data yang terkandung didalamnya 

yang sangat dibutuhkan bagi pengguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam mengambil keputusan. Berdasarkan landasan di atas, maka dilakukan 

penelitian yang berjudul “Metafora Amanah; Elevasi Akuntabilitas dalam 

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dalam perusahaan agrikultur. 

Penelitian berfokus pada bagaimana perusahaan mampu mempertanggung-

jawabkan  laporan keuangan perusahaan dengan baik. Dalam hal ini 

pertanggungjawaban  kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas 

tersebut (Husain & Abdullah, 2015). Akuntabilitas ini menyangkut dua dimensi 

yakni akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini akuntabilitas vertikal 
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merupakan pertanggungjawaban antara diri sendiri dengan Allah, sedangkan 

pertanggungjawaban horizontal berarti pertanggungjawaban seseorang kepada 

sesama makhluk, baik manusia, maupun alam. Konsep akuntabilitas dalam Islam 

menyatakan bahwa manusia adalah pelindung dan tidak memiliki kekuasaan penuh. 

Seseorang diangkat sebagai khalifah (wakil Allah Swt) di muka bumi  (Kalbarini 

& Suprayogi, 2014). 

Dalam hal perlakuan akuntansi aset biologis ini berbeda- beda untuk setiap 

elemen laporan keuangan, perlakuan akuntansi juga berbeda untuk perusahaan 

tertentu atau perusahaan dengan karakteristik khusus dibandingkan dengan bisnis 

umum (Utomo & Khumaidah, 2014). Mengenai perlakuan aset biologis perusahaan 

agrikultur subsektor perkebunan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, 

hingga pengungkapan. Metafora amanah adalah konsep yang digunakan untuk 

mendesain bentuk, struktur, dan manajemen  suatu organisasi.  Organisasi adalah  

sarana yang digunakan oleh khalifah untuk melaksanakan tugas mulianya di muka 

bumi yakni memberikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh 

manusia dan alam semesta (Kalbarini & Suprayogi, 2014). Adapun metafora 

amanah yang dimaksud disini adalah pertanggungjawaban dan kepercayaan. 

Demi menunjang fokus penelitian ini, penelitian menggunakan konsep 

amanah yang dikuatkan oleh sharia enterprise theory. Konsep amanah ini 

memungkinkan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam 

perusahaan.  yakni perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan 

maupun stakeholder. 
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Tabel 1.1  

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Metafora Amanah  - Pertanggungjawaban  

- Kepercayaan  

2 Akuntabilitas - Akuntabilitas vertikal 

-Akuntabilitas horizontal 

3 Perlakuan Akuntansi 

Aset Biologis  

 

- Pengakuan  

- Pengukuran 

 -Penyajian 

- Pengungkapan 

    Sumber: Diolah oleh peneliti. 

C. Rumusan Masalah 

  Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

dalam perusahaan. Pentingnya akuntabilitas dalam sebuah perusahaan adalah 

sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini 

bertanggungjawab atas laporan keuangan perusahaan. Penerapan akuntansi yang 

baik dengan konsep amanah dan memperhatikan  unsur-unsur spiritual oleh pihak 

perusahaan dengan optimal terhadap kualitas laporan keuangan diharapkan akan 

dapat memperbaiki akuntabilitas perusahaan sehingga dalam 

pertanggungjwabannya ini dapat secara optimal.  

Merujuk pada permasalah tersebut, maka  rumusan permasalahan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar? 
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2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan konsep metafora 

amanah dalam meningkatkan akuntabilitas PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar? 

D. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah data 

pendukung. Salah satu data pendukung yang digunakan adalah berupa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Terdapat beberapa 

penelitian terdahulu terkait dengan aset biologis dan akuntabilitas serta metafora 

amanah dengan memberikan hasil yang beragam. Penelitian Pratiwi, (2017) yang 

meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK-69 

Agrikultur pada PT.Perkebunan Nusantara XII Kalisanen Kabupaten Jember 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menemukan hasil 

penelitianya mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa 

perbedaan perlakuan akuntansi oleh entitas PTPN XII Kalisanen dengan PSAK-69. 

Tetapi dengan adanya ilustrasi penerapan PSAK-69 yang nantinya dapat 

mempermudah entitas di dalam menganalisa lagi akun mana yang akan disesuaikan 

untuk akuntansi agrikultur pada PTPN XII Kalisanen kabupaten Jember. Pada 

penelitian Fuad & Abdullah, (2017) yang meneliti tentang Tinjauan Kritis Aset 

Biologis PSAK 69 dalam Perspektif Syariah dengan menggunakan Pendekatan 

paradigma kritik Karl Marx, dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Standar 

Akuntansi Keuangan PSAK 69 dipandang belum mampu diterapkan secara 

keseluruhan. Pengakuan aset biologis pada Dinas Pertanian dan Peternakan 
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Kabupaten Bantaeng diakui berdasarkan peristiwa masa lalu, mempunyai manfaat 

ekonomi dan dapat diukur berdasarkan nilai wajarnya.  

Penelitian Hidayat, (2018) yang meneliti tentang Analisis Perlakuan 

Akuntansi Aktivitas Agrikultur pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang terdaftar 

di BEI Menjelang Penerapan PSAK 69 dengan menggunakan metode komparatif, 

dengan hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa 87,5% atau 7 (tujuh) 

perusahaan belum menerapkan PSAK 69 Agrikultur, karena tingkat rata-rata 

penerapan PSAK 69 dalam laporan keuangan ketujuh perusahaan ini hanya 

mencapai 57%. Hampir semua perusahaan perkebunan ini belum menggunakan 

metode nilai wajar untuk mengukur aset biologis tanaman perkebunan mereka 

dalam laporan keuangan 2017. Penelitian Meilansari et al., (2019) yang meneliti 

tentang Evaluasi Penerapan PSAK-69 Agrikultur terhadap Aset Biologis (Studi 

pada Perusahaan Perkebunan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2017) dengan metode penelitian kualitatif, dengan hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa penelitiannya ini sebenarnya tidak jauh berbeda antara PSAK-

69 pertanian dan perlakuan akuntansi pada perusahaan Perkebunan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, hanya saja pengukuran aset biologis perusahaan 

menggunakan harga perolehan sedangkan dalam PSAK 69 direkomendasikan 

untuk mengakuinya pada nilai wajar. 

Penelitian Kurniawati & Falikhatun, (2019) yang meneliti tentang 

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 Agrikultur pada 

Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta yang menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
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secara keseluruhan implementasi PSAK 69 Agrikultur telah sesuai, tetapi terdapat 

perbedaan pengelompokkan, penyajian, dan pengungkapan. Kendala yang dihadapi 

yaitu sulit menentukan nilai kesuburan tanah, belum ada kebijakan mengenai 

pertanggungjawaban aset tanaman dan biaya non teknis, diragukannya keakuratan 

perhitungan pertumbuhan riap, dan kurangnya kompetensi staf mengenai akuntansi 

keuangan terutama PSAK 69 Agrikultur. 

Penelitian Kalbarini & Suprayogi, (2014) tentang Implementasi 

Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi 

Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta) dengan pendekatan kualitatif dengan hasil 

penelitian menunjukkan  bahwa penerapan akuntabilitas dengan konsep metafora 

amanah di Pamella Supermarket berdasarkan konsep pemilik pamella tentang 

akuntabilitas bahwa tujuan hidup adalah rahmatan lil alamin yaitu setiap muslim 

dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Wujud dari konsep tersebut 

adalah adanya pemisahan tanggung jawab: dana usaha dari dana sosial yang 

dikelola oleh Pamella. Dari sisi supermarket, dana usaha tersebut menjadi tanggung 

jawab pemilik dan kepada Allah Swt. Sedangkan dana sosial berada di bawah 

tanggung jawab masyarakat dengan mengadakan beberapa program sosial 

kemanusiaan, yang dilaporkan kepada masyarakat maupun ke dinas terkait yang 

ada di Yogyakarta. 

Penelitian Husain & Abdullah, (2015) tentang Metafora Amanah 

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (PDK) sebagai Penopang Aset Perbankan Syariah 

Ditinjau dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT Bank Bni Syariah 

Cabang Makassar) yang menggunakan paradigma interpretif dengan hasil 
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penelitian menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan. Dengan penerapan prinsip amanah yang 

menggunakan aspek trilogi akuntabilitas (Tuhan, manusia, dan alam) dapat 

menopang pertumbuhan aset yang dialokasikan pada aset kategori pembiayaan. 

Amanah menjadi landasan terpenting dalam pengembangan pengelolaan dana agar 

perbankan syariah tetap mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian. 

Penelitian Kalbarini, (2018) tentang Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia 

Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella 

Yogyakarta) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil yang diperoleh, 

bahwa implementasi akuntabilitas dengan Sharia Enterprise Theory di Pamella 

Supermarket berdasarkan konsep pemilik pamella tentang akuntabilitas bahwa 

tujuan hidup adalah rahmatan lil alamin yaitu setiap muslim dapat memberikan 

kemaslahatan bagi kaum muslimin. Wujud dari konsep tersebut adalah adanya 

pemisahan tanggung jawab: dana usaha dari dana sosial yang dikelola oleh Pamela. 

Dari sisi supermarket, dana usaha tersebut menjadi tanggung jawab pemilik dan 

kepada Allah Swt. Sedangkan dana sosial berada di bawah tanggung jawab 

masyarakat dengan mengadakan beberapa program sosial kemanusiaan, yang 

dilaporkan kepada masyarakat maupun ke dinas terkait yang ada di Yogyakarta. 

Penelitian Kasim & Wahyuddin, (2020) tentang KALLAPRENEUR; 

Tinjauan Atas Pemikiran Hadji Kalla Dalam Pengelolaan Bisnis Dari Perspektif 

Metafora Amanah yang menggunakan Grounded Theory dengan pendekatan 

Metafora Amanah. Dengan hasil penelitian menunjukkan adanya kekuatan dan 

keteguhan beliau dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi 
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keyakinan keagamaan sebagai nilai dasar pembentuk karakter, pemikiran dan 

landasan kebijakan dalam pengelolaan bisnis, sehingga jiwa kewirausahaan yang 

dimilikinya menjadi suatu tipologi yang khas sarat nilai, yang oleh beberapa tokoh 

ekonom dan ulama dapat dianggap sebagai pebisnis muslim yang taat yang oleh 

penulis dinyatakan sebagai KALLAPRENEUR. adapun fokus penelitian yang 

dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul dan pendektan 

penelitian 

Hasil 

Rahma Yulisa 

Kalbarini dan 

Noven 

Suprayogi 

(2014) 

Implementasi 

Akuntabilitas dalam 

Konsep Metafora 

Amanah di Lembaga 

Bisnis Syariah (Studi 

Kasus: Swalayan Pamella 

Yogyakarta dengan 

Pendekatan Kualitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa 

penerapan akuntabilitas 

dengan metafora amanah 

konsep di Pamella 

Supermarket berdasarkan 

konsep pemilik pamella 

tentang akuntabilitas bahwa 

tujuan hidup adalah rahmatan 

lil alamin yaitu setiap muslim 

dapat memberikan manfaat 

bagi kaum muslimin. Wujud 

dari konsep tersebut adalah 

adanya pemisahan tanggung 

jawab : dana usaha dari dana 

sosial yang dikelola oleh 

Pamela. Dari sisi 

supermarket, dana usaha 

tersebut menjadi tanggung 

jawab pemilik dan kepada 

Allah Swt. Sedangkan dana 

sosial berada di bawah 

tanggung jawab masyarakat 

dengan mengadakan 

beberapa program sosial 

kemanusiaan, yang 

dilaporkan kepada 

masyarakat maupun ke dinas 
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terkait yang ada di 

Yogyakarta. 

Saddan Husain 

dan Wahyuddin 

Abdullah (2015 

Metafora Amanah 

Pengelolaan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) sebagai 

Penopang Aset Perbankan 

Syariah Ditinjau dari 

Aspek Triologi 

Akuntabilitas (Studi 

Kasus pada PT Bank BNI 

Syariah Cabang 

Makassar) dengan 

Paradigma Interpretif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan adanya 

penerapan prinsip amanah 

dalam pengelolaan Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang 

signifikan. Dengan 

penerapan prinsip amanah 

yang menggunakan aspek 

trilogi akuntabilitas (Tuhan, 

manusia, dan alam) dapat 

menopang pertumbuhan aset 

yang dialokasikan pada aset 

kategori pembiayaan. 

Amanah menjadi landasan 

terpenting dalam 

pengembangan pengelolaan 

dana agar perbankan syariah 

tetap mempertahankan 

eksistensinya dalam 

perekonomian. 

Wike Pratiwi  

(2017) 

Analisis Perlakuan 

Akuntansi Aset Biologis 

Berbasis PSAK 69 

Agrikultur pada PT 

Perkebunan Nusantara 

XII Kalisanen Kabupaten 

Jember dengan 

pendekatan Kualitatif 

deskriptif. 

Hasil penelitianya 

mengatakan bahwa 

Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat beberapa perbedaan 

perlakuan akuntansi oleh 

entitas PTPN XII Kalisanen 

dengan PSAK-69. Tetapi 

dengan adanya ilustrasi 

penerapan PSAK-69 yang 

nantinya dapat 

mempermudah entitas di 

dalam menganalisa lagi akun 

mana yang akan disesuaikan 

untuk akuntansi agrikultur 

pada PTPN XII Kalisanen 

kabupaten Jember. 

Syamratul Fuad 

dan M. 

Wahyudin 

Abdullah  

(2017) 

Tinjauan Kritis Aset 

Biologis PSAK 69 dalam 

Perspektif Syariah dengan 

Pendekatan paradigma 

kritik Karl Marx. 

Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa Standar 

Akuntansi Keuangan PSAK 

69 dipandang belum mampu 

diterapkan secara 

keseluruhan. Pengakuan aset 
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biologis pada Dinas 

Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Bantaeng diakui 

berdasarkan peristiwa masa 

lalu, mempunyai manfaat 

ekonomi dan dapat diukur 

berdasarkan nilai wajarnya.  

Muhammad 

Hidayat  (2018) 

 

Analisis Perlakuan 

Akuntansi Aktivitas 

Agrikultur pada 

Perusahaan Sektor 

Perkebunan yang 

Terdaftar di BEI 

Menjelang Penerapan 

PSAK 69 dengan 

menggunakan metode 

komparatif. 

Hasil penelitiannya ini 

menunjukkan bahwa 87,5% 

atau 7 (tujuh) perusahaan 

belum menerapkan PSAK 69 

Agrikultur, karena tingkat 

rata-rata penerapan PSAK 69 

dalam laporan keuangan 

ketujuh perusahaan ini hanya 

mencapai 57%. Hampir 

semua perusahaan 

perkebunan ini belum 

menggunakan metode nilai 

wajar untuk mengukur aset 

biologis tanaman perkebunan 

mereka dalam laporan 

keuangan 2017. 

Rahma Yulisa 

Kalbarini 

(2018) 

Implementasi 

Akuntabilitas dalam 

Sharia Enterprise Theory 

di Lembaga Bisnis 

Syariah (Studi Kasus: 

Swalayan Pamella 

Yogyakarta) dengan 

Pendekatan Kualitatif. 

Hasil yang diperoleh, bahwa 

implementasi akuntabilitas 

dengan Sharia Enterprise 

Theory di Pamella 

Supermarket berdasarkan 

konsep pemilik pamella 

tentang akuntabilitas bahwa 

tujuan hidup adalah rahmatan 

lil alamin yaitu setiap muslim 

dapat memberikan 

kemaslahatan bagi kaum 

muslimin. Wujud dari konsep 

tersebut adalah adanya 

pemisahan tanggung jawab: 

dana usaha dari dana sosial 

yang dikelola oleh Pamela. 

Dari sisi supermarket, dana 

usaha tersebut menjadi 

tanggung jawab pemilik dan 

kepada Allah Swt. 

Sedangkan dana sosial 

berada di bawah tanggung 
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jawab masyarakat dengan 

mengadakan beberapa 

program sosial kemanusiaan, 

yang dilaporkan kepada 

masyarakat maupun ke dinas 

terkait yang ada di 

Yogyakarta. 

Adelia Yohana 

Meilansari, 

Maslichah, dan 

M.Cholid 

Mawardi  

(2019) 

Evaluasi Penerapan 

PSAK 69 Agrikultur 

terhadap Aset Biologis 

(Studi pada Perusahaan 

Perkebunan Pertanian 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 

2012-2017) dengan 

metode penelitian 

kualitatif.  

Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa 

penelitiannya ini sebenarnya 

tidak jauh berbeda antara 

PSAK-69 pertanian dan 

perlakuan akuntansi pada 

perusahaan Perkebunan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, hanya saja 

pengukuran aset biologis 

perusahaan menggunakan 

harga perolehan sedangkan 

dalam PSAK 69 

direkomendasikan untuk 

mengakuinya pada nilai 

wajar. 

Dewi 

Kurniawati  dan 

Falikhatun  

(2019) 

Implementasi Pernyataan 

Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 69 

Agrikultur pada Perum 

Perhutani Kesatuan 

Pemangku Hutan (KPH) 

Surakarta dengan 

Kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa secara 

keseluruhan implementasi 

PSAK 69 Agrikultur telah 

sesuai, tetapi terdapat 

perbedaan pengelompokkan, 

penyajian, dan 

pengungkapan. Kendala 

yang dihadapi yaitu sulit 

menentukan nilai kesuburan 

tanah, belum ada kebijakan 

mengenai 

pertanggungjawaban aset 

tanaman dan biaya non 

teknis, diragukannya 

keakuratan perhitungan 

pertumbuhan riap, dan 

kurangnya kompetensi staf 

mengenai akuntansi 

keuangan terutama PSAK 69 

Agrikultur.  
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Sjaiful Kasim 

dan M. 

Wahyuddin 

(2020) 

KALLAPRENEUR; 

Tinjauan atas Pemikiran 

Hadji Kalla dalam 

Pengelolaan Bisnis dari 

Perspektif Metafora 

Amanah dengan 

Grounded Theory dengan 

pendekatan Metafora 

Amanah. 

Hasil penelitian 

menunjukkan adanya 

kekuatan dan keteguhan 

beliau dalam menerapkan 

nilai-nilai ajaran ISLAM 

yang menjadi keyakinan 

keagamaan sebagai nilai 

dasar pembentuk karakter, 

pemikiran dan landasan 

kebijakan dalam pengelolaan 

bisnis, sehingga jiwa 

kewirausahaan yang 

dimilikinya menjadi suatu 

tipologi yang khas sarat nilai, 

yang oleh beberapa tokoh 

ekonom dan ulama dapat 

dianggap sebagai pebisnis 

muslim yang taat yang oleh 

penulis dinyatakan sebagai 

KALLAPRENEUR . 

 Sumber: Penelitian akuntansi dari tahun 2014-2020. 

E. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan susunan rumusan masalah sebelumnya, maka adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar. 

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan konsep 

metafora amanah dalam meningkatkan akuntabilitas pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan  yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, maka peneliti  yang melakukan ini diharapkan bisa 

memberikan output atau manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini mencoba mengkaji seberapa pentingnya akuntabilitas pada PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar dalam perlakuan akuntansi aset biologis. 

Merujuk pada tujuan tersebut, maka penelitian ini dibingkai dengan metafora 

amanah. Dimana amanah dalam konteks ekonomi mengatakan bahwa semua 

sumber daya adalah milik Tuhan dan manusia adalah yang ditunjuk untuk 

menyebarkan misi Ilahi yang dipercayakan kepadanya. Metafora amanah memiliki 

implikasi mendasar bagi konsep manajemen dan akuntansi. Metafora ini berasal 

dari "aksioma" bahwa manusia pada dasarnya berfungsi sebagai Khalifatul Fil 

Ardhi (wakil Tuhan di Bumi).(Kalbarini & Suprayogi, 2014). Hal ini menunjukkan 

amanah memungkin perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset biologis dengan 

rasa tanggung jawab, dengan selalu mengingat akan amanah yang dipegangnya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, maka digunakan sharia enterprise theory yang diungkapkan pertama 

kali oleh Prof. Iwan Triyuwono (1991) yang mengungkapkan tentang bentuk 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada Allah Swt (vertikal) dan 

pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungan  (horizontal) yang 

terinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Pertanggungjawaban yang baik dalam 

sebuah perusahaan akan memberikan kesan positif bagi terhadap perusahaan 

maupun stakeholder, yang tentu ini akan menambah nilai yang baik terhadap 

perusahaan. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk perumusan yang berkaitan dengan akuntabilitas serta sebagai bahan 

masukan untuk perusahaan dalam perlakuan terhadap akuntansi aset biologis yang 

dimiliki. Dalam hal pelaporan yang baik guna menghasilkan pelaporan yang baik 

yang bermanfaat bagi manajerial perusahaan dan stakeholder sebagai bahan 

pengambilan keputusan. Jika akuntabilitas diterapkan dengan selalu 

mengedepankan amanah dalamnya, maka hal ini tentu baik bagi perusahaan karena 

hal ini memberikan kesan baik dari stakeholder. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Metafora Amanah  

Pelaksanaan amanah membutuhkan strategi metafora yang lebih humanis. 

Metafora yang digunakan dalam desain dan operasi organisasi ini adalah metafora 

amanah, yang memiliki nilai humanis dan transendental (Triyuwono, 1997). 

Amanah adalah sesuatu yang dikhianati oleh orang lain dan digunakan sesuai 

dengan keinginan si pengkhianat. Artinya pihak yang menerima amanah tidak 

memiliki kewajiban pengelolaan (kepemilikan) yang bersifat wajib atas 

pendelegasian, tetapi berkewajiban memelihara pendelegasian dengan baik dan 

menggunakannya sebagai wali amanah. Metafora amanah memberikan makna 

mendasar pada konsep manajemen dan akuntansi. Metafora ini berasal dari 

“aksioma” yang menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya berfungsi sebagai 

Khalifatullah fil ardhi (wakil Tuhan di bumi) (Kalbarini & Suprayogi, 2014). 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Naml/ 27:62 sebagai berikut: 

 ِ عَ الٰلَّٓ ءَ الْْرَْضِِۗ ءَاِلٌٰٓ مَّ لفَاَْۤ ْ خم عَلمكُم ءَ وَيَُّْ وْْۤ ضْطَرَّ اِذَا دَعاَهم وَيكَْشِفم السُّ يْبم المْم ِ  ِۗقلَِيْلًا امََّنْ يُُّّ

وْن ا تذََكَّرم    مَّ

Terjemahnya: 

Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang 

mengabulkan (doa) orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa 

kepada-Nya, menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu (manusia) 

sebagai khalifah (pemimpin) di bumi? Apakah ada tuhan (lain) bersama 

Allah? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu ingat. 

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud dengan menjadikan manusia 

sebagai khalifah, ialah menjadikan manusia berkuasa di bumi. Sebab, khalifah itu 
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bukan hanya sekedar menggantikan, tetapi manusia adalah pengganti Allah, 

bayangan Tuhan di muka bumi. Oleh sebab itu, manusia sebagai khalifah mesti 

menyadari bahwa sebelum manusia bertindak dan berbuat, mesti sesuai dengan 

perintah Allah sebab manusia itu hanya pengganti. Dengan demikian, manusia 

diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi yang mesti melaksanakan 

kekhalifahannya, sesuai dengan tuntunan syariat yang dapat mengaplikasikan 

rahmatan li al- ‘alamin. Manusia mempunyai kedudukan istimewa di dunia ini, 

peranannya tidak sama dengan makhluk lain. Dengan demikian, tingkah laku 

manusia ada tujuannya, yaitu mematuhi perintah, diperintahkan untuk bekerja keras 

untuk mengatasi berbagai rintangan dan problem kehidupannya. Menjadi khalifah 

Allah tidak bermakna hidup dengan bebas, kehidupan berkelompok tidaklah 

mudah, dan kepemimpinannya selalu diuji (Nasharuddin, 2015). 

Metafora amanah berusaha menciptakan suatu organisasi yang bersifat lebih 

humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis (Kalbarini & Suprayogi, 2014). 

Nilai humanis berarti memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada 

fitrahnya yang suci. Dengan cara berperilaku yang humanis ini, akan menambah 

keengganan naluri manusia itu sendiri. Kemudian, pada titik itu, perhatian ini 

memberikan penghargaan emansipatoris. Artinya, segala bentuk dominasi atau 

penindasan satu pihak atas tidak lagi mementingkan satu pihak dan menyepelekan 

pihak yang lain, sehingga pada posisi yang adil. Selanjutnya nilai tersendental 

memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak hanya semata-mata 

sebagai bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas 

batas dunia profan. Artinya, bentuk pertanggung jawaban suatu perusahaan tidak 
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hanya kepada manajemen terhadap stakeholder saja, akan tetapi sebagai 

pertanggungjawaban kepada stakeholder dan Tuhan. Nilai ini mendorong 

seseorang untuk selalu menggunakan atau tunduk pada kehendak Tuhan, dalam 

menjalankan praktek bisnis dan tunduk kepada-Nya. Nilai teologis merupakan 

bentuk ibadah kepada Allah SWT yang sebenarnya diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan untuk menciptakan dan menyebarkan kemakmuran ke seluruh dunia. 

Metafora amanah digunakan untuk mendesain dan mengoperasikan 

organisasi (Husain & Abdullah, 2015). Metafora amanah adalah konsep yang 

digunakan untuk mendesain bentuk, struktur, dan manajemen  suatu organisasi.  

Organisasi adalah  sarana yang digunakan oleh khalifah untuk melaksanakan tugas 

mulianya di muka bumi yakni memberikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) 

bagi seluruh manusia dan alam semesta (Kalbarini & Suprayogi, 2014). Dalam hal 

ini metafora amanah sebagai pijakan kekhalifahan, yang mampu mengelola atas apa 

yang diamanahkan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan serta 

keberkahan dari Allah Swt.  

Metafora amanah dalam perspektif universalisme Islam sebenarnya 

berpijak pada fungsi kekhalifahan sebagaimana termaktub dalam QS al-Baqarah 2: 

30 sebagai pengejawantahan perwakilan Allah Swt dalam mengelola sumber daya 

di muka bumi sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya agar mencapai 

kesejahteraan kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat (Kasim & Wahyuddin, 

2020). Metafora amanah adalah metafora yang lebih luas dan komprehensif. 

Organisasi dengan metafora ini tidak saja tertarik pada kesejahteraan manusia 

(stakeholders), tetapi juga terhadap kesejahteraan (kelestarian) alam, ini merupakan 
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refleksi dari Al- Qur'an  surah Al- Anbiya 21: 107. Namun, ketika manusia 

merefleksikan lagi misinya ini bukannya tanpa aturan, karena penerima amanah 

terikat pada tata aturan yang dikehendaki oleh Pemberi amanah (Triyuwono, 2000). 

Dalam metafora amanah terdapat tiga bagian penting yang perlu 

diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. 

pemberi amanah yang dimaksud adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. 

Dengan kekuasaannya yang Maha besar, Tuhan menciptakan manusia sebagai 

wakilnya di bumi (Khalifatul Fil Ardh), seperti yang difirmankan dalam QS Al-

Baqarah/ 2: 30 dan QS Sad/38:26 sebagai berikut: 

ُّفْسِدم  موْْٓا اتَََْعَلم فِيْْاَ مَنْ ي ْ جَاعِلٌ فِِ الْْرَْضِ خَلِيْفةَا ِۗ قاَل كةَِ اِنِّٰ
ِ
ُّكَ للِمَْلْٓۤى ءََۚ وَاِذْ قاَلَ رَب مَاْۤ فِيْْاَ وَيسَْفِكم الِٰ

وْن ا اعَلََّْم مَا لَْ تعَْلمَم ْ سم لَََ ِۗ قاَلَ اِنِّٰ مقدَِٰ حم بَِِمْدِكَ وَن بِٰ مس َ وَنََْنم ن  َ  

Terjemah : 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 

menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

 

Ketika Allah Swt memberitahukan kepada para malaikat-Nya bahwa Dia 

akan menjadikan Adam a.s. sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat itu 

bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal 

Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di 

bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan 

itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah 

Swt. Allah Swt tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa 
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Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan 

dilakukan Allah Swt adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang Maha 

tinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam 

a.s. menjadi khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam a.s. di 

bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini, untuk melaksanakan 

perintah-perintah-Nya, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa 

yang ada padanya.  

 َ َّبِعِ الهْوَٓى فيَمضِلَّّ ْ بيََْْ النَّاسِ بِِلحَْقِٰ وَلَْ تتَ  عَنْ يدَٓاوٗدم اِنََّّ جَعَلنْٓكَ خَلِيْفةَا فِِ الْْرَْضِ فاَحْكُم

وْا يوَْمَ الحِْسَاب ِ لهَممْ عذََابٌ شَدِيدٌْ بِۢمَا نسَم ُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ الٰلَّٓ ينَْ يضَِل ِ ِ ِۗاِنَّ الََّّ  سَبِيْلِ الٰلَّٓ

Terjemahnya : 

(Allah berfirman) “Wahai daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu 

khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputasan (perkara) diantara 

manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan 

menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari Perhitungan.” 

Penjelasan tafsir wajiz bahwa adanya ketaatan, kebijaksanaan, dan ilmunya 

yang luas, Allah memilih Nabi Daud sebagai khalifah, “wahai Nabi Daud! 

Sesungguhnya engkau telah kami jadikan khalifah dan penguasa di bumi, karena 

itu hiasilah kekuasaanmu dengan kesopanan dan tunduk pada aturan kami. Maka 

berilah keputusan tentang suatu perkara yang terjadi diantara manusia dengan adil 

dan mengacu pada wahyu Kami, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu 

dalam menjalankan amanah Kami karena hawa nafsu akan menyesatkan engkau 

dari jalan Allah dan mengiringmu jauh dari kebenaran. Sungguh, orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akibat mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang berat 
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dan pedih di akhirat. Yang demikian itu karena mereka melupakan hari perhitungan, 

hari ketika perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang 

pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan daripada 

kepentingan pribadi.  

Kata khalifah berarti bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah 

akan mengemban suatu amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan 

pengutusnya. Dalam melakukan segala sesuatu, perlunya didasari pada kesadaran 

diri (self-consciousness) bahwa ia sebenarnya adalah khalifah dimuka bumi. 

Artinya, segala aktivitasnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan (the will of God), 

penerima amanah adalah  suatu predikat "khalifah Tuhan di Bumi" (khalifatul Fil 

Ardh) adalah cara pandang (perspektif) dalam setiap gerak langkah kehidupannya, 

baik secara individu maupun secara komunal (Triyuwono, 1997). Hal ini 

menunjukkan seseorang sadar akan tanggung jawabnya dapat memegang amanah 

yang diberikan dengan baik, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan dengan 

rasa tunduk terhadap kehendak ilahi.  

B. Sharia Enterprise Theory 

 Sharia Enterprise Theory yang diungkapkan pertama kali oleh Prof. Iwan 

Triyuwono (1991) yang mengungkapkan tentang bentuk pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas kepada Allah swt (vertikal) dan pertanggungjawaban kepada manusia 

dan lingkungan (horizontal) yang terinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Sharia 

Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari enterprise 

theory sebelumnya. Sebuah aksioma penting yang mendasari penetapan konsep 

Sharia Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber 
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daya yang dimiliki oleh para stakeholders. Sumber daya tersebut melekat suatu 

tanggung jawab dalam penggunaan, metode dan tujuannya. Sumber ini ditentukan 

oleh sang Pemberi Amanah (Kalbarini, 2018).  

Selanjutnya, SET sendiri merupakan hasil dari sebuah teori yang 

diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam, mencoba memahami bahwa tindakan 

fundamental dalam hubungan manusia dengan alam dan tindakan komunikatif 

dalam hubungan dengan objek selain objek juga tindakan mendasar lainnya dalam 

hubungan antara manusia dan penciptanya. Dalam SET, Tuhan adalah sumber 

utama karena dia adalah pemilik tunggal dan langsung. Hal ini karena sumber daya 

yang dimiliki oleh pemangku kepentingan pada dasarnya adalah amanat dari Tuhan, 

yang mencakup tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan untuk 

tujuan yang ditentukan oleh wali (Hermawan & Rini, 2016).  SET menyatakan 

kepedulian tidak hanya menyangkut kepentingan individu (dalam hal ini pemegang 

saham), akan tetapi juga menyangkut kepentingan stakeholders yang lebih luas, 

meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan 

menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dan menjadikan Allah sebagai 

pemangku kepentingan tertinggi (Ruddin, 2020). SET mengajarkan bahwa hakekat 

kepemilikan utama ada pada kekuasaan Tuhan, sedangkan manusia hanya diberi 

hak menguasai (khalifatul fil ardhi). 

 Selain itu, SET juga berbicara pada dua dimensi akuntabilitas yakni vertikal 

dan horizontal. Akuntabilitas vertikal pertanggungjawaban kepada Allah. 

Sedangkan akuntabilitas horizontal berbicara tentang pertanggung jawaban kepada 

manusia maupun alam. Sehingga hal ini tentu berkaitan pada konsep metafora 
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amanah maupun akuntabilitas itu sendiri, yang mana hal ini sama-sama berbicara 

tentang akuntabilitas. Sharia Enterprise Theory adalah teori yang dibangun 

berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki kesimbangan 

antara sifat egoistik dan altruistik disbanding (Hafid et al., 2018). Syariah 

Enterprise Theory memiliki tanggung jawab yang luas, tanggung jawab yang 

dimaksud adalah tanggung jawab kepada Tuhan, manusia, dan alam. Jenis tanggung 

jawab ini mengisi sebagai ikatan sehingga pembukuan syariah selalu dikaitkan 

dengan nilai-nilai yang dapat membawa masalah ke arah ketuhanan (Abdullah, 

2020). 

C. Aset Biologis 

 Aset biologis adalah aset yang unik, karena mengalami transformasi 

(perubahan) pertumbuhan bahkan saat aset biologis menghasilkan sebuah output. 

Transformasi yang terjadi pada aset biologis terdiri dari proses pertumbuhan, 

degenerasi, produksi dan prokreasi yang dapat menyebabkan berbagai perubahan 

secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan aset yang berupa tumbuhan atau 

hewan tersebut (Ambarawa et al., 2016). Transformasi biologis memungkinkan 

informasi yang disajikan oleh perusahaan menjadi lebih terdistorsi daripada 

informasi yang disajikan oleh bisnis di sektor lain, karena nilai sebenarnya dari aset 

keuangan cenderung berubah seiring dengan transformasi biologis, yang 

memerlukan penggunaan pengukuran khusus untuk menentukan nilai waktu aset 

keuangan dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan 

(Eltanto, 2014). Aset biologis memiliki suatu potensi untuk dapat menghasilkan 

aset baru yang diwujudkan dalam produksi atau dalam bentuk aset biologis 
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tambahan dari kelas yang sama. Hal ini karena mengalami transformasi biologis 

itulah maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut 

secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan sebuah keuntungan 

ekonomis bagi perusahaan (Utomo & Khumaidah, 2014).  

Aset biologis (biological assets) merupakan aktiva penting entitas yang 

berfokus pada industri agrikultur untuk menunjang kegiatan operasi entitas 

(Kurniawati & Falikhatun, 2019). Aset biologis adalah aset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang bergerak di dalam sektor agrikultur yakni berupa tanaman dan 

hewan ternak yang memiliki karakteristik berbeda dari aset lainnya karena adanya 

transformasi biologis dari aset tersebut (Riski et al., 2019). Aset biologis berupa 

tanaman dijelaskan dalam QS Al- An’am/ 6: 141 sebagai berikut: 

م   خْتلَِفاا أمكُم رْعَ مم النَّخْلَ وَالزَّ وْشٓتٍ وَّ غيََْْ مَعْرم وْشٓتٍ وَّ عْرم يْا انَشَْاَ جَنٰٓتٍ مَّ ِ وَ الََّّ هٗ وَهم

 َ ا اثَمَْرَ وَآتموْا حَقَّهٗ ي ا اِذَا موْا مِنْ ثمََرهِ  تشََابِهٍِۗ  كُم غيََْْ مم تشََابِِاا وَّ انَ مم مَّ يتْموْنَ وَالرُّ ٖۖ وَلَْ وَالزَّ وْمَ حَصَادِه 

سْْفِِيْْ  بُّ المْم ِ َّهٗ لَْ يُم تمسْْفِموْا ِۗاِن  َ  

Terjemahnya: 

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang 

tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, 

serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah 

haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan. 

    Penejelasan tafsir wajiz bahwa nikmat dan karunia-Nya yang diberikan 

kepada hamba-Nya. Dan Dialah Allah, yang menjadikan dua jenis tanaman, yaitu 

tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Allah pun 
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menciptakan untuk manusia berbagai macam pepohonan seperti pohon kurma, 

tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan 

warnanya) dan tidak serupa (rasanya).  

Pada ayat di atas menjelaskan Allah memberikan nikmat berupa berbagai 

macam tanaman yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kemudian dapat diolah. 

Menurut PSAK 69 aset biologis adalah hewan dan tanaman hidup. Karakteristik 

khusus yang melekat pada aset biologis terletak pada adanya transformasi atau 

perubahan biologis atas aset ini sampai pada aset dikonsumsi lebih lanjut. Dalam 

hal ini, aset biologis adalah aset biologis yang mengalami perubahan,yang mana ini 

menjadi produk agrikultur yang kemudian dapat dikonsumsi lebih lanjut. PSAK 69 

agrikultur menjelaskan berbagai karakteristik umum kegiatan pertanian, peratama, 

hewan dan tumbuhan memiliki kemampuan untuk berubah (transformasi biologis). 

Hal ini berdampak pada bagaimana aset biologis ini berubah. Kedua, manajemen 

bekerja untuk mempromosikan proses transformasi biologis dengan memberikan 

perawatan yang dapat meningkatkan atau menstabilkan keberlanjutan proses. 

Ketiga, manajemen menilai perubahan baik kualitas maupun kuantitas (Rahmani et 

al., 2021).  

D. Perlakuan Akuntansi Aset Biologis 

 Perlakuan akuntansi untuk setiap laporan keuangan tentunya berbeda-beda. 

Tidak hanya itu, untuk beberapa bisnis atau usaha tertentu yang memiliki suatu 

karakteristik khusus bila dibandingkan dengan bidang usaha yang umumnya 

perlakuan akuntansinya juga berbeda (Utomo & Khumaidah, 2014). Dalam bidang 

bisnis yang mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda dari jenis usaha lain 



31 
 

 
 

salah satunya adalah bisnis usaha yang bergerak dalam bidang agrobisnis karena 

bisnis ini mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan informasi yang lebih bisa 

dibedakan dan bisa dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang lain, 

terutama dalam hal mengukur, menyajikan, sekaligus mengungkapkan terutama 

mengenai aset tetapnya yang salah satunya adalah berupa aset biologis. 

Berdasarkan PSAK 69 agrikultur memberikan pengaturan akuntansi yang meliputi 

pengakuan, pengukuran serta pengungkapan aktivitas agrikultur.  

Berikut akan dibahas mengenai perlakuan aset biologis perusahaan 

agrikultur subsektor perkebunan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, 

hingga pengungkapan.  

1. Pengakuan  

Ada komitmen sumber daya alam dalam organisasi, sehingga perlu 

pengakuan dalam laporan fiskal. Pengakuan (recognition) adalah proses 

menciptakan suatu item yang memenuhi definisi elemen dan kriteria pengakuan 

dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos 

tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan memasukkannya ke 

dalam neraca atau laporan laba rugi (Farida, 2013). Aset biologis merupakan jenis 

aset yang terus berkembang setiap waktu, hingga pengakuan atas aset biologis 

dilakukan pada saat pembibitan, hingga pada saat memanen (Ambarawa et al., 

2016). Menurut PSAK 69 Agrikultur perusahaan mengakui aset biologis atau 

produk agrikultur jika: entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu; besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait 
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dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan nilai wajar atau biaya 

perolehan aset dapat diukur secara manual.  

Pengakuan atas aset biologis dilakukan pada saat bibit mulai ditanamkan 

pada saat itu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk tanaman agar tetap tumbuh 

dicatat pada immanature platation asset. Biaya-biaya ini dicatat dalam immanature 

platation asset sampai dengan tanaman siap untuk produksi atau panen, pada saat 

inilah immanature platation asset akan dilakukan reclassification ke mature 

platation asset dan dilakukan penyusutan (Fuad & Abdullah, 2017). Aset biologis 

dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan aset lancar atau aset tetap, sesuai 

dengan jangka waktu transformasi biologis dari aset biologis. Aset biologis diakui 

ke dalam aset lancar ketika masa manfaat/masa transformasi biologisnya kurang 

dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dan diakui sebagai aset tidak lancar jika 

masa manfaat/masa transformasi biologisnya lebih dari 1 (satu) tahun (Farida, 

2013).  

Dalam mengungkapkan aset biologis Dinas Pertanian dan Peternakan 

mencatat aset tanaman belum menghasilkan pada posisi debit dan mencatat biaya-

biaya perolehan bibit, tenaga kerja, dan biaya yang terkait dengan perolehan aset 

biologis disisi kredit. Selanjutnya, tanaman belum menghasilkan telah 

direklasifikasi menjadi tanaman telah menghasilkan maka tanaman belum 

menghasilkan yang semula dicatat di posisi debit kemudian dicatat dalam posisi 

kredit dan aset tanaman telah menghasilkan dicatat di posisi debit (Fuad & 

Abdullah, 2017).  
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2. Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. 

Pengukuran aset biologis didasarkan pada nilai wajarnya dikurangi biaya- biaya 

untuk menjual seperti berapa harga jual pada saat itu dikurangkan dengan biaya 

yang dikeluarkan selama melakukan proses, sehingga harga itulah yang diperoleh 

(Fuad & Abdullah, 2017). Aset biologis memiliki potensi untuk menghasilkan aset 

baru yang diwujudkan dalam produksi atau dalam bentuk aset biologis tambahan 

dari kelas yang sama. Karena mengalami transformasi biologis itulah maka 

diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara 

wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran keuntungan 

ekonomis bagi perusahaan (Utomo & Khumaidah, 2014).  

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu, aset biologis 

mengalami proses transformasi biologis maka dari itu diperlukan pengukuran nilai 

wajar agar aset biologis dapat diukur berdasarkan kondisi pasar saat ini. 

Keuntungan dengan menggunakan nilai wajar ialah dapat mencegah para petani 

mengalami kerugian atas perjanjian kontrak dimasa lalu yang membuat para petani 

rugi (Pratiwi, 2017). Pengukuran aset biologis juga dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi semua biaya untuk memperoleh aset biologis tersebut dan 

kemudian menjadikannya sebagai nilai dari aset biologis tersebut. (Farida, 2013).  

Hal ini pengukuran aset biologis untuk melihat seberapa pengeluaran untuk 

mendapatkan aset biologis ini.  
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Pengukuran aset biologis berdasarkan PSAK 69 agrikultur menjelaskan aset 

biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan 

pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Produk agrikultur yang dipanen 

dari aset biologis milik perusahaan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual pada titik panen. Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk 

agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset biologis atau produk 

agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan. Contohnya, berdasarkan usia atau 

kualitas, perusahaan memilih atribut yang sesuai dengan atribut yang digunakan di 

pasar sebagai dasar dari penentuan harga.  

3. Penyajian  

Penyajian adalah salah satu dari unsur yang penting dalam sebuah 

perusahaan. Dalam penyajian laporan keuangan harus disertai dengan adanya 

pengungkapan yang berarti penyampaian berupa informasi (Riski et al., 2019). Jika 

dihubungkan dengan akuntansi, entitas menyajikan laporan keuangan yang 

menyajikan informasi akuntansi dari kegiatan berupa transaksi entitas (Meilansari 

et al., 2019). Sehingga hal ini perlu dalam penyajian laporan keuangan disesuaikan 

berdasarkan aturan yang berlaku agar mampu meningkatkan minat investor agar 

berinvestasi di dalam perusahaan. Menurut PSAK 01 Penyajian Laporan Keuangan 

tentang pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur 

keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan 

pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum 

sesuai dengan SAK.  
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Sumber daya alam sebagai sumber daya saat ini diperkenalkan dalam hal-

hal laporan fiskal (persediaan) dengan jenis sumber daya organik yang diurutkan 

menjadi sumber daya remaja dan sumber daya matang (Magfiroh, 2017). Aset 

biologis perusahaan berupa tanaman perkebunan yang diakui sebagai tanaman yang 

belum menghasilkan dan tanaman yang telah menghasilkan disajikan dalam 

kelompok aset tidak lancar dan aset yang diakui sebagai persediaan disajikan dalam 

kelompok aset lancar (Wulandari, 2018). Aset biologis berupa bibitan disajikan 

sebagai akun tersendiri, tanaman perkebunan, dan sebagai aset tidak lancar lainnya. 

Aset tersebut tersaji dalam laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan.  

4. Pengungkapan 

Pengungkapan adalah bagian dari laporan keuangan, yang mana 

pengungkapan ini dilakukan untuk melihat bagaimana suatu informasi yang 

disajikan dalam pos-pos laporan keuangan. Pengungkapan tersebut menyajikan 

informasi yang diperlukan agar mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk 

melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Hayati 

& Serly, 2020). Dalam rencana pengungkapan semua data yang dianggap penting 

untuk diperkenalkan untuk menawarkan jenis bantuan kepada pihak-pihak yang 

memiliki berbagai kepentingan, dengan mengungkapkan seluruh informasi 

keuangan maka akan mempermudah pihak-pihak berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Entitas yang memiliki aset biologis dan hasil 

pertanian diharapkan memberikan pengungkapan yang cukup lengkap mengenai 

kegiatan yang dilakukan, nilai aset pertanian (aset biologis dan hasil pertanian), dan 
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keuntungan / kerugian yang dilaporkan dalam laporan laba rugi (Meilansari et al., 

2019). 

Pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK 16 mengatur mengenai 

aktiva tetap secara umum, tidak terdapat pembahasan khusus mengenai aset 

biologis. Mengenai aset biologis, dalam PSAK 16 juga diatur mengenai 

pengungkapan metode, serta umur dan tarif penyusutan yang digunakan 

(Ambarawa et al., 2016). Pengungkapan yang perlu diperhatikan, entitas 

berdasarkan PSAK 16 wajib mencantumkan jumlah tercatat bruto dan akumulasi 

penyusutan, sehingga akan terlihat nilai bersih dari aktiva tersebut.  

Menurut PSAK 69 Agrikultur entitas mengungkapkan keuntungan atau 

kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal 

aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual aset biologis. Entitas mendeskripsikan setiap kelompok aset 

biologis.  

E. Akuntabilitas 

 Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh seseorang atau individu terhadap apa yang telah dilakukannya 

(Fathmaningrum & Mukti, 2019). Tanggung jawab adalah keadaan penilaian yang 

diberikan pada individu oleh orang lain sehubungan dengan sifat pamerannya 

dalam menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang dia andalkan (F et al., 

2010). Kusdewanti & Hatimah (2016) akuntabilitas dapat dilihat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dengan menggunakan teknik-teknik pengukuran serta 

rasionalitas. Prinsip akuntabilitas merupakan suatu ukuran tingkat kesesuaian 
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layanan  dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh 

para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Hal 

menunjukkan suatu pertanggungjawaban penting sebagai penyelenggaraan 

pelayanan informasi untuk pihak stakeholder. Akuntabilitas juga dijelaskan dalam 

QS Al- Isra’/17:  36 yaitu sebagai berikut: 

كَ كََنَ عَنْهم مَسْـُٔوْلْا 
ِ
ْۤى ُّ امولٓ مْعَ وَالبْصََََ وَالفْمؤَادَ كُم   وَلَْ تقَْفم مَا ليَسَْ لَََ بِه  عِلٌَّْ ِۗاِنَّ السَّ

Terjemahnya: 

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan 

diminta pertanggungjawabannya. 

 Penjelasan tafsir wajiz bahwa dan janganlah kamu mengikuti apa yang 

kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang 

engkau tidak ketahui, jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat, jangan 

pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, atau mengalami apa yang 

tidak engkau alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, adalah 

amanah dari Tuhanmu, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya, 

apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan? 

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperbuat akan 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga menyangkut dua dimensi, yakni 

akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Hudayah, 2012). Sejalan dengan 

Endahwati (2014) mengatakan akuntabilitas merupakan suatu cara 

pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah 

atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara 

vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas vertikal yang dimaksud adalah 
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pertanggungjawaban kepada Allah. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah 

akuntabilitas yang ditekankan pada pertanggungjawaban kepada manusia dan alam. 

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas 

organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan organisasi tersebut (Wicaksono, 2015). Dalam hal ini 

akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban tidak hanya pada pihak 

berkepentingan melainkan juga atas segala kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan.  

F. Laporan Keuangan 

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak disebut secara 

serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan standar yang 

berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan 

dimengerti. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan 

yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan 

saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah 

keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode 

tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, 

misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan 

(Kasmir,2008). 

Laporan keuangan adalah catatan informasi terkait keuangan suatu 

perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian Pongoh (2013) 
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yang mengatakan bahwa laporan keuangan adalah data yang menggambarkan 

keadaan laporan fiskal organisasi, dan data tambahan dapat digunakan untuk 

menggambarkan presentasi moneter organisasi. Laporan keuangan dibuat untuk 

memberikan garis besar atau laporan kemajuan secara konsisten tentang 

administrasi yang bersangkutan (Ramadhan & Syarfan, 2016).  

G. Akuntabilitas Perlakuan Akuntansi Aset Biologis 

Akuntabilitas merupakan suatu sikap tanggung jawab seseorang atau suatu 

organisasi kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas dalam islam adalah 

pertanggungjawaban apa yang dikelola kepada Allah (Kalbarini, 2018).  

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

(AS, 2015). Akuntabilitas dalam hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang 

dengan yang  menggunakan tehnik-tehnik pengukuran serta rasionalitas.   

Dalam hal ini perlakuan akuntansi penting sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan atas laporan yang dibuat oleh perusahaan.  

Dimana perlakuan akuntansi dalam sebuah perusahaan tentunya berbeda-beda, 

perlakuan aset biologis perusahaan agrikultur subsektor perkebunan meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan (Wulandari, 2018) hal 

ini akuntabilitas perlu untuk sebagai pertanggungjawaban suatu perusahaan 

terhadap laporan keuangan yang dimiliki.   

H. Akuntabilitas dalam Metafora Amanah 

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan 

kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta 

keterangan akan pertanggungjawaban (Auditya et al., 2013).  Akuntabilitas dalam 

islam adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Allah kepada 

manusia. Menurut Ahyaruddin & Akbar (2018) tujuan tanggung jawab di sini 

memiliki target keuangan dan sosial, namun tanggung jawab Islam memiliki alasan 

yang lebih luas, khususnya tujuan moneter, politik, ketat dan sosial. Ini menyiratkan 

bahwa tanggung jawab dalam pengaturan surgawi Islam menyinggung hukum 

berdasarkan pengaturan dalam Al-Qur'an dan hadits. 

Tanggung jawab adalah keadaan penilaian yang diberikan pada individu 

oleh orang lain karena sifat presentasinya dalam menyelesaikan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan yang dia perhatikan (Sulfiati et al., 2010).  Hal ini menunjukkan 

bentuk akuntabilitas seseorang dilihat dari bagaimana ia mampu menjaga dan 

bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada dirinya. Dilain sisi, 

akuntabilitas ini muncul karena suatu kebutuhan dalam konteks organisasional 

ataupun entitas. Namun kemunculannya juga disebabkan karena adanya bentuk 

interaksi keagenan dalam satu bentuk organisasi (Kusdewanti & Hatimah, 2016). 

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya suatu akuntabilitas, tidak hanya dalam 

suatu organisasi ataupun entitas, namun dapat menyangkut pada yang lebih luas 

yaitu  rahmatan lil alamin yakni memberikan manfaat kepada seluruh umat. 
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Dalam mengimplementasikan konsep amanah ini memberikan strategi yang 

lebih humanis dalam sebuah metafora. Metafora amanah memberikan implikasi 

yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi. Metafora amanah 

digunakan untuk mendesain dan mengoperasikan organisasi (Husain & Abdullah, 

2015).  Sejalan dengan penelitian Kalbarini & Suprayogi (2014) yang mengatakan 

bahwa metafora amanah memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu organisasi yang 

lebih humanis, emansipatoris, transendental, serta teleologikal dikiaskan menjadi 

metafora amanah. Pada penelitian ini amanah yang dimaksud lebih pada bagaimana 

perusahaan mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya, 

dengan mengedepankan fungsi amanah itu sendiri.  

I. Rerangka Fikir 

Dalam penelitian, ada model  penelitian yang harus dikembangkan agar 

nantinya penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat 

dipahami dengan mudah. Banyak model pemikiran yang dapat digunakan, dan 

peneliti memilih menggunakan model sesuai dengan judul  yang diangkat 

“Metafora Amanah; Elevasi Akuntabilitas Dalam Perlakuan Akuntansi Aset 

Biologis”. Pembahasan dimulai dari konsep metafora amanah yang ditinjau dapat 

memberikan solusi lalu diperkuat dengan teori penunjang. Penelitian pada dasarnya 

bertujuan untuk meninjau pentingnya akuntabilitas terhadap perlakuan akuntansi 

aset biologis di perusahaan. Dari penjelasan di atas secara sederhana rerangka pikir 

dapat dijelaskan melalui gambar berikut: 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana 

peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berusaha untuk memahami dan menafsirkan akan suatu fenomena-fenomena atau 

gejala sosial  yang terjadi,  yang dilakukan dengan metode yang ada. Menurut 

penelitian Atmadja (2013) penelitian kualitatif digambarkan sebagai pemeriksaan 

yang berencana untuk memahami kekhasan tentang apa yang mampu dilakukan 

oleh subjek penelitian seperti cara berperilaku, penegasan, inspirasi, kegiatan dan 

lain-lain, secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan 

bahasa, dalam setting yang khas. juga, dengan menggunakan teknik normal yang 

berbeda. Pemeriksaan subjektif memiliki nama yang berbeda, misalnya verstehen 

(pemahaman), karena mempertanyakan pentingnya kekhasan sosial-sosial dari atas 

ke bawah dan sepenuhnya. Eksplorasi subjektif disebut Participant-Observation, 

karena analis itu sendiri harus menjadi instrumen utama dalam pengumpulan 

informasi dengan langsung memperhatikan artikel yang dia pertimbangkan. 

(Atmadja, 2013).  Penelitian kuantitatif ditempatkan pada posisi atas, bahkan 

mengarah kepada hubungan hegemonik, sehingga penelitian kualitatif menjadi 

termarginalisasi. Dalam dunia akuntansi, ucapan-ucapan bernada sinis pun 

bermunculan, misalnya, ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak 

ilmiah atau mereka yang menggeluti penelitian kualitatif adalah orang-orang yang 

“tidak laku” atau “tidak bisa” statistik sehingga tidak ada jalan lain, kecuali harus 
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menggeluti penelitian kualitatif. Akibatnya, pada lembaga-lembaga tertentu 

penelitian kualitatif kurang mendapatkan “pasaran” daripada penelitian kualitatif  

(Atmadja, 2013). 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang 

berlokasikan di Jl. Urip Sumoharjo No.72-76, Makassar. Peneliti memilih PT 

Perkebunan Nusantara XIV sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan 

tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur. Hal ini karena telah 

terdapat aset biologis di dalamnya, sehingga sesuai dengan judul penelitian ini yang 

membahas terkait aset biologis.   

C. Pendekatan penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi 

kasus dengan paradigma religious. Pendekatan investigasi kontekstual adalah 

pemeriksaan seluk beluk yang terhubung dengan item tertentu dalam jangka waktu 

tertentu dari atas ke bawah dan secara mendalam. (Husain & Abdullah, 2015). 

Pedekatan studi kasus adalah  jenis pendekatan yang digunakan untuk memahami 

atau menyelidiki suatu masalah atau kejadian yang terjadi dengan mengumpulkan 

berbagai informasi yang kemudian informasi tersebut diproses untuk menghasilkan 

sebuah solusi dari masalah yang diungkap  dan dapat dipecahkan. Studi kasus 

adalah penelitian dimana peneliti menggali suatau fenomena tertentu dengan kurun 

waktu tertentu dengan informasi yang terperinci dan mendalam dengan penggunaan 

pengumpulan data selama periode tertentu. Dengan menggunakan pendekatan 

investigasi kontekstual, para ilmuwan perlu menyadari dan memahami berbagai 
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kasus yang akan diteliti. Namun, jika tidak ada kasus korelasi, spesialis dapat 

membidik satu kasus untuk pemeriksaan tambahan. 

Sementara itu, paradigma religius merupakan paradigma yang memberikan 

pandangan bahwa telah menjadi kewajiban untuk selalu mencari kebenaran sesuai 

perintah Tuhan, lalu mengkonstruksi realitas yaitu proses melalui tindakan dan 

interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang 

dimiliki dan dialami bersama secara subjektif sebagaimana keinginan Tuhan 

(Triyuwono, 2016). Penelitian pada paradigma ini deduktif (karena menggunakan 

norma Tuhan, Bukan Grand Theory) namun secara simultan induktif (memastikan 

bahwa ilmu dapat diaplikasikan untuk perubahan sehingga perlu mengambil data 

empiris sebagai basis reproduksi konstruksi keilmuan). Paradigma ini bersifat utuh 

atau integrative dibawah aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan. Alasan peneliti 

menggunakan paradigma ini karena peneliti ingin melihat bentuk akuntabilitas 

perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset biologis telah sesuai dengan ketentuan 

Islam. 

D. Jenis dan Sumber Data 

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

subjek adalah jenis informasi yang diperoleh melalui responden penelitian berupa 

informan wawancara. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang didapatkan melalui pengamatan atau 

wawancara langsung dengan objek penelitian. (Utomo & Khumaidah, 2014). Data 

tersebut adalah jawaban dari informan terkait item-item metafora amanah, 
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akuntabilitas dan aset biologis. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala 

keuangan perusahaan dan akuntansi, kepala bagian akuntansi dan karyawan di 

bidang akuntansi perusahaan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, 

yakni berasal  dari dokumen–dokumen yang sudah ada (Aditia & Kiswara, 2012). 

Data sekunder yang dimaksud disini adalah laporan keuangan perusahaan, buku-

buku maupun jurnal dari penelitian terdahulu yang dapat membantu atas penelitian 

ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan informasi dari informan dengan metode wawancara. 

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai 

tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal (I. N. Rachmawati, 2007). 

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan metode dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang  menggunakan data 

sekunder, yakni dengan pengumpulan data melalui hal berupa catatan-catatan, 

rekaman, buku, maupun jurnal  (Hasanah, 2017). Instrumen dalam penelitian ini 

berupa alat penunjang yang digunakan untuk mengukur serta menggambarkan 

fenomena yang diamati. Alat penunjang tersebut adalah berupa handphone sebagai 

alat perekam dan alat tulis-menulis.  
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, 

memproses dan mengevaluasi data dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya 

melalui hasil wawancara ataupun catatan atas hasil dokumentasi yang diamati. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data adalah suatu proses yang dilakukan untuk  

menyederhanakan, pengabstrakan data yang berasal dari catatan dari 

lapangan, yang kemudian dari catatan tersebut menjadi sebuah informasi. 

2. Penyajian data merupakan adalah sekumpulan informasi yang disusun 

untuk melengkapi proses penelitian yang dapat dianalisis, yang kemudian 

dapat disederhanakan menjadi sebuah data sederhana berupa narasi. 

3.  Penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil pengumpulan data dan analisis 

data yang telah dilakukan, guna melakukan menginterpretasi dalam bentuk 

suatu kalimat yang sederhana yang mudah dipahami dengan jelas. 

G. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data dalam penelitian maka 

digunakan metode triangulasi data. Bachri,( 2010)  mengatakan triangulasi adalah 

metode untuk mendapatkan informasi yang benar-benar sah dengan memanfaatkan 

berbagai pendekatan teknik. Triangulasi juga dicirikan sebagai strategi untuk benar-

benar melihat keabsahan informasi dengan menggunakan beberapa pilihan yang 

berbeda dari informasi yang sebenarnya, untuk tujuan akhir pengecekan atau 

sebagai korelasi terhadap informasi tersebut. 
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Triangulasi tidak hanya menggabungkan berbagai jenis data, tetapi juga 

menghubungkan dua jenis informasi sehingga memberikan keabsahan sehingga 

akan memberikan suatu informasi yang utuh (Azis et al., 2015).  Ada beberapa jenis 

dalam triangulasi data ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi 

teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan datanya. Triangulasi 

sumber itu sendiri berarti mengecek ulang atau menggali kebenaran  suatu 

informasi yang diperoleh. Misalnya membandingkan hasil pengamatan wawancara, 

membandingkan dengan hasil yang diperoleh umum dengan yang dikatakan secara 

pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 

1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 

1996 tentang Peleburan PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII 

(Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV 

(Persero), termasuk eks Proyek-proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII 

(Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Akta 

Pendirian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 47 tanggal 11 Maret 

1996 dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH yang telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9087.HT.01.01 tahun 1996 

tanggal 24 September 1996 (Berita Negara RI Nomor 81 tanggal 08 Oktober 1996, 

tambahan Nomor 8678).  

Kantor pusat PT Perkebunan Nusantara XIV berlokasi di jalan Urip 

Sumoharjo no. 72-76 Makassar 90232, Sulawesi Selatan, Indonesia. Lokasi yang 

strategis dan sangat mudah dijangkau karena berada ditengah kota Makassar 

berhadapan dengan Rumah Sakit Awal Bros. PTPN XIV menempati areal konsesi 

seluas 103.386 ha dengan peruntukan unit usaha aneka tanaman seluas 75.120 ha, 

dan untuk unit usaha gula seluas 28.266 ha. Areal tersebut berada di 7 (tujuh) 

provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara.  



50 
 

 
 

PT Perkebunan Nusantara XIV bergerak di bidang perkebunan agribisnis 

dan agro industri dengan komoditas tebu, sawit, karet, kakao, kelapa dan peternakan 

sapi. Komoditi andalan perseroan adalah gula, kelapa sawit dan karet. Kegiatan 

perusahaan pada saat ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan 

produksi minyak sawit yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Tenggara, pengembangan perkebunan karet dan kelapa terletak di provinsi 

Sulawesi Tengah dan Maluku, kemudian peternakan sapi terletak di provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

PT Perkebunan Nusantara XIV  merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara PT Perkebunan Nusantara III yang bergerak di bidang pengelolaan 

sektor perkebunan, meliputi wilayah kerja di 7 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, 

Nusa Tenggara Timur. PT Perkebunan Nusantara XIV sebagai perusahaan milik 

negara, selain mempunyai kewajiban untuk memberikan devisa dan dividen kepada 

PT Perkebunan Nusantara III sebagai Induk Perusahaan (Holding) dan juga kepada 

pemegang saham (Stakeholder) yaitu Negara, juga mempunyai kewajiban untuk 

mendorong dan menumbuhkembangkan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat 

di sekitar wilayah kerjanya.  

2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Organisasi Perusahaan  

a. Visi 

 Menjadi perusahaan agribisnis yang sehat, inovatif, tangguh, dan 

berkarakter dalam mendukung kemajuan Negeri. 
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b. Misi 

1. Perbaikan sistem pengelolaan untuk meningkatkan produksi, 

produktivitas, dan kualitas pada unit usaha secara berkelanjutan dengan 

fokus utama pada komoditas kelapa sawit dan tebu. 

2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia 

melalui pengelolaan organisasi dan engagement karyawan yang kuat. 

3. Membangun rantai nilai yang handal dan adaptif. 

4. Meningkatkan nilai tambah bagi shareholder melalui optimalisasi aset 

secara efektif dan efisien dengan menerapkan tata kelola yang baik. 

5. Meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui sinergitas kemitraan yang 

harmonis. 

c. Nilai-Nilai Organisasi 

Gambar 4.1 

Nilai-nilai perusahaan 

 

PT Perkebunan Nusantara memiliki core value AKHLAK yaitu: 

1) Amanah yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

2) Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 

3) Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. 

4) Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan 

Negara. 
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5) Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun 

menghadapi perubahan. 

6) Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. 

Terdapat 18 panduan perilaku dari core value PT Perkebunan Nusantara 

yaitu: 

a) Amanah 

1) Memenuhi janji dan komitmen. 

2) Bertanggung Jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 

3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. 

b) Kompeten 

4) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu 

berubah. 

5) Membantu orang lain belajar. 

6) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.  

c) Harmonis 

7) Menghargai setiap orang maupun latar belakangnya. 

8) Suka menolong orang lain. 

9) Membangun lingkungan kerja. 

d) Loyal 

10)  Menjaga nama baik sesama karyawan, pemimpin, BUMN dan Negara. 

11)  Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 

12)  Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum  dan 

etika. 



53 
 

 
 

e) Adaptif 

13)  Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 

14)   Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan 

teknologi. 

15)  Bertindak proaktif 

f) Kolaboratif 

16)  Membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 

17)  Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. 

18) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.  

3. Makna Logo Perusahaan  

Gambar 4.2 

Logo Perusahaan 

 

a. Nama Singkat PTPN XIV 

     Menggambarkan bentuk yang dinamis dan fleksibel. Bidang simpul yang 

mengarah ke atas merepresentasikan kesinambungan pertumbuhan kinerja. Bidang 

simpul yang mengarah ke bawah adalah simbol akar kekuatan mempresentasikan 

kekokohan sistem, sumber daya manusia dan teknologi. 

b. Bola Mata 

   Merepresentasikan visi atau kemampuan seluruh insan untuk melihat ke 

depan. Hal ini mengisyaratkan bahwa PTPN XIV selalu berorientasi ke masa depan 
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dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki berkeyakinan untuk 

membangkitkan segala potensi yang ada untuk memberikan nilai tambah maksimal 

bagi Perusahaan. 

c. Dua Helai Daun 

    Daun terletak pada sisi atas dan bawah merepresentasikan core business 

perusahaan agribisnis yang Sehat, Inovatif, Tangguh dan Berkarakter yang 

bermanfaat besar dalam mendukung kemajuan Negeri.  

d. Inspirasi Bentuk Logo 

   Terinspirasi dari bentuk figur dua insan yang menyatu, solid dan setara.  

4. Jenis Usaha 

    PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memiliki 4 Unit Usaha Kelapa 

Sawit, yaitu PKS Luwu (Kebun dan Pabrik), Kebun Keera-Maroangin, Kebun 

Malili dan Kebun Asera dengan hasil produk Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel. 

Areal Tanaman Menghasilkan (TM) kelapa sawit sampai dengan Desember 2020 

seluas 5.270 ha, terdiri dari tanaman dewasa seluas 3.027 ha (57%), tanaman remaja 

seluas 541 ha (10%), tanaman muda seluas 1.703 ha (32%). Areal Tanaman Belum 

Menghasilkan (TBM) sampai dengan tahun 2020 seluas 5.162 ha, sedangkan areal 

tanaman ulang/replanting sampai dengan tahun 2020 seluas 424 ha. 

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memiliki 3 Unit Pabrik Gula (PG) 

yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu PG Bone, PG Camming dan PG 

Takalar, dengan hasil produk Gula Kristal Putih (GKP) dan Tetes. Luas areal yang 

ditanami tebu seluas 12.625 ha dengan produksi gula tahun 2020 sebanyak 55.250 

ton dan tetes sebanyak 32.274 ton. 
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PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memiliki 2 Unit Kebun Karet, 

yaitu Unit Kebun Awaya/Telpaputih di Pulau Seram, Provinsi Maluku dan Unit 

Kebun Beteleme di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hasil 

produk Karet Kering (SIR-20 dan Brown Crepe). Areal Tanaman Menghasilkan 

(TM) Karet 2020 seluas 2.512 ha dengan komposisi tanaman renta seluas 1.476 ha 

(59%), tanaman muda seluas 740 ha (29%) dan 12% lainnya adalah tanaman tua, 

dewasa dan remaja.  

Selain itu, PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memiliki 2 Kebun 

Kelapa, yaitu di Kebun Awaya/Telpaputih, Pulau Seram, Provinsi Maluku dan 

Kebun Minahasa- Halmahera di Sulawesi Utara dan di Pulau Halmahera Maluku 

Utara, dengan hasil produk Kopra dan Kelapa Kupas. Areal Tanaman 

Menghasilkan seluas 3.800 ha. 

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memiliki areal seluas +/- 7.900 ha 

yang dijadikan sebagai Ranch Sapi, yaitu Ranch Kabaru di Pulau Sumba, Nusa 

Tenggara Timur, dengan hasil produk Sapi. Jumlah ternak sapi tahun 2020 

sebanyak 1.724 ekor.  
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5. Struktur Organisasi 

Gambar 4.3 

Struktur Organisasi  PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 
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B. Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar 

Aset biologis adalah aset berupa tumbuhan yang mengalami transformasi 

biologis yang menghasilkan suatu produk agrikultur. Aset biologis adalah aset 

berupa tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologis. Proses 

transformasi biologis (biological transformation) ini terdiri dari proses 

pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan 

kualitatif atau kuantitatif aset biologis (Zufriya et al., 2020).  Berdasarkan hasil 

wawancara pada PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar oleh bapak Maulana 

Lamau sebagai berikut: 

“Iya, aset biologis yaitu aset terkait tanaman, tumbuhan dan hewan ternak. 

Mengenai aset biologis yang ada diperusahaan ini kami ada kelapa sawit, 

karet, tebu, dan kelapa sedangkan untuk hewan ternaknya kami ada sapi 

sekitar 2000 ekor.” 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Makassar memiliki aset biologis berupa tanaman, tumbuhan dan hewan ternak. 

Adapun aset biologis yang dijalankan oleh PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar ini seperti kelapa, tebu, kelapa sawit dan karet dan juga sapi. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Farida, (2013)  yang mengatakan bahwa aset biologis 

adalah produk agrikultur berupa, buah kelapa sawit, karet mentah, tebu dan teh. 

Terkait aset biologis tanaman dan tumbuhan Allah Swt berfirman dalam: QS Al-

An’am/6:99 yang berbunyi: 
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ا نُّّْ  ءٍ فاَخَْرَجْناَ مِنهْم خَضِِا ِٰ شََْ َۚ فاََخْرَجْناَ بِه  نبََاتَ كُم ءا ءِ مَاْۤ مَاْۤ يْا انَزَْلَ مِنَ السَّ ِ وَ الََّّ  مِنهْم حَبًّا رجِم وَهم

انَ  مَّ يتْموْنَ وَالرُّ الزَّ نْ اعَْناَبٍ وَّ جَنٰٓتٍ مِٰ اكِبااَۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلعِْهاَ قِنوَْانٌ دَانِيَةٌ وَّ تَََ ا مُّ وْْٓ رم تشََابِهٍِۗ امنظْم غيََْْ مم شْتبَِِاا وَّ مم

ْ لَْا  ا اِذَْٓا اثَمَْرَ وَينَْعِه  ِۗاِنَّ فِِْ ذٓلكُِم ُّؤْمِنموْناِلٰٓ ثمََرهِ  ِٰقوَْمٍ ي يتٍٓ ل  َ   

Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami 

menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami 

mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan 

butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-

tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. 

(Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 

serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. 

 Penjelasan tafsir wajiz bahwa Keesaan dan kekuasaan Allah telah terbukti 

dengan jelas bagi yang masih enggan untuk beriman, maka ayat ini menegaskan 

kembali seakan merangkum dan memerinci apa yang telah disebutkan. Dan Dialah 

yang menurunkan air, yaitu hujan, dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 

segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 

tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir 

yang banyak padahal sebelumnya hanya satu biji atau benih. Dan, sebagai contoh 

dari proses di atas, yakni tongkol bunga, kurma, mengurai tangkai-tangkai yang 

menjulai yang mudah dipetik, dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula 

zaitun dan delima yang serupa bentuk buahnya dan yang tidak serupa aroma dan 

kegunaannya. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan perhatikan pula 

proses bagaimana buah tersebut menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu 

ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. 
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Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa  Allah Swt memiliki kuasa atas 

segala sesuatu dengan berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang dapat 

dimanfaatkan makhluknya. Ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana proses 

pertumbuhan tanaman dan tumbuhan sehingga dapat menghasilkan buah yang 

dapat dimanfaatkan.  

 Aset biologis terdiri dari tanaman produktif, tanaman produktif inilah yang 

menghasilkan aset biologis. Tanaman produktif bearer plant adalah tanaman hidup 

yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur diharapkan 

untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan 

memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, 

kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental scrap) (Muchlis et al., 

2021). Hasil wawancara mengenai tanaman produktif dan tidak produktif pada PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar, yang dikemukakan oleh bapak Achmad 

Fadli sebagai berikut: 

“Dalam konteks kelapa sawit kita ada namanya 4 tahun awal itu dia TBM 

(Tanaman Belum Menghasilkan), terus dari tahun ke 4 sampai tahun ke 

25 itu tanaman menghasilkan namanya. Nah sebenarnya disini belum 

produktif lah bahasanya karena belum menghasilkan karena masih dalam 

proses perawatan. Nah dari proses ini, setelah 25 tahun, kita evaluasi lagi 

standarnya apakah dia mampu menghasilkan berapa ton per pokok, kalua 

itu sudah tercapai maka masih dikategorikan produktif. Tapi kalau 

misalkan tidak berbuah mi ternyata buahnya dibawah standar, nah ada 

lagi namanya berita acara pengalihan tanaman produktif ke tanaman 

tidak produktif nah itu kriterianya ini yang tau orang tanaman, cuman 

untuk secara pencatatan akuntansinya dalam memisahkan antara 

tanaman produktif dan tidak produktif itu berdasarkan berita acara dari 

tanaman mana yang mereka kategorikan sudah tidak produktif. Tapi itu 

berdasarkan kriteria-kriteria tadi, buah per pokok yah begitulah.” 

  Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Makassar telah membedakan tanaman produktif dan tidak produktif 
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berdasarkan hasil evaluasi standarnya yang mampu menghasilkan berapa buah ton 

per pokoknya, itulah yang masuk dalam kategori tanaman produktif. Namun, jika 

sebaliknya tidak mampu menghasilkan inilah dikatakan tidak produktif. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Y. Rachmawati et al., (2019) yang mengatakan bahwa 

Tanaman produktif merupakan tanaman hidup yang digunakan dalam produksi 

ataupun dalam penyediaan produk agrikultur, yang mana tanaman produktif ini 

diharapkan mampu menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu tahun 

atau satu periode. 

 Perlakuan akuntansi adalah suatu transaksi atau kejadian bagaimana 

diberlakukan di dalam akuntansi. Perlakuan akuntansi untuk setiap laporan 

keuangan tentunya berbeda-beda. Tidak hanya itu, untuk beberapa bisnis atau usaha 

tertentu yang memiliki suatu karakteristik khusus bila dibandingkan dengan bidang 

usaha yang umumnya perlakuan akuntansinya juga berbeda (Utomo dan 

Khumaidah, 2014). Perlakuan akuntansi aset biologis adalah perlakuan akuntansi 

yang dilakukan pada aset biologis. Perlakuan akuntansi aset biologis berbeda-beda 

dalam suatu laporan keuangan, perlakuan akuntansi aset biologis terdiri dari 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.  

Pengakuan (recognition) merupakan proses pembuatan pos yang memenuhi 

definisi elemen dan kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. 

Pengakuan atas aset biologis dilakukan ketika benih (bibit) ditanam, nilai biologis 

ini diakui. Pada saat ini, semua biaya yang terkait dengan yg dikeluarkan untuk 

tanaman dicatat dalam immature platation assets (TBM). Biaya ini akan dicatat 

dalam tanaman yang belum menghasilkan, sampai tanaman siap produksi, atau 
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panen, pada saat inilah platation assets akan dilakukan penyusutan ke mature 

platation assets (TM) (Muchlis et al., 2021). Adapun biaya untuk benih (bibit), 

persiapan tanah, perawatan tanaman, dan panen adalah contoh biaya yang dapat 

diakui sebagai aset biologis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar, yang dikemukakan oleh bapak Achmad 

Fadli sebagai berikut:  

“Ya, secara dalam laporan keuangan, inikan sejak dia TBM (Tanaman 

Belum Menghasilkan) dikapitalisasi biayanya toh, pupuk lah, 

pemeliharaan, itukan sampai dia produktif dialihkan ke tanaman 

menghasilkan, itu dia ada namanya dikapitalisasi mi lah biayanya, 

anggaplah 40 juta per pokok, nah inilah biayanya. Nah setelah dia jadi 

produktif dan ternyata dia tidak produktif lagi, dan inilah biaya-biayanya 

tadi. Biayanya semua ini depresiasinya di percepatlah atau di stok, ada 

juga yang di stok depresiasinya di posisi ini.’’ 

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Makassar telah mengakui adanya aset biologis pada saat awal mula TBM, 

dimana hasil wawancara di atas mengatakan PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar telah mencantumkan aset biologis di dalam laporan keuangannya yang 

berkisar Rp 40.000.000., biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya pemupukan, biaya 

pemeliharaan, sampai dengan menjadi tanaman menghasilkan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Muhamada, (2020) yang mengatakan bahwa pengakuan atas aset 

biologis ini dapat digambarkan sebagai tahap awal yang mempengaruhi nilai aset 

biologis. Dimana pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan yaitu diakui 

oleh perusahaan pada saat perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan aset biologis tersebut. Hal ini sesuai dengan PSAK 69 

Agrikultur perusahaan mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika entitas 

mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. 



62 
 

 
 

Aset biologis berupa tanaman belum menghasilkan diukur berdasarkan 

harga perolehannya. Harga perolehan dari tanaman belum menghasilkan terdiri 

dari: 

1. Biaya langsung seperti biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, 

penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan untuk tanaman. 

2. Biaya tidak langsung seperti alokasi biaya umum dan administrasi. 

 Dari penjelasan di atas dapat dilihat harga perolehan tanaman belum 

menghasilkan diperoleh dari mengkapitalisasi biaya langsung dan biaya tidak 

langsung yang berhubungan dengan tanaman yang dimiliki oleh PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar.  

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang yang harus dialokasikan 

dan dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran  adalah salah satu 

komponen yang sangat penting dalam akuntansi untuk menyediakan laporan 

keuangan yang andal karena laporan keuangan digunakan dalam pengambilan 

keputusan (Uzlifah et al., 2018).  Sehingga diharapkan standar yang sesuai akan 

ditetapkan dalam mengidentifikasi kemungkinan pengukuran terbaik untuk aset 

biologis. Dalam pengukuran aset biologis setelah pengakuan awal, entitas dapat 

memilih untuk menggunakan model biaya atau model revaluasi sebagai metode 

akuntansi dan menerapkan metode tersebut untuk semua aset tetap dalam kelompok 

yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada PT Perkebunan 

Nusantara, yang dikemukakan oleh ibu Aulia Amrullah Haris sebagai berikut: 

“Kita untuk aset biologis, ada karet, ada kelapa sawit, terus ternak kita 

catat juga sebagai aset biologis sama tebu. Nah untuk karet, TBS (Tandan 

Buah Segar) kelapa sawit lah yah, tebu, itu kita pakai nilai wajar. Kenapa, 

ini semua bisa dinilai secara tersedialah nilai wajarnya, kita gampang 
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mencari nilai wajar, berapa nilai karet, berapa harga tersebut, dikurangi 

untuk biaya menjual (cost to salesnya), karet,TBS itu bisa kita dapat dengan 

mudah. Beda dengan kalau ternak, kita pakai biaya historis, kenapa karena 

pertama,dia agak susah karakternya agak susah. Sebenarnya  untuk ternak 

gampang untuk dicari berapa harga ternak sekarang toh. Cuman ternak 

kita 2000 ekorlah, jadi untuk menghitung 2000an ekor ternak itu susah 

untuk mencari nilai wajarnya jadi kita tetap pake historical cost.” 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Makassar, dalam mengukur aset biologisnya menggunakan dua metode 

pengukuran, yakni metode nilai wajar dan metode biaya historis. Alasan perusahaan 

menggunakan dua cara dalam mengukur aset biologisnya karena perusahaan 

memiliki dua jenis aset biologis yaitu aset biologis tanaman dan hewan ternak. 

Adapun aset biologis untuk ternak yaitu sapi, lokasi peternakan sapi PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar ini terletak di Ranch Kabaru di Pulau Sumba, Nusa 

Tenggara Timur. Pengukuran aset biologis untuk hewan ternak menggunakan biaya 

historis, diilustrasikan sebagai berikut: 

Gambar 4.4 

Ilustrasi Biaya historis 

 

 
 Sumber: Ilustrasi peneliti. 

 

 

 

    

   

                                     

 

 

Biaya Perolehan  Biaya Makan  Biaya pemeliharan  
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Tabel 4.1 

Biaya historis sapi anak umur <12 bulan 

No Jenis Biaya Kisaran biaya 

1 Biaya perolehan  Rp 5.000.000 

2 Biaya makan Rp    450.000 

3 Biaya pemeliharaan Rp 4.550.000 

 Total Rp 10. 000.000 

Sumber: diolah oleh peneliti. 

Tabel 4.2 

Biaya historis sapi induk umur >12 bulan 

No Jenis Biaya Kisaran biaya 

1 Biaya perolehan Rp 15.000.000 

2 Biaya pemeliharaan Rp  6.550.000  

3 Biaya makan Rp  1.200.000 

 Total  Rp 22.750.000 

Sumber : diolah oleh peneliti. 

  Tabel di atas menunjukkan biaya historis untuk hewan ternak PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar. Berdasarkan yang ada dalam annual report, 

perusahaan mengkategorikan sapi menjadi sapi berumur pendek dan sapi berumur 

panjang. Sapi berumur pendek merupakan bagian dari aset biologis lancar, 

sedangkan sapi berumur panjang merupakan bagian dari aset biologis tidak lancar. 

Dalam masing-masing kategori dapat dibagi lagi menjadi sapi belum menghasilkan 

(dalam pertumbuhan) dan hewan ternak telah menghsailkan.  

PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar merincikan biaya historis untuk 

aset biologis berupa peternakan dengan membagi ke dalam tiga biaya yaitu biaya 
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perolehan, biaya makan dan biaya pemelihaaan. Adapun untuk satu ilustrasi ternak 

sapi umur <12 bulan, biaya-biayanya terbagi menjadi biaya perolehan senilai Rp 

5.000.000., biaya makan senilai Rp 450.000., perbulan dan terhitung perharinya 

sebesar Rp 15.000., dan biaya pemeliharaan senilai Rp 4.550.000., dan termasuk 

dalamnya biaya untuk konsentrat, vitamin, obat dan biaya lainnya. Sedangkan 

untuk sapi ternak umur >12 bulan biaya-biaya historis yang dikeluarkan yaitu biaya 

perolehan sebesar Rp 15.000.000., biaya makan sebesar Rp 1.200.000., perbulan 

dan terhitung perharinya sebesar Rp 40.000., dan biaya pemeliharaan senilai Rp 

6.550.000., untuk biaya seperti konsentrat, vitamin, obat dan biaya lainya. Sejalan 

dengan penelitian Nastiti (2013) yang mengatakan biaya pemeliharaan dikeluarkan 

saat awal sapi dibeli dan dipelihara hingga menghasilkan. Biaya pemeliharaan 

meliputi biaya pakan (konsetrat, vitamin, dan lainnya) dan biaya pekerja dalam 

memelihara sapi tersebut. 

Aset biologis tanaman yang dimiliki perusahaan yaitu salah satunya 

tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah 

mencapai jangka waktu yang ditentukan. Menyatakan tanaman tersebut menjadi 

tanaman menghasilkan harus sesuai dengan kriteria-kriteria dan tahapan- tahapan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagaimana contoh ilustrasi berikut: 
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Gambar 4.5 

Estimasi waktu tanaman kelapa sawit 

 
Sumber: Ilustrasi peneliti. 

Berdasarkan gamabar di atas, dijelaskan proses tanaman kelapa sawit belum 

produktif menuju tanaman produktif. Pada 5 tahun awal adalah sebuah proses dari 

tanaman belum produktif menuju tanaman produktif, selanjutnya dari tanaman 

produktif ini sampai 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa untuk proses tahapan 

dari tanaman belum produktif menjadi tanaman produktif ini memiliki jangka 

waktu 25 tahun. PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar menggunakan teknik 

penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk 

mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (input) yang dapat diamati 

(observable), yang relevan dan meminimalkan masukan (input) yang tidak dapat 

diamati (unobservable).  

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan 

dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, dijelaskan sebagai 

berikut, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai 

wajar secara keseluruhan: 

1. Level 1- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau 

liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran; 



67 
 

 
 

2. Level 2- Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) 

yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang 

dapat diamati (observable) baik secara langsung atau tidak langsung;  

3. Level 3- Tehnik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) 

yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang 

tidak dapat diamati (unobservable) baik secara langsung atau tidak 

langsung. 

  Nilai wajar produk kelapa sawit masih naik di level 2 mengingat nilai pasar 

yang diterapkan pada volume barang yang dinilai. Dalam hal ini harga pasar untuk 

nilai wajar ditetapkan langsung oleh pihak yang idenpenden yaitu pihak KJPP 

(Kantor Jasa Pelayanan Publik). Aset biologis TBS (Tandan Buah Segar) dan karet 

kelompok usaha diukur nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual pada titik 

panen dengan menggunakan nilai wajar level 2. Perusahaan mengelompokkan aset 

biologis untuk menentukan level nilai wajar yang digunakan dalam mengukur aset 

biologisnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Fuad & Abdullah, 

(2017) yang mengatakan bahwa pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk 

agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset biologis atau produk 

agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan; sebagai contoh, berdasarkan usia 

atau kualitas. Hal ini sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur yang menjelaskan aset 

biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan 

pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 

Penyajian adalah salah satu aspek terpenting dalam laporan keuangan. 

Penyajian adalah rincian kesimpulan yang menampilkan semua fakta keuangan 
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perusahaan berdasarkan posisi tertentu, seperti nilai aset jangka pendek perusahaan 

berdasarkan tingkat likuiditasnya. Dalam penyajian laporan keuangan akan 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan minat investor 

untuk melakukan investasi pada perusahaan (Meilansari et al., 2019). Aset biologis 

berupa bibitan disajikan sebagai akun tersendiri, tanaman perkebunan, dan sebagai 

aset tidak lancar lainnya. Aset tersebut tersaji dalam laporan keuangan yaitu laporan 

posisi keuangan.  

Pengungkapan adalah salah satu bagian penting dalam laporan keuangan. 

Sejalan dengan penelitian Hayati & Serly (2020) yang mengatakan bahwa 

pentingnya pengungkapan nilai aset biologis dalam laporan keuangan digunakan 

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Untuk melihat nilai aset 

biologis dalam perusahaan perlu adanya pengungkapan atas laporan keuangan 

perusahaan. Berbicara terkait dengan pengungkapan, hal ini berkaitan dengan 

penyajian. Dalam pengungkapan untuk menampilkan semua data yang dianggap 

penting untuk diperkenalkan untuk menawarkan jenis bantuan kepada pihak-pihak 

yang memiliki berbagai kepentingan,dengan mengungkapkan seluruh informasi 

keuangan maka akan mempermudah pihak-pihak berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

pada PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar yang dikemukakan oleh ibu Aulia 

Amrullah Haris sebagai berikut: 

“nah pengungkapan kan itu berkaitan sama penyajian laporan keuangan 

toh, kita sajikan di aset biologis, dia ada pos sendirinya di aset. Aset 

biologis, aset biologisnya terbagi jadi dua ada di pos aset lancar dan ada 

aset tidak lancar.”  
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 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Makassar telah menyajikan laporan aset biologis dengan pos khusus dalam 

laporan keuangannya. Dimana pos khususnya pada pos aset yakni terbagi menjadi 

dua pos yaitu pos aset lancar dan pos aset tidak lancar. Sejalan dengan penelitian  

Wulandari, (2018) yang mengatakan bahwa Penyajian aset biologis terkandung 

dalam laporan posisi keuangan di mana persediaan dan tanaman sesekali berada 

dalam kelompok sumber daya yang sedang berlangsung dan untuk tanaman tahunan 

diingat untuk kelompok sumber daya tidak lancar.Hal ini sesuai dengan PSAK 01 

tentang penyajian laporan keuangan, setiap perusahaan menerapkan pernyataan 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang sesuai dengan 

SAK. Hal ini dibuktikan dari laporan berikut: 

Gambar 4.6 

Laporan keuangan 

Sumber: Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 
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Selanjutnya pengungkapan atas laporan keuangan PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar telah sesuai dengan PSAK 69 agrikultur yang 

menjelaskan tentang entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan 

yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan 

produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

aset biologis. Dalam hal ini mengungkapkan keuntungan yang timbul dari 

perubahan nilai wajar semua aset biologis yang dimiliki perusahaan. PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar mengungkapkan aset bilologis ke dalam 

laporan posisi keuangan pada pos aset yaitu aset biologis lancar dan aset biologis 

tidak lancar. Adapun pada pos aset biologis lancar dalam laporan keuangan 

perusahaan yaitu tebu, hewan ternak, tandan buah segar, dan karet. Sedangkan pada 

pos aset biologis tidak lancar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu hewan 

ternak. Sebagaimana yang tertuang dalam catatan atas laporan keuangan PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar sebagai berikut: 

Gambar 4.7 

Catatan Atas Laporan Keuangan bagian Aset Biologis 

         
Sumber : Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 
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Pengungkapan aset biologis PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 

berdasarkan penyajian atas laporan keuangannya, dimana dari penyajian ini yang 

akan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan tersebut. Pengungkapan aset biologis tanaman perkebunan dilakukan 

untuk memberikan informasi mendalam kepada pemangku informasi. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Meilansari et al., (2019) yang mengatakan entitas yang 

memiliki aset biologis dan hasil pertanian diharapkan memberikan pengungkapan 

yang cukup lengkap mengenai kegiatan yang dilakukan, nilai aset pertanian (aset 

biologis dan hasil pertanian), dan keuntungan/ kerugian yang dilaporkan dalam 

laporan laba rugi. Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan 

yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan 

produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

aset biologis. Hal ini dapat diliat dari catatan atas laporan keuangan PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Perlakuan akuntansi aset biologis 

 

Perlakuan 

Akuntansi Aset 

Biologis 

PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar 

Kesesuaian 

Standar  

Pengakuan Mengakui adanya aset bilogis sejak 

awal TBM (Tanaman Belum 

Menghasilkan) sampai menjadi TM 

(Tanaman Menghasilkan) suatu 

produk.  

PSAK 69 

Pengukuran - Nilai wajar untuk aset 

tanaman. 

- Biaya historis untuk aset 

ternak. 

 

PSAK 69 
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Penyajian  Disajikan dalam laporan posisi 

keuangan tahun 2020 pada pos aset 

lancar dan aset tidak lancar. 

PSAK 01 

Pengungkapan  - PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar mengungkapkan aset 

biologis dalam aset biologis 

lancar meliputi: tebu, hewan 

karet, tandan buah segar, dan 

karet. 

- Aset biologis tidak lancar 

meliputi hewan ternak. 

- Mengungkapkan keuntungan 

yang timbul dari perubahan 

nilai wajar semua aset biologis 

yang dimiliki perusahaan. 

 

PSAK 69 

Sumber: Data diolah oleh peneliti.  

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset 

biologis PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar telah sesuai dengan PSAK 69 

agrikultur dan PSAK 01 penyajian laporan keuangan berupa pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapkan. PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar telah mengakui adanya aset biologis sejak tanaman belum menghasilkan 

hingga menjadi tanaman menghasilkan produk. Dalam mengukur aset biologis, PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar menggunakan metode nilai wajar dan biaya 

historis. Selanjutnya, penyajian aset biologis disajikan dalam kelompok aset lancar 

dan aset tidak lancar di dalam laporan keuangan. Sementara itu, pengungkapan aset 

biologis diungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.  
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C. Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan Konsep Metafora Amanah 

dalam Meningkatkan Akuntabilitas PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar  

 Metafora amanah adalah konsep yang digunakan untuk mendesain bentuk, 

struktur, dan manajemen organisasi dimana organisasi tersebut adalah suatu 

instrumen yang digunakan khalifah menjalankan tugasnya dimuka bumi dalam 

mensejahterakan seluruh manusia dan alam semesta. Metafora amanah adalah 

metafora yang lebih luas dan komprehensif. Adapun metafora amanah yang 

dimaksud disini adalah pertanggungjawaban dan kepercayaan. Amanah dalam 

pengaturan moneter menyatakan bahwa semua aset memiliki tempat di sisi Tuhan, 

manusia adalah seseorang yang diberi perintah untuk menyebarkan misi bakti, 

khususnya bantuan pemerintah, semuanya setara. Amanah adalah segala sesuatu 

yang dititipkan kepada orang lain agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

sesuai dengan keinginan orang yang mempercayakannya (Triyuwono, 2000). 

Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah ini tidak mempunyai hak atas 

penguasaan (kepemilikan) yang mutlak atas yang diamanahkan. Ia memiliki 

kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya 

sesuai yang diinginkan pemberi amanah.  Setiap unit usaha merupakan amanah  dari 

Tuhan kepada pemiliknya, karena manusia adalah Khalifatullah fil ardh atau 'Abd 

Allah (pemilik Allah), yang harus memahami pentingnya tanggung jawab sosial 

dan lingkungan tidak hanya bagi kelangsungan hidup pemilik usaha, tetapi juga 

bagi kelangsungan hidup pemilik usaha serta  kelangsungan hidup semua makhluk 

di sekitar mereka (Badu, 2019).  
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Akuntabilitas dicirikan sebagai hubungan antara pihak yang mengendalikan 

dan mengarahkan substansi dan pihak yang memiliki kontrol formal atas pihak 

pengendali (Wiguna et al., 2015). Akuntabilitas dibangun untuk meningkatkan 

tolak ukur kerja dalam meningkatkan pertanggungjawaban khususnya atas laporan 

keuangan perusahaan. Adapun akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dimana akuntabilitas 

vertikal yang dimaksud adalah manusia sebagai Khalifah di muka bumi yang 

ditunjuk oleh Allah Swt sebagai penerima amanah atas apa yang dikerjakan dimuka 

bumi ini, artinya seseorang yang diberikan amanah ini dapat 

mempertanggungjawabkan akan tugas yang diberikannya, misalkan tugas yang 

diberikan dari atasan seperti membuat laporan keuangan perusahaan. Sedangkan 

akuntabilitas horizontal yang dimaksud adalah manusia harus mampu mewujudkan 

kemaslahatan yang hakiki bagi manusia itu sendiri, manusia lain, masyarakat 

seluruhnya, alam dan lingkungan. Dimana pertanggungjawaban yang dimaksud 

disini adalah tanggungjawab kepada perusahaan seperti membuat laporan keuangan 

yang akuntabel agar dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan 

(stakeholder).  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar yang dikemukakan oleh bapak Achmad fadli sebagai 

berikut: 

“Untuk menjamin laporan keuangan itu akuntabel, ya annual report 

secara rutin kita update di websitenya PTPN nah itu untuk terkait 

publisnya. Terkait dengan keandalan laporan keuangan setiap tahun kita 

diaudit sama KAP lah, itukan salah satu bentuk kontrol untuk menyatakan 

laporan keuangan ini betul-betul andal untuk bisa 

dipertanggungjawabkan.” 
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 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Makassar bentuk akuntabilitas atas laporan keuangannya adalah dengan 

mempublikasikan annual report perusahaan di website (https://ptpnxiv.com/)  PT 

Perkebunan Nusantara XIV Makassar. Adapun bentuk akuntabilitas atas laporan 

keuangan yang andal, PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar setiap laporannya 

diaudit setiap tahunnya sebagai bentuk kontrol agar menghasilkan laporan 

keuangan yang andal. Terkait dengan keandalan hal ini sejalan dengan penelitian 

Priyono (2013) yang mengatakan keandalan merupakan bagian dari karakteristik 

kualitatif laporan keuangan. Artinya informasi yang ada dalam laporan keuangan 

ini dapat bermanfaat bagi pemakainya. 

Aset biologis adalah aset yang diklaim oleh organisasi yang mengambil 

bagian dalam peternakan dan hewan peliharaan sebagai hewan atau tumbuhan 

hidup. Sumber daya alam mengalami tahap perubahan yang terdiri dari 

pembangunan, degenerasi dan penciptaan. Ada tahapan dalam perubahan sumber 

daya alam di mana organisasi perlu mengambil estimasi. Estimasi dilakukan untuk 

memutuskan apakah harga sumber daya memadai dan sesuai dengan aliran masuk 

sumber daya ke dalam organisasi. Metode yang tepat untuk mengukur nilai aset 

biologis jelas diperlukan, agar nilai yang dihasilkan akurat. Pengukuran merupakan 

bagian penting dalam bagian akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan yang 

andal, karena nilai yang tersaji dalam laporan keuangan akan menjadi pertimbangan 

pengambilan keputusan (Ambarawa et al., 2016). Hal yang wajib bagi perusahaan 

untuk melakukan pengukuran aset biologis hal ini mengingat kontribusi aset 

terhadap perusahaan sehingga perlu mengakui nilainya dalam laporan keuangan.  

https://ptpnxiv.com/
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar oleh ibu Aulia Amrullah Haris sebagai berikut: 

“untuk yang pakai nilai wajar kita pakai KJPP (Kantor Jasa Pelayanan 

Publik), jadi kan untuk nilai wajar ini kan orang bisa saja menentukan 

nilai wajarnya ini sekian, nah makanya perlu ada pihak independen untuk 

menentukan berapa nilai wajarnya itu. Nah itulah kita pakai KJPP kita 

bayar KJPP untuk menghitung berapa nilai wajarnya ini. Nah di 

sajikanlah untuk yang ini di aset biologis lancar.karena itu kan dinilai per 

31 desember, itukan kita nilai setiap tahun, jadi aset biologis ini kan 

sebenarnya, TBS (Tandan Buah Segar)itukan kalau kita ada buah di 

pohon, nah buah ini di pohon berapa nilainya nah itu dinilai per 31 

desember. Nah nilainya itu sama KJPP, makanya dia disajikan sebagai 

lancar, karena kemungkinan akan dipanen bulan depan, atau minggu 

depan seperti itu. Beda  kalua ternak kita ada bagi dua, yang gampang 

dijual kita kasih masuk di aset biologis lancar, yang sudah tua yang 

indukanlah namanya itu aset biologis tidak lancar”. 

 PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar menggunakan nilai wajar untuk 

mengukur nilai aset biologis. Dalam menentukan nilai wajar perusahaan 

menggunakan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) untuk menentukan nilai wajar 

untuk menilai aset biologisnya. Sejalan dengan penelitian Maruli dan Mita (2010) 

yang menyatakan bahwa pengukuran menggunakan nilai wajar  digunakan untuk 

aset biologis karena hal tersebut menghindari kompleksitas dalam menghitung 

biaya. Jika perusahaan menggunakan nilai wajar yang disepakati saat 

memperkirakan sumber daya alam, data yang tersedia untuknya mungkin dianggap 

terkini, memungkinkan para eksekutif untuk secara langsung mengarahkan 

peningkatan latihan penciptaan dan memutuskan pilihan keuangan dengan cepat 

dan tepat.  

Akuntabilitas harus diimbangi sikap yang amanah, sebagaimana bentuk 

pengejawantahan amanah PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar dalam 

mengukur aset biologisnya, perusahaan menggunakan jasa yang independen dalam 
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menentukan nilai wajar untuk menilai aset biologisnya. Hal ini bertujuan agar 

perusahaan tidak menilai aset biologis secara sepihak, namun sebagai bentuk 

akuntabilitas maka perusahaan melibatkan pihak lain dalam menentukan nilai wajar 

aset biologis tersebut.  

Pengungkapan nilai sumber daya organik dalam ringkasan fiskal setara 

dengan menilai komitmen terhadap sumber daya alam organisasi. Dalam Al-Qur’an 

banyak dijelaskan terkait dengan perilaku amanah dan bertanggung jawab dalam 

segala aktivitas, baik dalam cara bersosialisasi antar sesama manusia, maupun 

dalam lingkungan termasuk juga didalamnya aktivitas ekonomi. Terkait dengan hal 

ini, bagaimana organisasi dapat memperlakukan pembukuan sumber daya alam 

sesuai standar dan nilai-nilai Islam, terutama dalam memahami, memperkirakan 

sumber daya alam sehingga nilai dari sumber daya tersebut sesuai dengan 

komitmennya terhadap organisasi. 

Informasi akuntansi yang disediakan sangat berguna bagi pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Persoalan muncul adalah 

bagaimana keputusan ekonomi yang kiranya tidak menyimpang dari syariat Islam.  

Segala tindakan yang dilakukan dalam pekerjaan semisal dalam menyusun suatu 

laporan keuangan hingga menyajikan laporan keuangan tersebut haruslah 

bermanfaat, karena sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatan adalah tujuan dari 

syariat Islam. Dimana hal ini juga salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pihak 

yang berkepentingan atau bagian dari stakeholder. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar yang dikemukakan 

oleh bapak Achmad Fadli sebagai berikut:  
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“apapun yang saya input dalam transaksi apa yang saya sajikan apa yang 

saya publish ke masyarakat, itu betul-betul harus data yang betul, akurat 

dan dapat diandalkan”.   

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Makassar sudah akuntabel dalam pelaporan data-data laporan keuangannya 

karena menyampaikan keuangan yang sesuai apa yang terjadi. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Priyono (2013)  mengatakan bahwa informasi yang andal 

memenuhi karakteristik penyajian yang jujur dan akuntabel.  Hal ini jika informasi 

yang disajikan tidak relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Hal ini menunjukkan perusahaan memerlukan suatu sikap yang 

akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangannya untuk pihak yang 

berkepentingan. Allah berfirman dalam QS Al-Mudatsir/74:38 tentang 

pertanggungjawaban sebagai berikut: 

ُّ نفَْسٍۢ بِمَا كَسَبتَْ رَهِيْنةَ  كُم

Terjemahnya: 

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. 

 Penjelasan tafsir wajiz  tentang pernyataan kepada manusia seluruhnya 

dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah ditegaskan pada ayat 

sebelumnya. Manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap 

orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing, kecuali 

golongan kanan golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang 

baik.  
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Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa 

yang dikerjakannya, baik  itu dalam hal ingin meraih sesuatu pencapaian, segala 

sesuatu yang dikerjakan tersebut  harus dipertanggungjawabkan, baik hal tersebut 

kebaikan maupun keburukan. Hal ini menunjukkan segala sesuatu yang disajikan 

suatu perusahaan harus dipertanggungjawabkan. 

Pihak perusahaan sudah berusaha untuk amanah, hal ini karena pelaporan 

yang dilaporkan perusahaan dengan sesuai apa yang terjadi. Akan tetapi, dapat 

dilihat kembali belum tentu transaksinya betul, akan tetapi kemungkinan adanya 

manipulasi transaksi. Hal ini dapat dilihat kembali ada bukti bahwasanya 

perusahaan ini sudah diaudit oleh big four, tapi untuk laporan yang lebih andal 

pihak perusahaan memilih auditor yang lebih berkompeten dalam mengaudit 

laporan keuangannya. Sehingga hal ini perusahaan berusaha untuk amanah, karena 

memilih auditor yang betul-betul bisa mengaudit laporan keuangannya. Hal ini 

karena apabila auditornya lebih bagus, pasti akan menghasilkan informasi audit 

yang berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan berusaha untuk amanah 

atas tanggung jawab yang dipegang, berusaha akuntabel atas tanggung jawab yang 

diberikan. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dari hasil wawancara yang dilakukan 

di PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar oleh bapak Achmad Fadli sebagai 

berikut:   

“Makanya kita pake juga bukan auditor abal-abal, kita pake big four 

terus, lima tahun terakhir kita big four, kita selalu diaudit oleh auditor-

auditor yang bisa percayalah”. 

  Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memberikan 

laporan keuangan yang lebih andal dengan cara mempercayai auditor yang 
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independen yang kategori big four untuk melakukan audit, sehingga hasil laporan 

audit yang dihasilkan ini berkualit, dan tentunya hal ini akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.  

Disisi lain dalam konsep amanah, akuntabilitas kita secara vertikal adalah 

kepada Allah, artinya apapun yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. 

Jadi, apabila perusahaan mempunyai aset maka harus dilaporkan, karena hal ini 

harus dicatat dengan benar. Tetapi kembali lagi apabila seseorang merasa hal itu 

dilakukan, berarti secara tersirat bahwa  merasa diawasi oleh Tuhan, segala sesuatu 

yang dikerjakan ada pengawasan dari tuhan.  Sebagaimana firman Allah Swt dalam 

QS Al- Mujadalah/ 58: 7 sebagai berikut: 

وَ رَ  ْوٓى ثلَٓثةٍَ اِلَّْ هم مٓوٓتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِِۗ مَا يكَموْنم مِنْ نََّّ َ يعَْلََّم مَا فِِ السَّ هممْ وَلَْ اَلمَْ ترََ انََّ الٰلَّٓ ابِعم

ا ادَْنٓ  هممْ وَلَْ وَ سَادِسم سَةٍ اِلَّْ هم ا اَ خََْ ممْ بِمَا عَُِلموْا يوَْمَ القِْيٓمَةِِۗ  مِنْ ذٓلََِ وَلَْ ئُم ِٰ منبَ َّ ي موْاَۚ  ثُم وَ مَعَهممْ ايَنَْ مَا كََن كْثَََ اِلَّْ هم

ءٍ علَِيْ  ِٰ شََْ َ بكِم اِنَّ الٰلَّٓ  َ   

Terjemahnya: 

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang 

ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia 

antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima 

orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih 

banyak, kecuali Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. 

Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada 

mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu. 

 Penjelasan tafsir wajiz bahwa selain menyaksikan segala sesuatu, Allah 

juga mengetahui semua pembicaraan rahasia. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa 

Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, karena 
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penglihatan Allah menembus batas-batas ruang dan waktu? Oleh sebab itu, bagi 

Allah, tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang 

keempatnya, karena Allah ada, hadir dan terlibat dalam keseharian hamba-hamba-

Nya. Dan tidak ada lima orang yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan 

Dialah yang keenamnya, karena Allah dekat dan terlibat dalam aktivitas manusia. 

Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak yang terlibat dalam 

pembicaraan rahasia, melainkan Dia, pasti ada bersama mereka dimanapun mereka 

berada, meskipun manusia sering tidak merasakan kehadiran Allah bersama 

mereka, karena kalbunya yang terhijab. Kemudian Dia akan memberitakan kepada 

mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan dengan menghadirkan 

catatan yang merekam seluruh jejak hidupnya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia termasuk pembicaraan rahasia 

di antara mereka. 

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui atas apa yang 

kita kerjakan ataupun yang kita rahasiakan, karena penglihatan Allah menembus 

batas-batas ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan apapun pembicaraan atau 

perilaku yang dirahasiakan tidak luput dari pengawasan Allah. Oleh sebab itu, 

segala aktivitas yang kita kerjakan senantiasa dalam pengawasan Allah swt. 

Disisi lain perusahaan juga memiliki tanggung jawab atas aset yang 

dikelola, pihak perusahaan melakukan pertanggungjawaban kepada lingkungan 

atas aset biologis yang dikelolanya dilokasi tersebut.  Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan di PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar oleh bapak Achmad 

Fadli sebagai berikut: 
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“Dalam konteksnya amanah, yah amanah terhadap lingkungan kita 

terapkan semua kita coba sertifikasi RSPO (Rountable Sustainable Palm 

Oil) yang mana disitu mengatur tanggung jawab terhadap lingkungan 

untuk bisa mendapat sertifikat itu, ya perusahaan juga harus punya 

tanggung jawab terhadap lingkungan, nah sampai sekarang kita masih 

proses menuju kesana, tapi untuk itu, sekarang kan kita coba standarisasi 

RSPO. RSPO itu dia standar untuk kelapa sawit yang mana dia menjaga 

sustainabilitynya menjaga keberlangsungan lingkungan. untuk standar-

standar yang diatur oleh pemerintah missal berapa persen harus 

menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, makanya kita pakai 

itu yang tidak teralalu tebal sehingga lingkungan aman.” 

 PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar berusaha untuk melakukan 

amanah tidak hanya dari pertanggungjawaban yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Akan tetapi, dalam hal operasional penggunaan aset biologis tersebut 

perusahaan berupaya untuk bagaimana dari kegiatan operasional tersebut tidak 

mencemarkan lingkungan, yakni dengan cara berusaha untuk meraih sertifikasi 

RSPO sebagai bukti bahwa perusahaan dapat melakukan pertanggungjawaban 

terhadap lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban horizontal yaitu dengan 

menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan yaitu yang tidak terlalu tebal 

sehingga hal ini aman terhadap lingkungan. Sebagaimana firman Allah pada QS 

Al- A’raf/ 7: 56 sebagai berikut: 

نَ الْ  ِ قرَيِبٌْ مِٰ ِۗ اِنَّ رَحَْْتَ الٰلَّٓ ا طَمَعا وْهم خَوْفاا وَّ وْا فِِ الْْرَْضِ بعَْدَ اِصْلًَحَِِا وَادْعم نيَِْْ وَلَْ تمفْسِدم حْس ِ مم   

Terjemahnya: 

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 

rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. 

Penjelasan tafsir wajiz bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi 

setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga 

kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya, dan penuh harap terhadap 
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anugerah-Nya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 

kepada orang yang berbuat kebaikan. 

Berdasarkan ayat tersebut, manusia sebagai khalifah di muka bumi dilarang 

untuk berbuat kerusakan, dalam hal ini terhadap lingkungan. Bumi beserta isinya 

ini diciptakan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh 

manusia. Dimana manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah 

dititipkan kepadanya. Pertanggungjawaban PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar dalam menjaga lingkungannya dengan tidak menggunakan bahan bakar 

secara berlebihan, sehingga hal ini aman terhadap lingkungan. Sejalan dengan 

Sharia Enterprise Theory yang mengungkapkan tentang bentuk 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada Allah swt (vertikal) dan 

pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungan  (horizontal) yang 

terinternalisasi dengan nilai-nilai Islam (Triyuwono, 1997). Dimana 

pertanggungjawaban perusahaan secara vertikal telah mempertanggungjawabkan 

kepada Allah, manusia sebagai pemimpin (khalifah) di dunia untuk bertanggung 

jawab atas apa yang diamanahkan kepadanya yakni dalam hal ini PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar. Dalam hal ini pihak perusahaan telah melaksanakan 

tanggung jawabnya, sebagai pihak yang diberikan untuk mengelola aset biologis 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti kalam Allah swt dalam QS Al-

Anfal/8:27 sebagai berikut: 

 َ وْن ْ تعَْلمَم ْ وَانَتُْم موْْٓا اَمٓنٓتكُِم وْن وْلَ وَتََم سم َ وَالرَّ موا الٰلَّٓ وْن ينَْ آمَنموْا لَْ تََم ِ َ ا الََّّ  يُُّّ
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan 

kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. 

 Penjelasan tafsir wajiz bahwa bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab 

aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Tidak bersyukur berarti mengkhianati 

nikmat tersebut dari Pemberinya, karena itu Allah menyatakan, “Wahai orang-

orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun 

hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak mensyukurinya, dan juga jangan 

mengkhianati Rasul, yakni Nabi Muhammad, tetapi penuhilah seruannya, dan juga 

janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu oleh siapapun,  

baik amanah itu adalah amanah orang lain maupun keluarga; seperti istri dan anak, 

muslim atau non-muslim, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanah yang 

harus dijaga dan dipelihara.” Segala sesuatu yang berada dalam genggaman 

manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dipelihara. 

Berdasarkan ayat tersebut diperintahkan untuk senantiaasa memegang kuat 

amanah yang diberikan dari seseorang kepada kita. Hal ini karena segala sesuatu 

yang ada dalam genggaman manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga 

dan dipelihara. Dalam hal ini wujud pertanggungjawaban PT Perkebuanan 

Nusantara XIV Makassar pada Tuhan  dengan menaati perintah Allah untuk 

menjaga lingkungan. 

Secara horizontal, pertanggungjawaban didunia maksudnya perusahaan 

telah melakukan pertanggungjawaban kepada pihak stakeholder, dengan cara 

menyampaikan informasi aset biologis dalam laporan keuangan. hal ini merupakan 
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yang dibutuhkan oleh pihak stakeholder, agar tidak ada yang disembunyikan. 

Tujuan dari pelaporan keuangan salah satunya untuk kepentingan stakeholder, 

dimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus sesuai apa yang 

terjadi. Pertanggungjawaban perusahaan dengan memberikan informasi kepada 

publik bahwa apa yang disajikan dalam laporan keuangan terkait aset biologis ini 

telah disajikan dengan benar. Selain itu, perusahaan juga berusaha bertanggung 

jawab kepada lingkungan, hal ini karena dari aset biologis yang dikelola ini akan 

memberikan dampak kepada lingkungan sekitar, untuk itu perusahaan telah 

berupaya untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan bahan bakar yang ramah 

lingkungan dan berupaya untuk mendapatkan sertifikasi RSPO untuk standar 

kelapa sawit. Terkait dengan pertanggungjawaban kepada publik, hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi minyak dan gas 

bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah 

hukum pertambangan indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai 

negara. Artinya sumber daya yang dikelolah oleh masyarakat wajib 

dipertanggungjawabkan pada publik. Dalam hal ini pengelolaan aset biologis yang 

dilakukan oleh perusahaan harus memberikan informasi kepada masyarakat 

bahwasanya perusahaan tidak boleh melakukan eksploitasi, dalam hal ini 

perusahaan transparan terhadap masyarakat. secara tidak langsung perusahaan telah 

bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan.  
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Tabel 4.4 

Akuntabilitas berbasis Metafora Amanah 

 

Akuntabilitas  Metafora Amanah  

Akuntabilitas Vertikal Menyajikan laporan keuangan dengan 

benar karena merasa selalu diawasi.  

Akuntabilitas Horizontal - Mengungkapkan informasi 

keuangan terkait aset biologis 

dengan jelas 

- Menggunakan jasa audit 

independen untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan. 

- Menggunakan jasa KJPP sebagai 

pihak independent dalam menilai 

aset biologis dengan nilai wajar. 

Menggunakan bahan bakar ramah 

lingkungan sehingga tidak 

merusak lingkungan. 

 

  Sumber: Data diolah oleh peneliti 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi 

aset biologis PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar berdasarkan konsep 

metafora amanah yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Adapun 

akuntabilitas secara vertikal yakni merasa adanya kehadiran Tuhan dalam segala 

aktivitas sehingga merasa takut ketika berbuat curang. Sedangkan akuntabilitas 

horizontal yakni mengungkapkan informasi keuangan terkait aset biologis dengan 

jelas, menggunakan jasa audit independen untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan, menggunakan jasa KJPP sebagai pihak independen dalam menilai aset 

biologis dengan nilai wajar, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan sehingga 

tidak merusak lingkungan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah didistribusikan dan digambarkan di 

bagian sebelumnya, para analis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Perlakuan akuntansi aset biologis PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar telah sesuai dengan PSAK 69 agrikultur dan PSAK 01 penyajian 

laporan keuangan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan. PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar telah mengakui 

adanya aset biologis sejak tanaman belum menghasilkan hingga menjadi 

tanaman menghasilkan produk. Dalam mengukur aset biologis, PT 

Perkebunan XIV Makassar menggunakan metode nilai wajar dan biaya 

historis. Selanjutnya, penyajian aset biologis disajikan dalam kelompok 

aset lancar dan aset tidak lancar di dalam laporan keuangan. Sementara, 

itu, pengungkapan aset biologis diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan.  

2. Perlakuan akuntansi aset biologis PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar berdasarkan konsep metafora amanah yakni akuntabilitas 

vertikal dan akuntabilitas horizontal. Adapun akuntabilitas secara vertikal 

yakni merasa adanya kehadiran Tuhan dalam segala aktivitas sehingga 

merasa takut ketika berbuat curang. Sedangkan akuntabilitas horizontal 

yakni mengungkapkan informasi keuangan terkait aset biologis dengan 
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jelas, menggunakan jasa audit independen untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan, menggunakan jasa KJPP sebagai pihak 

independen dalam menilai aset biologis dengan nilai wajar, menggunakan 

bahan bakar ramah lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan.   

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perusahaan dalam 

meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu melalui 

konsep metafora amanah ini mampu memberikan nilai yang dapat mendukung 

dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset 

biologis yang dimilikinya. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan referensi 

bagi akademisi dalam mengkaji lebih lanjut terkait dengan perlakuan akuntansi aset 

biologis dengan nilai-nilai keislaman lainnya dalam lingkup perusahaan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil dan tujuan yang telah digambarkan oleh penulis 

sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa analis lebih lanjut dapat memeriksa 

perlakuan akuntansi aset biologis perusahaan dan instansi yang menekankan yang 

mengelola hewan sebagai aset biologis  mereka yang vital dan menyelidiki lebih 

lanjut biaya selama waktu yang dihabiskan untuk memahami sumber daya alam 

mulai dari biaya reproduksi hingga menjadi tanaman yang menghasilkan. 

Pemeriksaan ini juga diyakini dapat memberikan ide dan sumber referensi bagi 

asosiasi untuk lebih mencirikan sumber daya alam yang dikelola dan dapat fokus 

pada perspektif  Syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi. 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

Informan  : Kepala Keuangan dan Akuntansi 

Nama   : Maulana Lamau 

Perusahaan  : PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayan alam yang berlimpah. 

Sehingga hal ini banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang agrikultur maupun 

agribisnis. Kekayaaan alam berlimpah ini dapat menjadikan aset apabila dikelola 

dengan baik. Salah satu aset yang terdapat di perusahaan yang bergerak dibidang 

agrikultur maupun agribisnis yaitu aset biologis. Dimana  aset biologis adalah aset 

berupa tanaman dan hewan.  

1. Apakah Bapak mengetahui aset biologis? 

Jawaban : 

Iya  

2. Bagaimana menurut bapak terkait aset biologis ? 

Jawaban: 

 Aset biologis yaitu aset terkait tanaman, tumbuhan dan hewan ternak. 

Mengenai aset biologis yang ada diperusahaan ini kami ada kelapa sawit, 

karet, tebu, dan kelapa sedangkan untuk hewan ternaknya kami ada sapi 

sekitar 2000 ekor.  

 Penelitian ini menggunakan konsep metafora amanah untuk mengkaji 

akuntabilitas perlakuan akuntansi aset biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV. 

Proksi ini kemudian diturunkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjaga 

kepercayaan pihak berkepentingan. 



 
 

 
 

1. Dalam pelaporan perusahaan, menurut bapak bagaimana perusahaan 

menerapkan konsep amanah untuk meningkatkan akuntabilitas laporan 

keuangan perusahaan? 

Jawaban: 

Iya tergantung laporannya, tergantung isi-isinya, kalau laporan 

manajemen, ya dia semua bagian, dia imput semua di situ, apa-apa yang 

data dari semua bagian, itu dilaporan manajemen. Kalau laporan 

keuangan, datanya diambil dibagian keuangan juga tentang data-data 

keuangannya di akuntansi ada juga di unit, beda kalau di kandir,  khusus 

di kandir (Kantor Direksi) aktualisasi amanahnya, ya bagaimana kita 

membentuk laporan itu. Bagaimana  memberi amanah dalam bentuk 

manajemen, misalkan dalam membuat laporan, bagaimana isi laporan ini 

diamanahkan.  

Informan  : Kepala Bagian Akuntansi 

Nama   : Achmad Fadli 

Perusahaan  : PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 

Pengakuan atas aset biologis dilakukan pada saat bibit mulai ditanamkan 

pada saat itu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk tanaman agar tetap tumbuh 

dicatat pada immature platation assets (TBM). Biaya-biaya ini dicatat dalam 

tanaman belum menghasilkan sampai dengan tanaman siap untuk produksi atau 

panen, pada saat inilah immature platation asset akan dilakukan penyusutan ke 

mature platation assets (TM). Biaya yang dapat diakui sebagai aset biologis adalah 

biaya bibit, persiapan lahan, perawatan tanaman dan panen. 



 
 

 
 

1. Apakah perusahaan juga melakukan hal yang serupa pada saat pengakuan 

atas aset biologis yang dimiliki perusahaan? 

Jawaban: 

ya, secara dalam laporan keuangan, inikan  sejak dia TBM dikapitalisir 

biayanya toh, pupuk lah, pemeliharaan, itukan sampai dia produktif 

dialihkan ke tanaman menghasilkan, itu dia ada namanya dikapitalisasi mi 

lah biayanya, anggaplah 40 juta perpokok, nah inilah bianya. Nah setelah 

dia jadi produktif dan ternyata dia tidak produktif lagi, dan inilah biaya-

biayanya tadi. Biayanya semua ini depresiasinya dipercepatlah atau di stok, 

ada juga yang distok depresiasinya di posisi ini.    

2. Bagaimana cara  perusahaan membedakan antara tanaman produktif dan 

tidak produktif? 

Jawaban: 

Dalam konteks kelapa sawit,kita ada namanya 4 tahun awal itu dia TBM, 

terus dari tahun ke 4 sampai tahun ke 25 itu tanaman menghasilkan 

namanya. Nah sebenarnya disini belum produktiflah bahasanya karena 

belum menghasilkan karena masih dalam proses perawatan. Nah dari proses  

ini, setelah 25 tahun, kita evaluasi lagi standarnya apakah dia mampu 

menghasilkan berapa ton perpokok, kalua itu sudah tercapai maka masih 

dikategorikan produktif. Tapi kalua misalkan tidak berbua mi ternyata 

buahnya dibawah standar, nah ada lagi namanya berita acara pengalihan 

tanaman produktif ke tanaman tidak produktif nah itu kriterianya ini yang 

tau orang tanaman, cuman untuk secara pencatatan akuntansinya dalam 



 
 

 
 

memisahkan antara tanaman produktif dan tidak produktif itu berdasarkan 

berita acara dari tanaman mana yang mereka kategorikan sudah tidak 

produktif. Tapi itu berdasarkan kriteria-kriteria tadi, buah perpokok yah 

begitulah.  

 Penelitian ini menggunakan konsep metafora amanah untuk mengkaji 

akuntabilitas perlakuan akuntansi aset biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV. 

Proksi ini kemudian diturunkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjaga 

kepercayaan pihak berkepentingan. 

1. Apakah pelaporan keuangan yang ada dalam perusahaan ini sudah 

amanah dan dikelola secara akuntabel? 

Jawaban: 

pertama ini, untuk menjamin laporan keuangan itu akuntabel, ya annual 

report secara rutin  kita update di websitenya PTPN nah ituk untuk 

terkait publisnya. Terkait dengan keandalan laporan keuangan setiap 

tahun kita diaudit sama KAP lah, itukan salah satu bentuk kontrol untuk 

menyatakan laporan keuangan ini betul-betul andal untuk bisa 

dipertanggungjawabkan. Makanya kita pake juga bukan auditor abal-

abal, kita pake big four terus, lima tahun terakhir kita big four, kita selalu 

diaudit oleh auditor-auditor yang bisa dipercayalah. Terus dalam proses 

auditnya itu pasti dibutuhkan bukti- bukti transaksi, dokumen-dokumen 

pendukung dan sebagainya itu bentuk untuk mencapai bagaimana 

laporan yang andal itu yang bisa dipertanggungjawabkan akuntabel lah, 

terkait perusahaan juga mempunyai  mungkin terkait dengan 



 
 

 
 

tanggungjawab lingkunganlah kedepannya. Dari perusahaan sendiri 

juga untuk hal-hal misal kalua kita lihat laporan keuangan PTPN inikan 

sebenarnya rugi, nah untuk BUMN sendiri untuk mengeluarkan CSR 

lah atau apa sebenarnya itu butuh persentase untuk laba perusahaan 

untuk dikeluarkan jadi CSR. Tapi untuk standar-standar yang diatur oleh 

pemerintah missal berapa persen harus menggunakan bahan bakar yang 

ramah lingkungan, makanya kita pakai itu yang tidak teralalu tebal 

sehingga lingkungan aman. Dalam konteknya amanah mungkin yah 

amanah terhadap lingkungan kita terapkan semua kita coba sertifikasi 

RSPO yang mana disitu mengatur tanggungjawab terhadap lingkungan 

untuk bisa mendapat sertifikat itu, ya perusahaan juga harus punya 

tanggungjawab terhadap lingkungan, nah sampai sekarang kita masih 

proses menuju kesana, tapi untuk itu, sekarang kan kita coba standarisasi 

RSPO. RSPO itu dia standar untuk kelapa sawit yang mana dia menjaga 

sustainabilitynya menjaga keberlangsungan lingkungan nah itu 

sekarang kita mencoba untuk mendapatkan sertifikasi itu.  

2. Bagaimana perusahaan menjaga amanah dan akuntabilitas dalam 

perlakuan akuntansi aset biologis ? 

Jawaban:  

Apapun yang saya input dalam transaksi apa yang saya sajikan apa yang 

saya publish ke masyarakat, itu betul-betul harus data yang betul, akurat 

dan dapat di andalkan.  

 



 
 

 
 

Informan  : Karyawan bagian akuntansi 

Nama  : Aulia Amrullah Haris 

Perusahaan  : PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 

 Aset  biologis adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak 

dalam bidang perkebunan dan peternakan berupa hewan atau tumbuhan hidup. 

Dalam PSAK 69: Agrikultur paragraf 5 aset biologis (biological aset) didefinisikan 

sebagai hewan dan tanaman hidup. Jika dikaitkan dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh aset, maka aset biologis dapat dijabarkan sebagai tanaman pertanian 

atau hewan ternak yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa 

lalu yang mengalami transformasi biologis. Aset biologis terdiri dari tanaman 

produktif. 

1. Apa yang digunakan perusahaan dalam mengukur asset biologis? 

Jawaban : 

Nah kan kita untuk aset biologis, ada karet, ada kelapa sawit, terus 

ternak kita catat juga sebagai aset biologis sama tebu. Nah untuk karet, 

TBS, kelapa sawit lah yah, tebu, itu kita pakai nilai wajar. Kenapa, ini 

semua bisa dinilai secara tersedialah nilai wajarnya, kita gampang 

mencari nilai wajar, berapa nilai karet, berapa harga TBS, dikurangi 

untuk biaya menjual (cost to salesnya), karet, TBS itu bisa kita dapat 

dengan mudah. Beda dengan kalua ternak, kita pakai historical cost, 

kenapa karena pertama,dia agak susah karekternak agak susah. 

Sebenarnya  untuk ternak gampang untuk dicari berapa harga ternak 

sekarang toh. Cuman ternak kita 2000 ekorlah, jadi untuk menghitung 



 
 

 
 

2000an ekor ternak itu susah untuk mencari nilai wajarnya jadi kita tetap 

pake biaya historis. 

2. Bagaimana prosedur pelaporan akuntansi asset biologis ? 

Jawaban:  

Nah kan, untuk yang pakai nilai wajar kita pakai KJPP (Kantor Jasa 

Pelayanan Publik), jadi kan untuk nilai wajar ini kan orang bisa saja 

menentukan nilai wajarnya ini sekian, nah makanya perlu ada pihak 

independen untuk menentukan berapa nilai wajarnya itu. Nah itulah kita 

pakai KJPP kita bayar KJPP untuk menghitung berapa nilai wajarnya 

ini. Nah disajikanlah untuk yang ini di aset biologis lancer.karena itu 

kan dinilai per 31 desember, itukan kita nilai setiap tahun, jadi aset 

biologis ini kan sebenarnya, TBS itukan kalua kita ada buah dipohon, 

nah buah ini dipohon berapa nilainya nah itu dinilai per 31 desember. 

Nah dinilainya itu sama kjpp, makanya dia disajikan sebagai lancer, 

karena kemungkinan akan dipanen bulan depan, atau minggu depan 

seperti itu. Beda  kalua ternak kita ada bagi dua, yang gampang dijual 

kita kasih masuk diaset biologis lancar, yang sudah tua yang indukanlah 

namanya itu aset biologis tidak lancar.  

3. Bagaimana pengungkapan asset biologis di dalam perusahaan? 

Jawaban: 

Pengungkapan kan itu berkaitan sama penyajian laporan keuanganya 

toh, kita sajikan diasetbiologis, dia ada pos sendirinya di aset. Aset 



 
 

 
 

biologis, aset biologisnya terbagi jadi dua ada di pos aset lancer dan ada 

aset tidak lancer.  
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