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ABSTRAK 

Nama   : Sri Rahayu Marajabessy 

Nim   : 90400118034 

Judul   : ISLAMIC SOCIAL REPORTING; AKUNTABILITAS 

SOSIAL BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF METAFORA 

AMANAH (Studi Pada PT BPRS Bahari Berkesan Ternate) 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Islamic 

Social Reporting (ISR) pada PT BPRS Bahari Berkesan Ternate. Selain itu, untuk 

mengetahui bagaimana Islamic Social Reporting sebagai akuntabilitas sosial pada 

bank syariah dalam perspektif metafora amanah. Penelitian ini dilakukan pada PT 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate Provinsi 

Maluku Utara. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan 

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

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

yang diberikan langsung dari pihak pertama. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data di 

dalam penelitian ini, maka digunakan metode triangulasi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT BPRS Bahari Berkesan 

Ternate melaksanakan tanggung jawab sosial Syariah dengan bentuk Corporate 

Social Responsibility yang didalamnya terdapat item Islamic Social Reporting. 

Pelaksanaan Islamic Social Reporting sangat diperhatikan dengan tanggung jawab 

BPRS terhadap pendanaan & investasi, produk & jasa, karyawan, masyarakat, 

lingkungan, dan tata kelola perusahaan seperti pengelolaan zakat, produk-produk 

seperti produk PAHALA (Program Hemat Pelajar), pembangunan pemanfaatan 

air hujan, pembagian sembako, dan program lainnya. PT BPRS Bahari Berkesan 

melaksanakan Islamic Social Reporting sebagai akuntabilitas sosial bank Syariah 

dalam metafora amanah yaitu hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan 

manusia dan manusia dengan alam. Selain itu, dapat menjadikan hal tersebut 

sebagai kebutuhan publik dan membantu pemegang amanah. 

 

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial Syariah Perusahaan, Akuntabilitas Sosial,  

          Metafora Amanah
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan bahwa 

pertumbuhan yang begitu cepat paling utama yakni bank Syariah sejak krisis mata 

uang ditahun 1997 yang berimbas pada likuiditas bank tradisional. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang yang mendukung mengenai sistem Lembaga Keuangan 

Syariah seperti UU No. VII Tahun 1992 mengenai Perbankan, sama halnya 

dengan UU No. X Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank 

Indonesia yang sudah diubah (Amani & Muhammad, 2021). Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) adalah lembaga yang menyediakan dan menuntut balas jasa atau 

dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil, dalam kegiatannya baik yang 

berkaitan dengan pendanaan maupun penyaluran dana (Nurzianti, 2021). Salah 

satu cara yang dapat dilakukan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia semakin 

menumpuk adalah disebabkan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama 

islam, dimana telah mulai meningkatkan kesadaran untuk menggunakan Jasa 

Keuangan Syariah yang sesuai dengan prinsip Syariah (Khikmatin & Setianingsih, 

2021). 

 Lembaga Keuangan Syariah kini telah berkembang di Indonesia yang 

memperoleh hasil memuaskan dari banyaknya produk dan layanan. Sehingga pada 

pasar global, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki indeks 

Keuangan Syariah terbesar di Dunia (Nurzianti, 2021). Begitupun Perbankan 
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Syariah dalam aktivitas dan entitas bisnisnya selain mengacu pada ketentuan 

syariah dan mencapai keuntungan yang bebasis syariah untuk memberikan 

tanggungjawab sosial kepada lingkungan masyarakat sebagai wujud amalan 

kebijakan (Fauzi et al., 2020). Perbankan Syariah pun telah melaksanakan 

pengungkapan atas pelaksanaan Corporate Social Responsbility (CSR), baik 

dalam laporan keuangan maupun dalam sustainability reporting. Sehingga yang 

menjadi fokus utama CSR itu sendiri pada akuntabilitas dan keterbukaan dalam 

mengungkapkan semua informasi perusahaan kepada publik serta aktivitas kerja 

sosial lain yang dijalani pada suatu perusahaan (Muchlis & Resky, 2021).

 Menurut penelitian Sajad et al., (2021) konsep dari CSR merupakan 

sebuah kewajiban sosial yang bersifat sukarela (voluntary), namun dengan 

munculnya dua undang-undang tersebut yakni UU nomor 25 tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

sehingga mengakibatkan menjadi sebuah kewajiban. Nurson & Diansari (2021), 

menjelaskan bahwa pandangan bank konvensional meyakini pelaporan CSR 

perusahaan hanya berfokus pada dimensi hubungan horizontal yaitu materi dan 

hubungan dengan antar manusia. Sedangkan pada Perbankan Syariah harus 

menitikberatkan pada aspek religious dalam pelaporan pertanggung jawaban 

sosialnya yang berdasarkan ketentuan Islam. Pada penelitian Cahyah & Rohmah 

(2019), menjelaskan ada berbagai dimensi perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas CSR berlaku empat dimensi yaitu ekonomi, undang-undang, etika dan 

kepedulian sosial. Menurut Ruddin (2020), dengan adanya trend global pada 

praktik CSR, industri perbankan juga telah melaksanakan dan menuliskan praktik 
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pertanggungjawaban sosial dan laporan tahunannya meskipun dalam bentuk 

relative yang sederhana. 

 CSR sebagai rancangan akuntansi yang mengungkapkan, membahas, dan 

menyebarluaskan tidak hanya informasi keuangan perusahaan tetapi juga kegiatan 

sosial dan perusahaan, tetapi diharapkan dapat melaksanakan pengungkapan 

informasi terkait dampak dari aktivitas sosial dan lingkungan yang terjadi akibat 

aktivitas bisnis suatu perusahaan (Apriliani & Abdullah, 2018). Konsep 

pertanggungjawaban sosial dalam berperilaku etis serta memenuhi suatu aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan (Shabrina et 

al., 2021). Menurut Khasanah & Mais (2020), pertanggungjawaban sosial melalui 

penyajian informasi Akuntansi yaitu standar pengungkapan CSR khusus bagi 

perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan telah disesuaikan dan 

ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institution (AAOIFI). Sehingga, pengungkapan tersebut sering disebut dengan 

Islamic Social Reporting (ISR). Pada penelitian Ersyafdi (2021), menjelaskan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga wajib untuk melakukan 

pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan nilai Islam, maka lahirlah standar 

pelaporan kinerja sosial berbasis syariah tersebut yang dinamakan Islamic Social 

Reporting (ISR).  

 Islamic Sosial Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial yang 

dapat diukur dengan indeks ISR. Jadi dapat disimpulkan bahwa ISR merupakan 

suatu kerangka khusus yang digunakan oleh para pembuat keputusan untuk entitas
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syariah dalam upaya memenuhi tanggungjawab kepada Allah SWT serta 

masyarakat berdasarkan indeks ISR. Indeks ISR adalah tolak ukur yang dapat 

digunakan untuk melaporkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan 

yang diadopsi dari (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institution) AAOIFI (Prihatiningsih & Hayati, 2021). Konsep Islamic Social 

Reporting (ISR) dipandang sebagai dasar pemikiran yang kuat mengenai 

pentingnya inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari sudut pandang 

agama Islam. Sehingga ISR merupakan konsep tanggung jawab sosial yang 

berdimensi etika islam dan ekonomi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang 

ada pada Al-Qur‟an dan Al-Hadist (Nurhayati & Rustiningrum, 2021). Sehingga 

permasalahan yang sering terjadi adalah pengungkapan ISR masih bersifat 

sukarela (voluntary) dan belum ada aturan yang baku dalam melakukan pelaporan 

Islamic Social Reporting sehingga minat perusahaan untuk mengungkapkannya 

sesuai dengan prinsip Islam masih belum tinggi dan kurang informatif (Ersyafdi et 

al., 2021).  

 Menurut Cahya (2018), bahwa munculnya konsep ISR tersebut dapat 

diharapkan melahirkan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam, 

sehingga memberikan kontribusi yang berarti kepada kemajuan ekonomi serta 

praktik bisnis maupun berdagangan yang lebih jujur dan adil. Maka dari itu, 

dengan menetapkan dan mempersiapkan sebagai konsep akuntabilitas sosial 

terkait dengan prinsip pengungkapan maka akan terwujudnya kebutuhan publik 

terhadap suatu informasi atau pengungkapan yang didasari dengan prinsip-prinsip 

syariah. Pada penelitian Frihatni et al., (2021), mengemukakan bahwa dalam 
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Islam konsep akuntabilitas didefinisikan pada suatu hubungan yang dirasakan 

antara individu dan perusahaan, dengan Tuhan. Sehingga dapat diartikan bahwa 

konsep dasar Islam tauhid yang berarti “persatuan dengan Tuhan”. Salah satu 

konsep akuntabilitas dalam Islam adalah konsep akuntabilitas sosial. Pada 

penelitian Irfan et al., (2021), menjelaskan bahwa akuntabilitas sosial diartikan 

sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana 

tanggungjawab seorang pemimpin menggunakan sumber daya publik serta 

tanggungjawab pada saat menganggarkan dan melaporkan penjelasan tentang 

pengeluaran pada saat diperlukan. 

 Tanggungjawab sosial ada pada perusahaan modern untuk memberikan 

arti yang penting bagi peran dan kontribusi bagi sesama lingkungannya, sehingga 

tanggungjawab sosial perusahaan sebagai teori menegaskan bahwa korporasi 

adalah entitas dengan kewajiban ekonomi, hukum, etika, dan filantropi serta 

pelaporan sosial yang kritis bagi semua perusahaan untuk meningkatkan 

kesadaran publik, dampak perusahaan dan lingkungan (Fauzi et al., 2020). 

Akuntabilitas dalam konteks Syariah secara umum, diartikan bahwa bukan hanya 

bertanggung jawab pada sesama manusia yang merefleksikan akuntabilitas 

horizontal, tetapi juga akuntabilitas vertikal yaitu kepada Allah sebagai pemegang 

otoritas tertinggi (Asmarani & Kusumaningtias, 2019).  Sedangkan secara filosofi, 

akuntabilitas merupakan suatu amanah. Di mana, amanah itu sendiri merupakan 

suatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sesuai dengan apa 

yang diamanahkannya. Kesimpulannya, bahwa suatu pihak yang mendapatkan
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amanah tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas apa yang telah diamanahkan. 

Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut tersebut dengan 

baik dan menjalankannya sesuai apa yang dikehendaki oleh pemberi amanah 

(Widyanti et al, 2021). 

 Amanah dapat diartikan sebagai suatu sifat terpenting yang berhubungan 

dengan kepercayaan seseorang. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah 

Al-Ahzab/33:72 

ا  ٍَ أشَْفَقْهَ مِىْ ََ ا  ٍَ َٔحْمِيْىَ ْٕهَ أنَ  ٱىْجِبَاهِ فَأبََ ََ ٱلْْسَْضِ  ََ تِ  ََُٰ إوَِّا عَشَظْىَا ٱلْْمََاوَةَ عَيَّ ٱىسَّمََٰ

ٍُُلً  ُۥ مَانَ ظَيُُمًا جَ هُ ۖ إوًَِّ وسََٰ ا ٱلِْْ ٍَ حَمَيَ ََ  

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Kami telah megemukakan amanat kepada langit, bumi dan 

gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S Al-

Ahzab/33:72). 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah Allah memerintahkan kita dalam 

menjaga ketakwaan, Allah mempertegaskan kepada kita untuk terus menjaga 

amanah karena itu merupakan salah satu wujud ketakwaan hambaNya (Ridwan et 

al., 2021). Amanah bukan hanya dijadikan sebuah hiasan, tetapi dominannya 

kepada pelaksanaan yang dilakukan secara nyata dan jelas. Sehingga dengan 

memaknai konsep amanah secara Al-Qur‟an dan Al-Hadist, maka dapat 

diterapkan dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai hubungan yang 

harmonis. Dengan demikian amanah dapat menjadikan panutan yang melekat 

pada tingkah laku yang ada pada diri manusia (Husain & Abdullah, 2015)  

Amanah juga dapat dikatakan sebagai bentuk kewajiban untuk bersikap 



7 
 

 
 

professional terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah mencakup jenis profesi 

apa saja pada diri manusia (Hermawan et al., 2020).  

 Pada penelitian Rahman & Suarni (2019), mengemukakan bahwa dalam 

konteks metafora amanah secara filosofi, yaitu akuntabilitas merupakan amanah. 

Terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam metafora amanah, 

yakni pemberi amanah, penerima amanah, dan yang diamanahkan itu sendiri. 

Pemberi amanah dalam hal ini yakni Allah SWT, Tuhan yang menciptakan 

manusia sebagai Khalifatullah fil-Ardh (Wakil-Nya di bumi). Menurut Pratomo & 

Nugrahanti (2022), bahwa sejak saat ini kebanyakan perusahaan melakukan 

pengungkapan sosialnya mengacu pada Global Reporting Initiative Indeks 

(Indeks GRI). Terkait dengan adanya keperluan mengenai pengungkapan aktivitas 

sosial pada entitas bisnis syariah memakai indeks GRI masih kurang tepat. Hal ini 

biasanya dikarenakan perkembangan pengetahuan dan bisnis berbasis syariah 

yang masih kurang. Tetapi, dalam proses juga semua yang tadinya masih dalam 

taraf konsep akhirnya muncul sebagai suatu fenomena empiris seperti munculnya 

sebuah akuntabilitas berbasis syariah yakni ISR. Pada penelitian Utari et al., 

(2020), menjelaskan bahwa pentingnya penerapan pengungkapan Islamic Sosial 

Reporting (ISR) karena telah dibuktikan bahwa akuntabilitas perusahaan kepada 

masyarakat. Namun apa sebenarnya yang mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan ISR yang belum diungkapkan secara empiris. 

Meskipun studi mengenai pelaporan sosial telah banyak diteliti, tetapi penelitian 

tersebut mengabaikan pentingnya Islamic Social Reporting (ISR). 
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 Permasalahan yang masih sedang terjadi yaitu pengungkapan Islamic 

Social Reporting masih bersifat sukarela (voluntary) dan belum ada aturan yang 

tetap dalam melaksanakan pelaporan ISR sehingga keinginan perusahaan untuk 

mengungkapkannya sesuai dengan prinsip syariah masih belum tinggi dan kurang 

informatif. Selain dari itu, bentuk pelaporan pengungkapan ISR pada setiap 

perusahaan juga masih tidak sama (Ersyafdi et al., 2021). Hal tersebut sama 

seperti penelitian Abadi et al., (2020), menjelaskan bahwa meskipun sebenarnya 

skor indeks ISR yang rendah (kurang informatif), karena tidak dapat didefinisikan 

bahwa suatu perusahaan tersebut tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab 

sosial secara syariah dengan baik karena terdapat dua kemungkinan. 

Kemungkinan pertama, yaitu perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab 

sosial dengan nilai Islam atau secara syariah akan tetapi tidak diungkapkan dalam 

laporan-laporannya. Kedua, perusahaan tersebut sebenarnya tidak melakukan 

tanggung jawab sosial secara syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memakai 

akuntabilitas sosial sebagai pengukur dalam ISR yang nantinya akan mendorong 

terpenuhinya kebutuhan bersama atas suatu informasi berdasarkan prinsip syariah.  

 Menurut Frihatni (2021), bahwa dalam konteks syariah, masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi yang dilakukan pada suatu 

entitas. Hal ini dilaksanakan karena untuk melihat apakah suatu entitas melakukan 

kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah diatur. Maka dari itu, 

salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks islam 

adalah dengan pelaksanaan ISR. Pada penelitian Widyanti et al., (2021), 

menjelaskan bahwa dalam penelitiannya mengenai praktek amanah dalam 
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akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid. Masjid merupakan suatu 

organisasi kebijakan keagamaan yang erat kaitannya dengan akuntabilitas, karena 

masjid bukan hanya untuk sebagai tempat ibadah saja. Masjid juga melaksanakan 

aktivitasnya yang berkaitan dengan pemberdayaan umat islam. Oleh karena itu, 

diperlukannya pelaporan tanggung jawab yang sesuai dengan syariat islam. 

Berdasarkan penelitian Nasrun & Abdullah (2019), yang mengatakan bahwa 

dalam pandangan metafora amanah yang kemudian dijadikan dasar-dasar dalam 

mewujudkan syarat yang telah ditetapkan dan dapat dipertimbangkan kembali 

dalam penyusunan laporan keuangan dengan didasari kejujuran. Hal ini karena, 

pemakai informasi keuangan yang dapat menjadi pokok keputusan mereka pada 

informasi yang benar, yang sesungguhnya, dan sempurna. Jika tidak, maka 

informasi tersebut dapat memanipulasi para pemakai laporan keuangan karena 

tidak menyatakan gambaran yang benar-benar ada secara jujur. 

 Teori yang paling tepat dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan berbasis syariah adalah Shariah Enterprise Theory. Sehigga, Shariah 

Enterprise Theory yang dikemukakan oleh Triyuwono 2003 bahwa alasan 

digunakannya teori tersebut karena Allah adalah sumber amanah utama. 

Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari 

Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk memakai cara dan 

tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha pemberi amanah (Desiana, 2018). Sampai 

saat ini tingkat pengungkapan ISR Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

masih rendah. Seperti pada penelitian Abadi et al., (2020), yang menyimpulkan
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bahwa BUS di Indonesia kurang informatif (dengan skor dibawah 50%) dalam 

pengungkapan ISR. Bahkan tingkat pengungkapan ISR Malaysia lebih baik dari 

pada di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar peneliti untuk 

mempelajari lebih lanjut mengenai tingkatan pengungkapan aktivitas sosial Bank 

Syariah dengan indeks ISR. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan 

objek penelitian pada PT. BPRS Bahari Berkesan Ternate. Dimana Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah atau sering disebut BPRS adalah salah satu lembaga 

keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip 

syariah ataupun muamalah Islam. Keberadaan BPRS sangat membantu UMKM 

dalam hal peminjam modal karena pada prosedur peminjaman yang mudah 

dibandingkan dengan Bank Syariah lainnya (Lestari & Oktaviana, 2020).  

 Penelitian ini dilakukan di BPRS karena salah satu variable independen 

yang digunakan adalah peran Islamic Social Reporting (ISR). Tanggung jawab 

sosial berbasis Islam merupakan salah satu organ terpenting dalam BPRS. Dalam 

hal ini, pengungkapan tanggungjawab sosial yang baik dipengaruhi oleh 

terlaksananya tanggungjawab dari para pengelola yang bertanggungjawab atas 

aktivitas dari suatu bank dengan baik (Yaya, 2020). Salah satu dasar penguat 

dalam pengelola tersebut adalah dengan menggunakan pandangan nilai-nilai 

amanah. Mengingat penerapan Islamic Social Reporting memiliki pengaruh 

penting pada Bank Syariah di Indonesia. Sehingga apabila pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pada bank syariah telah dilakukan dengan baik dan didasari dengan 

metafora amanah, maka pengungkapan ISR dalam laporan tahunan akan baik. 

Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 
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bagaimana cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam memegang amanah 

yang sesuai dengan syariat islam agar tersebut berjalan dengan baik. Namun 

demikian juga masih terdapat banyak permasalahan dalam penerapan Islamic 

Social Reporting. 

 Merujuk pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Islamic Social 

Reporting; Akuntabilitas Sosial Bank Syariah Dalam Perspektif Metafora 

Amanah (Studi Pada PT. BPRS Ternate)”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan Islamic social 

reporting sebagai Akuntabilitas Sosial Bank Syariah dalam Perspektif Metafora 

Amanah. Sebagai tanggung jawab sosial bank syariah dengan pandangan nilai 

amanah, peneliti juga berfokus pada bagaimana Bank BPRS Bahari Berkesan 

menerapkan dan mengimplementasikan Islamic Social Reporting. Hal ini 

dilakukan karena masih banyak Bank Syariah yang masih kurangnya pengetahuan 

tentang keungan syariah, dan belum menerapkannya pada entitas-entitas di 

Indonesia. Demi menunjang fokus penelitian ini, peneliti menggunakan Shariah 

Enterprise Theory. Sehingga bank BPRS tersebut dapat melakukan laporan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dengan baik untuk mendapatkan 

kepercayaan dari publik.  

 Untuk mendukung fokus penelitian ini, peneliti menggunakan Metafora 

Amanah yang memungkinkan pihak bank kemudian menjadikan dasar-dasar 

dalam mewujudkan syarat yang ditetapkan dan dapat dipertimbangkan kembali
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dalam penyusunan laporan keuangan dengan didasari kejujuran. Hal ini karena, 

pemakai informasi keuangan yang dapat menjadi pokok keputusan mereka pada 

informasi yang benar, yang sesungguhnya, dan sempurna. Jika tidak, maka 

informasi tersebut dapat memanipulasi para pemakai laporan keuangan karena 

tidak menyatakan gambaran yang benar-benar ada secara jujur (Nasrun & 

Abdullah, 2019). 

 Ketika mengukur sejauh mana implementasi ISR, maka untuk mengukur 

informasi Islam diungkapkan dalam laporan tahunan suatu entitas yang terdaftar 

berbasis syariah. Komponen pengungkapan ISR adalah item-item pengungkapan 

yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis 

syariah. Haniffa telah membuat lima tema untuk pengungkapan Indeks ISR: Tema 

Keuangan dan Investasi, Tema Produk dan Layanan, Tema Karyawan, Tema 

Masyarakat, dan Tema Lingkungan. Hal ini kemudian diusulkan oleh Othman et 

al., yang dikembangkannya dengan menambahkan topik pengungkapan yaitu 

topik corporate governance (Frihatni et al., 2021). Sejak awal, ISR diharapkan 

dapat menghasilkan konsep dan praktik akuntansi yang konsisten dengan hukum 

Islam. Alat-alat ini membantu mempromosikan bisnis yang lebih jujur dan adil. 

Penyempurnaan konsep akuntabilitas sosial memudahkan pemenuhan kebutuhan 

informasi publik berdasarkan prinsip syariah. Konsep akuntabilitas sosial 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam 

konteks Islam, masyarakat umum berhak atas berbagai informasi tentang kegiatan 

organisasi (Abadi et al., 2021).   
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 Penelitian ini dilandaskan dengan menggunakan metafora amanah yang 

dikuatkan oleh Shariah Enterprise Theory. Konsep amanah memungkinkan Bank 

Syariah meyakinkan akuntabilitas sosial itu wajib dilaksanakan. Amanah 

merupakan segala sesuatu atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada 

manusia untuk dilaksanakan yang di dalamnya meliputi Khilafah ilahiyah, 

Khilafah takwiniyah, serta dalam hubungannya dengan hablum minallah dan 

hablum minannas. Suatu amanah yang diberi kepada seseorang, apabila 

dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebaliknya, 

apabila amanah dikhianati atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan 

menghasilkan banyak keburukan (Widyanti et al., 2021). Konsep akuntabilitas 

sosial terkait dengan prinsip keterbukaan informasi yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam kaitannya dengan 

Islam, masyarakat umum berhak mengetahui berbagai informasi tentang kegiatan 

organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan perusahaan tetap menjalankan 

aktivitasnya sesuai dengan syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Maka dari itu fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian  Deskripsi Fokus 

1. Islamic Social Reporting (ISR) Adapun yang akan dibahas dalam 

fokus Islamic Social Reporting yaitu: 

1. Tanggung jawab sosial terhadap 

Pendanaan dan Investasi 

(Finance & Investment) 

2. Tanggung jawab sosial terhadap 

Produk dan Jasa (Products and 

Services) 

3. Tanggung jawab sosial terhadap 

Karyawan (Employees) 
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4. Tanggung jawab sosial terhadap 

Masyarakat (Community 

Involvement) 

5. Tanggung jawab sosial terhadap 

Lingkungan (Environment) 

6. Tanggung jawab sosial terhadap 

Tata Kelola dan Perusahaan 

(Corporate Governance). 

2. Akuntabilitas Sosial Adapun yang akan dibahas dalam 

fokus penelitian Akuntabilitas Sosial 

yaitu: 

1. Kebutuhan publik 

2. Membantu pemegang amanah. 

3.  Konsep Amanah Adapun yang akan dibahas dalam 

fokus penelitian Konsep Amanah 

yaitu: 

1. Amanah terhadap hak-hak Allah 

2. Amanah terhadap hak-hak 

Manusia 

3. Amanah terhadap hak-hal alam 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka 

peneliti mengidentifikasikan bagaimana masalah dalam beberapa bagian 

pertanyaan yang mendasar dalam pembahasan Islamic Social Reporting; 

Akuntabilitas sosial Bank Syariah dalam perspektif metafora amanah. Sehingga 

rumusan permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan Islamic Social Reporting pada PT. BPRS Bahari 

Berkesan Ternate? 

2. Bagaimanakah penerapan Islamic Social Reporting dengan menggunakan 

konsep metafora amanah? 
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3. Bagaimanakah penerapan Islamic Social Reporting sebagai akuntabilitas 

sosial dalam perspektif metafora amanah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan penelitian berdasarkan 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan Islamic Social Reporting pada PT. BPRS 

Bahari Berkesan Ternate. 

2. Untuk mengetahui penerapan Islamic Social Reporting dengan 

menggunakan konsep metafora amanah. 

3. Untuk mengetahui penerapan Islamic Social Reporting sebagai 

akuntabilitas sosial dalam perspektif metafora amanah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian diatas dan 

tujuan yang ingin dicapai, maka dapat diharapkan penelitian ini memberikan 

manfaat maupun kontrubusi sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan secara teoretis dapat memberikan 

manfaat mengenai penerapan dan pelaksanaan Islamic Social Reporting 

sebagai akuntabilitas sosial Bank Syariah dalam perspektif metafora 

amanah. Dalam pelaksanaan Islamic social reporting bahwa, suatu 

kerangka khusus yang digunakan oleh para pembuat keputusan untuk 

Entitas Syariah dalam upaya untuk memenuhi tanggungjawab kepada
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Allah SWT serta masyarakat berdasarkan indeks ISR. Indeks ISR adalah 

tolak ukur yang digunakan melaporkan pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan yang diadopsi dari AAOIFI (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institution) (Prihatiningsih & Hayati, 

2021).  

 Islamic Social Reporting sangat diperlukan agar tanggung jawab 

sosial dengan menggunakan konsep amanah dapat berjalan dengan baik. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka digunakan Shariah 

Enterprise Theory (SET) yang dikemukakan oleh Triyuwono 2003 bahwa 

yang dapat dibangun berdasarkan metafora amanah, lebih menghendaki 

pada keseimbangan antara sifat egoistic (pemusatan terhadap diri sendiri) 

dan altruistik (mementingkan kepentingan orang lain atau tolong 

menolong) dibandingkan dengan ET (Entity Theory). Sementara ET lebih 

mengedepankan sifat egoistiknya dari pada sifat altruistic. Hal ini 

menunjukkan bahwa SET memiliki kandungan kepedulian terhadap 

sesama sangatlah besar. SET mempunyai tanggung jawab yang lebih luas 

dari pada ET. Teori ini mengajarkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan kaidah yang telah berlaku, bagaimana seorang penangungjawab 

melaksanakan amanat yang telah diberikan, dan seorang penanggungjawab 

harus memikirkan perkembangan suatu lembaga untuk kedepannya 

(Husain dan Wahyuddin, 2015). Sehingga dapat di simpulkan bahwa teori 

ini dapat mengajarkan kita bahwa dalam sebuah perusahaan tidak hanya 

diutamakan keuntungan saja, akan tetapi cara memperoleh itu sendiri juga
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harus dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam Islam sesuai pedoman Al-Qur‟an dan Hadist. 

 

2. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini dapat diharapkan memberikan referensi dan masukan 

bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya. 

Kemudian sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan laporan kinerja sosial atau Islamic Social Reporting 

(ISR) sebagai akuntabilitas sosial dalam perspektif metafora amanah. 

 

3. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi perusahaan atau organisasi yang berhubungan 

dengan materi Islamic Social Reporting (ISR) dan menambahkan 

pengetahuan mengenai Akuntabilitas Sosial Bank Syariah dengan 

Prespektif Metafora Amanah. Membantu memberikan saran dan masukan 

bagi kinerja manajer dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. 

Pengevaluasian tanggung jawab sosial juga pada Bank Syariah melalui 

pengungkapan yang dilakukan. Penelitian ini juga sebagai bahan referensi 

sebagai dasar untuk memperluas materi-materi islam yang lebih luas lagi 

serta dapat membandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Penelitian 

ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk lebih mempehatikan lagi 

perusahaan dalam kegiatan Akuntabilitas sosial perusahaan dengan 

memberikan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan hukum islam. 
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4. Manfaat Regulasi 

 Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk melaksanakan Islamic 

Social Reporting (ISR) dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah 

sebagai akuntabilitas sosial dan bagi para investor agar dapat menjadi 

pertimbangan dalam membuat keputusan untuk berinvestasi dengan 

amanah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Metafora Amanah 

 Secara umum, kepercayaan berarti jujur dan sepenuhnya dapat dipercaya. 

Dalam bahasa Arab, amanah adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada 

seseorang untuk dilaksanakan yang terdapat khalifah ilahiyah didalamnya, 

khalifah takwiniyah, dan dalam hubungannya dengan hablum minallah dan 

hablum minannas (Widyanti et al., 2021). Konsep amanah merupakan nilai dasar 

yang memiliki makna luas, dimana setiap hal yang keterkaitan dengan masalah 

tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat diangkat sebagai panutan 

pada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya. Amanah adalah memberikan hak apa 

pun kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak 

mengurangi hak yang dimiliki orang lain, baik berupa harga dan jasa (Rustam et 

al., 2021). Amanah yang dikemukakan oleh Hamka 1990 menjelaskan bahwa 

suatu landasan penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, tidak adanya 

amanah dalam pribadi seseorang dapat diyakinkan bahwa kehidupan berbangsa 

dan bernegara bisa terpengaruh. Seperti yang terjadi pada sekarang ini yakni 

korupsi dan tindakan-tindakan kriminal dimana-mana akibat individu tersebut 

tidak memiliki sifat amanah dalam dirinya (Ridwan et al., 2021). 

 Menurut Andrianto (2020), bahwa metafora amanah dalam suatu entitas 

menimbulkan tiga bagian penting, yakni pemberi amanah, penerima amanah, 

maupun amanah itu sendiri. Tugas manusia sebagai menjalani dalam pandangan 

bisnis yaitu menampilkan dua bagian utama. Pertama, dalam pandangan Islam 
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bukan hanya untuk bisnis saja, tetapi melainkan semacam ibadah kepada Allah 

yang tidak hanya meliputi transaksi-transaksi ekonomi, tetapi rasa saling tolong 

menolong antar sesama, rasa peduli pada lingkungan, dan rasa cinta kepada Allah. 

Pada penelitian Husain & Abdullah (2015), mengemukakan bahwa amanah 

tersebut bukan hanya dijadikan sebagai sebuah nama yang sekedar tulisan tetap 

lebih kepada penerapan secara nyata. Maka dengan mengartikan amanah secara 

Al-Qur‟an dan Hadist dapat diterapkan dengan sesungguhnya sehingga tercapai 

dengan harmonis. Tingkah laku yang menjadi tujuan pada tingkat keyakinan 

ketuhanan pada dasarnya merupakan wujud dari adanya amanah dalam diri 

individu. Dalam studi Khasanah et al., (2021), amanah merupakan manifestasi 

ketundukan manusia pada dimensi Islam, termasuk akuntabilitas vertikal (habl 

min Allah) dan horizontal (habl min an-nas). 

 Pada penelitian Andrianto (2020), menjelaskan bahwa Shariah Enterprise 

Theory sebagai eksistensi dimana entitas dimetaforakan sebagai bentuk amanah. 

Sehingga amanah didefinisikan sebagai suatu kepercayaan kepada orang lain 

untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan menerapkan amanah pada diri 

sendiri. Pada penelitian Khasanah et al., (2021), mengemukakan amanah terdiri 

dari tiga aspek penting yaitu: Pertama, Amanah terhadap hak-hak Allah. 

Pemenuhan hak-hak Allah pada dasarnya merupakan aspek amanah yang bersifat 

vertikal. Sebagai status hamba yang diemban manusia menjadikannya memiliki 

tanggung jawab untuk dapat memenuhi kewajibannya atas hak-hak Allah. Dengan 

pendekatan ini, hubungan antara Tuhan dan manusia diatur secara jelas dalam 

syariat Islam dan oleh karena itu lebih tepat disebut Habum Minallah. Selain
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hubungan vertikal langsung dengan Allah swt, penegakan hukum Syariah Islam 

juga membutuhkan kepatuhan terhadap hukum Syariah. 

 Kedua, amanah terhadap hak-hak manusia. Dimana, bertanggung jawab 

merupakan dasar yang wajib dijalankan dalam menjalankan amanah agar dapat 

ditunaikan sesuai keinginan pemberi amanah. Tanggung jawab terhadap tugas 

dalam konteks hubungan antar manusia merupakan amanah yang sangat penting, 

mengingat dalam penelitian ini suatu tanggung jawab merupakan suatu hal yang 

penting dalam peningkatan kinerja karyawan perusahaan. Dan ketiga, dalam 

menjalankan suatu kegiatan apapun yang terdapat dimuka bumi ini tak pernah 

lepas dari kekuatan alam. Dapat dikatakan bahwa alam merupakan bagian penting 

dari keberlangsungan keberadaan, dan tanpa kehadiran dan kehendak alam, apa 

yang diinginkan manusia tidak akan tercapai.penjaga alam semesta. Oleh karena 

itu, alam tidak menuntut manusia secara material. 

  

B. Shariah Enterprise Theory (SET) 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Syariah Enterprise 

Theory. Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan Teori Enterprise yang 

berprinsip pada nilai-nilai Syariah. Sehingga Shariah Enterprise Theory adalah 

teori yang menempatkan bahwa Allah swt. merupakan Sang pencipta dan pemilik 

semua sumber daya yang ada di dunia. Allah sebagai sumber utama atas pemberi 

amanah dan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh Stakeholders (Prihatiningsih 

& Hayati, 2021). Shariah Enterprise Theory adalah teori bisnis Syariah yang 

menginternalisasi nilai-nilai Islam untuk menciptakan teori yang transenden dan 

lebih manusiawi. Rakyat adalah khilafah yang mengemban misi membawa 
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kemakmuran bagi alam, yang dijalankan perusahaan melalui program Laporan 

Bertanggung Jawab, yakni CSR. Ini adalah program yang dibuat untuk memeriksa 

keadaan lingkungan sosial masyarakat di area perusahaan (Risal & Abdullah, 

2022). Mengingat Syariah Enterprise Theory tersebut dapat mengacu pada 

tanggungjawab terhadap Allah SWT tentunya perusahaan maupun perbankan 

khususnya perbankan yang berbasis syariah harus melakukan tanggungjawab 

suatu kinerjanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban bank atas amanah yang 

diberikan oleh Allah SWT kepada pemberi amanah di muka bumi ini adalah 

dengan membuat pengungkapan salah satunya pengungkapan ISR dalam laporan 

tahunan Bank Umum Syariah (Marharani & Yulianto, 2016). 

 Menurut teori ini, Stakeholder adalah Allah, manusia dan alam. Allah 

merupakan pihak yang menempati kedudukan tertinggi serta menjadi satu-satunya 

sebagai tujuan hidup manusia. Konsekuensi dalam menetapkan Allah sebagai 

Stakeholders yang menduduki tingkatan tertinggi adalah untuk menjadikan 

Sunnahtullah sebagai basis ketika akan melakukan segala hal. Termasuk dalam 

proses pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan. 

(Prihatiningsih & Hayati, 2021). Oleh karena itu, menurut (Risal & Abdullah, 

2022), yang menjelaskan bahwa Syariah Enterprise Theory tersebut dapat 

memberikan kemaslahatan bagi stakeholder, bagi stakeholder masyarakat dan 

lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan amanah 

yang telah diberikan dan merupakan salah satu amanah sebagai ibadah kepada 

Allah. Pada penelitian Pramiana & Anisah (2018), bahwa Pengungkapan laporan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan Syariah Enterprise theory 
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pada perbankan syariah terdiri dari dua dimensi sebagai berikut: Pertama, 

Akuntabilitas Veritkal yang meliputi pertanggung jawaban yang ditujukan kepada 

Allah swt. Kedua, Akuntabilitas Horizontal yang meliputi Direct Stakeholders 

pertanggung jawaban terhadap Nasabah dan Karyawan. Dan juga Akuntabilitas 

Horizontal yang meliputi Indirect Stakeholders pertanggung jawaban terhadap 

Komunitas dan Alam.  

 Menurut Ermiati & Abdullah (2021), bahwa dalam suatu perusahaan 

ataupun entitas berbasis Syariah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat 

sekitar melalui berbagai suatu kegiatan sosial kemanusiaan serta pelaporan 

pertanggungjawabannya yang diserahkan kepada masyarakat melalui berbagai 

media. Sehingga SET tersebut dilakukan dengan maksud agar dapat memberikan 

dasar pengetahuan pelaporan yang berasaskan kepentingan stakeholders. Pada 

penelitian Latifah (2020), yang menjelaskan bahwa Shariah Enterprise Theory 

yang mengemukakan keyakinan akan ketuhanan dan memunculkan keadaan 

dimana manusia sebagai pengelola alam selalu mempunyai kesadaran. Tidak 

hanya itu, penerapan teori ini memposisikan sebagai bagian baru dalam dunia 

akuntansi yang berada dalam kesetaraan material dan spiritual. Pada penelitian 

Putri (2020), yang menjelaskan bahwa pandangan SET mengenai akuntabilitas 

sosial, yang mengemukakan bahwa terdapat tiga dimensi hubungan. 

 Pertama, kepada Allah SWT sebagai Sang Penguasa dan pemilik tunggal 

dari sumber daya yang ada di dunia ini. Maka dapat dipahami bahwa sumber daya 

yang diperoleh oleh manusia (stakeholders) pada hakikatnya adalah amanah dari 

Allah SWT, yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk 
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menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi 

Amanah. Kedua, manusia dengan manusia yang dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu direct stakeholders dan indirect stakeholders. Direct stakeholders 

merupakan pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada 

perusahaan. Sementara indirect stakeholders di sisi lain adalah pihak yang tidak 

memberikan kontribusi apa pun kepada perusahaan. Dimensi ketiga adalah 

hubungan dengan alam, ekosistem yang berkontribusi terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan. Oleh karena itu, ketika melakukan ekonomi Islam, kita perlu 

memahami persepsi Hablum Min al-Alam Wa Albiaa, yaitu fungsi dan kondisi 

tanah, air, tumbuhan dan hewan, serta kaitannya dengan keberlanjutan kehidupan 

manusia. (Putri, 2020).   

 

C. Islamic Social Reporting (ISR) 

 Studi dari Shabrina et al., (2021) menjelaskan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial tidak hanya dilakukan oleh bank tradisional, tetapi juga 

oleh bank syariah. Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam dikembangkan 

sesuai dengan prinsip Syariah yang dikenal sebagai Islamic Social Report (ISR). 

Sebuah studi oleh Nadila & Annisa (2021) menggambarkan Islamic Social Report 

(ISR) sebagai laporan sosial yang berisi perspektif spiritual bagi pengguna 

pelaporan Muslim. Meninjau laporan tahunan perusahaan dan mengukur ISR 

menggunakan metode analisis konten. ISR disusun berdasarkan standar pelaporan 

Otoritas Akuntansi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Islam (AAIOFI) dan 

disusun oleh peneliti selanjutnya.  
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 Pengungkapan ISR bersifat sukarela dan tidak ada peraturan baku 

mengenai ISR yang membedakan antara perusahaan dalam bentuk pengungkapan 

(Ersyafdi et al., 2021). ISR memiliki dua tujuan utama. Salah satunya adalah 

akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat, dan yang lainnya adalah untuk 

meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyediakan informasi yang 

relevan dan memenuhi kebutuhan spiritual para pengambil keputusan Muslim. 

Selain itu, Indeks ISR juga menekankan keadilan sosial dalam hal pelaporan 

lingkungan, minoritas, dan karyawan (Abadi et al., 2020). Oleh karena itu, 

memperluas pelaporan sosial untuk memasukkan harapan masyarakat tidak hanya 

tentang peran dan tugas perusahaan dalam bisnis, tetapi juga tentang peran dan 

tugas perusahaan dari perspektif spiritual. ISR berfokus pada keadilan sosial di 

luar pelaporan tentang lingkungan, hak-hak minoritas dan pekerja (Khasanah & 

Mais, 2020). 

 Studi yang dilakukan oleh Abadi et al., (2020), bahwa Indeks ISR ini 

kemudian dikembangkan dengan membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, 

yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, 

Tema Masyarakat, dan juga Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan 

dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola 

Perusahaan. Pertama, Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment). Konsep 

dasar pada tema ini adalah tauhid, halal, haram dan wajib beberapa informasi 

yang diungkapkan pada tema ini adalah praktik operasional yang mengandung 

riba gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Salah satu bentuk riba dalam industri 

perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. Praktek gharar dapat dilakukan
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 dengan empat cara: kuantitas, kualitas, harga dan pengiriman. Contoh, transaksi 

modern yang melibatkan riba adalah transaksi sewa beli karena ketidakjelasan 

antara transaksi sewa atau beli yang dominan. 

Kedua, produk dan jasa (products and services). Beberapa aspek yang 

perlu diungkapkan dalam topik ini adalah status kehalalan produk dan layanan 

yang digunakan untuk pengaduan konsumen. Status kehalalan barang dan jasa 

baru digunakan sebagai bagian dari perbankan syariah dan DPS memberikan 

pendapat untuk setiap barang dan jasa baru. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi 

pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. 

DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). DPS wajib dibentuk oleh bank umum syariah dan unit usaha 

syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh menyimpang dari 

aturan-aturan syariah yang telah dituangkan dalam fatwa-fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN). Sehingga ini yang menjadi tema terpenting dalam 

penelitian. 

 Ketiga, tenaga kerja (employee). Semua pengungkapan terkait karyawan di 

ISR didasarkan pada konsep etika kepercayaan dan keadilan. Komunitas Muslim 

ingin mengetahui apakah informasi yang diungkapkan memperlakukan karyawan 

perusahaan secara adil dan setara. beberapa informasi. Terkait dengan karyawan, 

seperti jam kerja, hari libur, tunjangan karyawan, pendidikan dan pelatihan 

karyawan. Keempat, kelompok masyarakat. Konsep dasar yang mendasari topik 

ini adalah tauhid, ummah, amanah, dan adl'. Konsep ini menekankan pentingnya 
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berbagi dan mengurangi beban masyarakat. Umat Islam menekankan kepada 

seluruh umat Islam untuk selalu saling membantu. Bentuk sharing perbankan 

syariah dan gotong royong dapat dilakukan dalam bentuk sedekah, wakaf dan 

qardh. Jumlah dan penerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan 

Bank Islam. Ini adalah salah satu fungsi perbankan syariah yang disyaratkan oleh 

syariah dan hukum. 

 Kelima Lingkungan Hidup (Environment). Konsep yang mendasari tema 

ini adalah tauhid, khilafah, mizan, i‟tidal dan akhirah. Konsep-konsep ini 

menekankan prinsip keseimbangan, kesederhanaan dan tanggung jawab dalam 

perlindungan lingkungan. Islam mengajarkan manusia untuk selalu menjaga, 

melindungi dan melestarikan bumi. Tuhan menyediakan bumi dan segala isinya, 

termasuk lingkungan, untuk dikelola manusia tanpa merusaknya. Namun watak 

dasar manusia yang rakus telah merusak lingkungan ini. Kemudian keenam Tata 

Kelola Perusahaan (Corporate Governance). Konsep yang mendasari tema ini 

adalah konsep khilafah. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

ا مَهْ ُّٔفْسِذُ  ٍَ ْٕ ا اجَجَْعَوُ فِ ُْْٓ ْٕفَةًۗ  قَاىُ ْٓ جَاعِوٌ فِّ الْسَْضِ خَيِ ىِٕنَةِ ِاوِّ
اِرْ قَاهَ سَبُّلَ ىِيْمَيَٰٰۤ ا ََ ٍَ ْٕ فِ

ْْٓٓ اعَْيَمُ  سُ ىَلَ ۗ قَاهَ اوِِّ وقَُذِّ ََ وَحْهُ وسَُبِّحُ بِحَمْذِكَ  ََ ءََۚ  مَاٰۤ َٔسْفِلُ اىذِّ نَ  ََ ُْ مَا لَ جعَْيَمُ  

 
Terjemahan: 

“Ingatlah ketika Tuhan-Mu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 

(Q.S Al Baqarah : 30) 

 

 Masalah tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan masalah yang tidak 

dapat dipisahkan dari perusahaan untuk memastikan pengawasan aspek syariah
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 perusahaan. Diungkapkan dalam topik “Keputusan Syariah Tata Kelola 

Perusahaan”; Detail Nama dan Profil Direksi, DPS dan Pejabat; Halal-dana, 

laporan hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi dan anti 

terorisme untuk pendapatan dan penggunaan terkait dengan non-komersial, 

laporan perkara hukum, struktur pemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti 

terorisme.

 

D. Akuntabilitas Sosial 

 Akuntabilitas merupakan suatu elemen penting untuk menciptakan dan 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), dengan adanya 

pengelola anggaran yang baik sangatlah penting bagi kelangsungan dan 

perkembangan organisasi. Hal tersebut karena berkaitan dengan kelangsungan 

hidup masyarakat banyak (Irfan et al., 2021). Sama halnya menurut Asmarani & 

Kusumaningtias (2019), bahwa akuntabilitas adalah sebuah wujud kewajiban-

kewajiban yang dilakukan untuk menerapkan pertanggungjawaban dari kemajuan 

atau kegagalan dan mengungkapkan realitas yang didapatkan sebagaimana dengan 

tujuan suatu entitas atau organisasi. Sehingga akuntabilitas dan akuntansi tidak 

terpisahkan, karena akuntansi merupakan tolak ukur untuk menilai akuntabilitas 

suatu organisasi perusahaan. Sedangkan menurut Kalbarini (2018), bahwa konsep 

akuntabilitas dalam syariat islam mengemukakan bahwa manusia sebagai 

pemegang amanah, bukan sebagai pemegang Kuasa penuh yang mengatur dunia. 

Maka dari itu, manusia dijadikan sebagai pemimpin dalam bentuk amanah dan 

sebagai wakil Allah yang memiliki tanggung jawab dunia maupun akhirat. 
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 Akuntabilitas kini dilihat sebagai salah satu bagian dalam responsibility. 

Diamana akuntabilitas yang berarti kewajiban dalam bertanggung jawab atas apa 

yang telah dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh individu. Sedangkan 

responsibility merupakan akuntabilitas yang keterkaitannya dengan kewajiban 

untuk menjelaskan kepada pihak lain bahwa yang mempunyai hak untuk meminta 

pertanggungjawaban (Widyanti et al., 2021). Maka dari itu, tidak seharusnya 

seorang muslim masuk pada dunia bisnis dengan pengetahuan yang kurang 

terhadap syariat Islam, terutama mengenai akuntabilitas sosial. Hal tersebut 

merupakan target dari ambisi setan pada diri seorang manusia agar memasukkan 

seorang muslim dalam suatu kehinaan (Cahya, 2018). Akuntabilitas sosial pada 

akuntansi mempunyai maksud agar dapat membantu dalam alokasi sumber daya 

yang efisien dengan memberikan informasi guna mengambil keputusan oleh 

mereka yang bertanggungjawab untuk dapat membuat keputusan investasi. 

Akuntabilitas sosial dalam pandangan akuntansi syariah merupakan akuntabilitas 

yang memiliki “jiwa” atau menjadi sumber “etika” dari pemberian informasi. 

Sehingga akuntansi syariah merupakan suatu instrument akuntabilitas yang dapat 

digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (Akuntabilitas Vertikal), stakeholders, 

dan alam (akuntabilitas horizontal) (Kalbarini, 2018).  

 Pentingnya akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dikarenakan nantinya dapat membantu memperkuat hubungan antara masyarakat 

dengan pemerintah lokal (kabupaten/kota), serta membantu pemegang amanah 

untuk menjadi responsive dan efektif. Dimana tanggungjawab sosial menjadi 

suatu gagasan bahwa perusahaan tidak lagi harus berurusan dengan tanggung 
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jawab yang berpijak pada nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan 

dalam kondisi keuangannya (financial) saja, tetapi tanggungjawabnya harus 

berpijak pada masalah sosial dan lingkungan (Fauzi et al., 2020). Sehingga 

menurut Cahya (2018), bahwa unsur pengungkapan yang memperhatinkan indeks 

ISR belum mencapai hasil yang benar-benar maksimal, namun sudah cukup 

akuntabel. 

   

E. Bank Syariah 

 Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam, maksudnya yaitu bank yang dalam prosesnya mengikuti ketetapan-

ketetapan syariah Islam, khususnya yang bersangkutan dengan tata cara 

bermuamalah secara syariah. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang 

mendalami pada pengelola secara menyeluruh terkait hubungan transaksinya 

yakni  efesieni, keadilan, dan kebersamaan (Pratama et al., 2018). Bank syariah 

merupakan bank yang memiliki peranan sama seperti bank umum lainnya, 

yakni sebagai sektor pembiayaan sekaligus sebagai fungsi intermediasi. Tujuan 

utama bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu 

masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan yang sesuai dengan prinsip 

syariah (Zubair et al., 2019).  

 Perbankan syariah pada sektor keuangan yang terjadi pada dampak 

pandemi berkepanjangan. Momen ini menjadi peluang bagi perbankan syariah dan 

lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk berkontribusi dalam membantu 

ekonomi masyarakat. Maka dari itu, hal ini dibuktikan terbitnya peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Pembiayaan bagi masyarakat 
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yang terdampak pada pandemi Covid-19. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi 

stabilitas sistem keuangan dan perbankan, karena kebijakan tersebut memiliki 

dampak terhadap suatu kinerja perbankan (Azhari & Wahyudi, 2020).  Dengan 

demikian bahwa fungsi sosial dari bank syariah strategis dalam merealisasikan 

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen ekonomi Islam 

yang lain. Tetapi permasalahannya, sejauhmana pemenuhan tangungjawab sosial 

tersebut telah diwujudkan oleh bank syariah. Bank syariah harusnya memiliki 

dimensi spiritual yang lebih banyak dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki 

bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah (Zubair et al., 

2019). 

 Bank syariah mempunyai kekuatan tanggung jawab kepada masyarakat, 

untuk membangun distribusi pendapatan yang adil. Syarat yang pasti dalam 

meyakinkan bahwa bank syariah seharusnya menunjukkan sebuah kekuatan 

fundamental. Sehingga program Corporate Social Responsibility dalam Islam 

juga termotivasi oleh nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan dan kejujuran. 

Secara nyata akan tercapai dalam kegiatan bisnis serta dalam hubungan dengan 

pemangku kepentingan tersebut (Amelia & Yusof, 2020). Dimana pengungkapan 

CSR dalam bentuk Islam yaitu Islamic Social Reporting dapat memjadi salah satu 

strategi bank syariah dalam meningkatkan aktivitasnya serta menarik perhatian 

nasabah bank konvensial untuk beralih. Strategi pemasaran produk syariah yang 

memakai ISR dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap produk yang 

mendapat pengakuan. Pengungkapan ISR harus di dorong karena bank syariah
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memiliki pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan bank konvensional (Pratama et al., 2018). 

 

F. Islamic Social Reporting dan Perspektif Metafora Amanah 

 Munculnya keperluan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang ada pada perbankan syariah, peneliti-peneliti menggunakan Islamic Social 

Reporting (ISR) agar dapat mengukur pengungkapan sosial di institusi keuangan 

syariah. Indeks ISR yang dipercaya dapat menjadi tahap awal dalam standar 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang sesuai dengan 

perspektif Islam (Mahardikasari & Aryani, 2019). Indeks ISR diyakini dapat 

memberikan tahapan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai 

dengan perspektif Islam. Prinsip pertanggungjawaban (accountability) yakni 

konsep yang sering digunakan kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban 

sosial kini selalu berkaitan dengan konsep amanah. Dimana bagi kaum muslim, 

persoalan amanah merupakan hasil dari transaksi manusia dengan sang khaliq 

mulai dari alam kandungan manusia diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin di 

muka bumi (Isya, 2019). 

 Menurut Frihatni (2021), bahwa hukum syariah ini dapat menjadi awal 

terbentuknya nilai etika dalam Islam. Secara umum, etika dalam Islam terdiri dari 

sepuluh etika yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, manusia 

dengan manusia,dan manusia dengan alam semesta. Kesepuluh nilai etika tersebut 

adalah iman, takwa, amanah, ibadah, khalifah, ummah, keyakinan akan datangnya 

hari kiamat, „adl dan zulm, halal, dan haram, serta i‟tidal, dan ishfar. Etika 

tersebut yang nantinya menjadi landasan manusia dalam melaksanakan aktivitas 
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politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Andrianto (2020), bahwa tugas sebagai 

pembeban amanah dalam perspektif bisnis yang memperlihatkan dua bentuk 

utama. Pertama, dalam pandangan syariah bukan hanya sebatas bisnis semata, 

tetapi itu merupakan ibadah yang tidak hanya melibatkan transaksi-transaksi 

ekonomi, tetapi juga rasa saling menolong terhadap sesama (masyarakat pada 

umumnya), rasa peduli pada lingkungan dan rasa cinta kepada Allah swt. Kedua, 

Abd‟ Allah adalah bentuk ketaatan manusia agar melaksanakan aktivitasnya, yaitu 

ritual ibadah wahdah (wajib). Hal ini disebabkan karena terihat secara tegas setiap 

kali manusia melakukan satu ibadah yaitu shalat.  

Manusia menjadi beban amanah oleh Allah dapat melaksanakan tugas-tugas 

kekhalifahannya. Kesimpulan kekhalifahan yakni dapat menjalankan dan 

menunaikan amanah. Penerapan dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa seorang 

yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melaksanakan pertanggungjawaban 

apa yang sudah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait (Isya, 

2019). Dalam penerapan amanah tersebut juga menginginkan konsep yang lebih 

humanis dalam sebuah metafora, metafora amanah yang ditingkatkan merupakan 

kiasan. Metafora amanah dilakukan untuk menggambarkan dan mengoperasikan 

organisasi, sehingga metafora amanah ini lebih pada suasana humanis dan 

transendental. 

 

G. Islamic Social Reporting dan Akuntabilitas Sosial 

 Prinsip syariah merupakan landasan utama dalam ISR yang menghasilkan 

aspek-aspek material, moral, dan spiritual menjadi fokus utama dari pelaporan 

sosial perusahaan. Terdapat dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif 
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Islam, pertama pengungkapan penuh (full disclosure) dan akuntabilitas sosial 

(social accountability), konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip 

pengungkapan penuh dengan tujuan agar terpenuhi kebutuhan publik atau suatu 

informasi. Dalam konteks syariah, masyarakat memiliki kewajiban untuk 

mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi atau entitas. Hal ini 

dilakukan agar dapat melihat apakah perusahaan tersebut tetap melakukan 

kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Abadi et 

al., 2020). Pentingnya tanggungjawab sosial perbankan syariah memerlukan 

pengukuran atau parameter, salah satunya dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

yang merupakan standar pengukuran atau pelaporan kinerja sosial perusahaan 

yang memakai prinsip syariah serta merupakan standar pelaporan kinerja sosial 

entitas yang berbasis syariah (Fauzi et al., 2020). 

 Dari pertama munculnya ISR diharapkan melahirkan konsep atau praktik 

akuntansi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Instrument tersebut 

melahirkan kontribusi kepada kemajuan bisnis yang lebih jujur dan adil. Maka 

dari itu, dengan mempersiapkan konsep akuntabilitas sosial akan mendorong 

terwujudnya kebutuhan publik atas suatu informasi berdsarkan nilai-nilai Islam. 

Konsep akuntabilitas sosial bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan publik akan 

suatu informasi (Abadi et al., 2020). Akuntabilitas sangatlah dipengaruhi oleh 

konsep Tauhid, membahwa segala sesuatu wajib untuk dipertanggungjawabkan 

kepada Allah dan segala sesuatu yang dilaksanakan harus sesaui dengan perintah-

Nya. Maka dalam konsep kepemilikan, bahwa Islam membenarkan posisi 

individu, tetapi pada hakekatnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan 
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bertujuan untuk rahmatan lilalamin (rahmat bagi seluruh alam) (Wahyu & 

Ariyanto, 2021). 

 Pada penelitian Cahya (2018), menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial 

dari sudut pandang Islam bermula dari prinsip yang terdapat dalam Al-Qur‟an. 

Terdapat tiga prinsip yang mengawali tanggung jawab sosial di dalam Islam. 

Pertama, prinsip perwakilan yang menjelaskan bahwa manusia adalah perwakilan 

dari Allah di bumi. Prinsip perwakilan ini mengmukakan konsep yang sama 

adalah manusia dipercaya agar mengelola dan merawat segala kepemilikan Allah 

di muka bumi ini. Kedua, tanggung jawab terhadap Allah SWT. Dimana, prinsip 

ini melukiskan bahwa setiap individu akan dimintai petanggungjawaban pada hari 

pembalasan atas apa yang dilaksanakannya di dunia. Tanggung jawab kepada 

Allah merupakan awal dari semua tindakan dari umat muslim, begitupun dengan 

entitas Islam. Ketiga, anjuran kepada yang ma‟ruf dan mencegah yang mungkar. 

Prinsip ketiga yang merangkai dua prinsip sebelumnya yang merupakan 

menyuruh kepada yang ma‟ruf  dan mencegah kemungkaran. Tanggung jawab ini 

merangkum berbagai aspek dalam kehidupan umat muslim.    

 

H. Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan yang mendasar dalam 

melakukan penelitian. Sehingga temuan-temuan melalui hasil penelitian 

sebelumnya merupakan hal yang sangat diperlukannya sebagai data pendukung. 

Dimana pada penelitian ini ingin menguji dan mendeskripsikan bagaimana 

menerapkan dari pembahasan mengenai tanggung jawab sosial berbasis syariah, 

dalam hal ini judul penelitiannya “Islamic Social Reporting; Akuntabilitas sosial 



36 
 

 

bank syariah dalam perspektif metafora amanah”. Untuk penelitian sebelumnya 

membahas mengenai akuntabilitas sosial. Pada penelitian Kalbarini (2018), 

dengan judul penelitian implementasi akuntabilitas dalam Sharia Enterprise 

Theory di Lembaga Bisnis Syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

implementasi akuntabilitas dalam konsep Shariah Enterprise Theory di Swalayan 

Pamella didasari pada konsep akuntabilitas pemilik swalayan tentang akuntabilitas 

bahwa tujuan utama hidup di dunia rahmatan lil alamin yaitu setiap umat muslim 

diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. 

Sedangkan pada penelitian Desiana (2018), dengan judul penelitian Pelaporan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah dalam Perspektif 

Syariah Entreprise Theory. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaporan tanggung jawab sosial BRI Syariah masih sangat terbatas, secara 

sukarela, serta masih jauh dari sesuai dengan Syariah Enterprise Theory. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2018), yang berjudul 

diskursus Islamic Social Reporting sebagai akuntabilitas berbasis syariah. Hasil 

penelitian bahwa akuntabilitas sangat penting untuk membuat sikap kritis terhadap 

entitas yang diperoleh serta dapat menyadari bahwa harus ada sikap 

pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri 

(2020), dengan judul analisis akuntabilitas berbasis Sharia Enterprise Theory 

untuk pengembangan bisnis Rumah Jahit Akhwat. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa RJA mengelola bisnisnya berdasarkan nilau-nilai Islam 

seperti penerapan SOP karyawan yang sarat akan nilai Islam, akad dalam 

muamalah, serta etika dalam berbisnis. Selanjutnya pada penelitian Cahya & 
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Rohmah (2019), dengan judul Evolution of Islamic Social Reporting: Viewed from 

Islamic Position in the Continuum Social Responsibility. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa perusahaan yang menerapkan pelaporan kegiatan sosial yang 

disajikan dalam laporan tahunan perusahaan telah berada pada tingkat strategis 

dari kontinum tanggung jawab Islam. Dimana tingkat pelaporan perusahaan dalam 

kategori ini, menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi prinsip tanggung 

jawab sosial.  

 Selanjutnya pada penelitian Abadi et al., (2020), dengan berjudul 

Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas 

Sosial Bank Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa skor indeks ISR 

yang rendah (kurang informatif) tidak dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut 

tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan baik 

karena terdapat dua kemungkinan, yaitu perusahaan tersebut melakukan tanggung 

jawab sosial secara syariah akan tetapi tidak diungkapkan dalam laporan-

laporannya atau perusahaan tersebut memang tidak melakukan tanggung jawab 

sosial secara syariah. Seperti pada penelitian Frihatni et al., (2021), yang berjudul 

Islamic Social Reporting Index sebagai Indikator Akuntabilitas dan Transparansi. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum perusahaan telah menjalankan 

tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik meskipun masih ada perusahaan 

yang di tahun tertentu tidak melakukan bahkan minim dalam menjalankan 

tanggung jawab sosialnya. Belum ada satupun perusahaan yang mencapai angka 

penuh, yakni implementasi dan pengungkapan Indeks ISR secara 100% (seratus 

persen).  
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 Kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Isya (2019), 

dengan judul yaitu analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Berbasis Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Mandiri Periode 

2014-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perhitungan indeks ISR pada 

BSM menunjukkan bahwa secara keseluruhan intensitas pengungkapan tanggung 

jawab sosial BSM adalah informatif. Meskipun secara kumulatif intensitas 

pengungkapan tanggung jawab sosial BSM adalah informatif, tapi pada setiap 

indeks ISR memberikan hasil yang berbeda-beda. Dan dari enam tema 

pengungkapan hanya tema tata kelola perusahaan yang menunjukkan nilai 

tertinggi indeks ISR BSM sebesar 100%, tata kelola perusahaan yang baik Good 

Corporate Governance (GCG).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti et al., (2021), dengan judul 

konsep amanah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Ikhlas 

Muhammadiyah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas 

pengelolaan keuangan masjid terdapat nilai spiritualitas berupa amanah dan 

kejujuran. Bentuk laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. 

Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodic. Penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian Ridwan et al., (2021), yang berjudul implementasi 

Reciprocation Accountability berbasis amanah dalam mewujudkan Good 

University Governance. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pengelolaan 

kampus UIN Alauddin Makassar sudah mempunyai kesadaran yang baik dalam 

melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan sudah 

sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta sadar akan tanggungjawab yang 
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diberikan. Reciprocation Accountability merupakan sesuatu yang hal yang penting 

untuk ditindak lanjuti, tekait pengelolaan yang harus mengdepankan kesadaran 

tanggung jawab yang mereka jalankan serta sadar akan tanggung jawab yang 

mereka emban. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Pendekatan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. (Kalbarini, 

2018) 

Kualitatif dengan 

pendekatan studi 

kasus 

Implementasi akuntabilitas sosial 

dalam konsep Shariah Enterprise 

Theory Swalayan Pamella 

didasarkan pada konsep 

akuntabilitas pemilik swalayan 

tentang akuntabilitas bahwa 

tujuan utama hidup di dunia 

rahmatan lil alamin yaitu setiap 

umat muslim diharuskan 

memberikan manfaat kepada 

sesama sebagai makhluk Allah. 

Perwujudan konsep tersebut 

dilakukan dengan pemisahan 

pertanggungjawaban dana bisnis 

dan dana sosial yang dikelola oleh 

pihak swalayan. 

Pertanggungjawaban dana bisnis 

yang dikelola pihak swalayan 

dipertanggungjawabkan kepada 

Allah melalui dana zakat dan 

laporan pertanggungjawabannya 

dibuat oleh pemilik sebagai bahan 

evaluasi peningkatan target zakat 

kedepan. Dana non bisnis yang 

dikelola pihak swalayan 

dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat melalui berbagai 

kegiatan sosial kemanusiaan dan 

laporan pertanggungjawabannya 

diberikan kepada masyarakat 

melalui berbagai media seperti 

poster dan spanduk. 



40 
 

 

2. (Cahya, 

2018) 

Deskriptif kualitatif Akuntabilitas sangat penting agar 

dapat membuat sikap responsif 

terhadap entitas yang didapatkan 

dan menyadari bahwa harus ada 

sikap pertanggungjawaban yang 

harus dijalankan. 

Akuntabilitas berbasis Islam 

diperlukan bagi komunitas 

muslim dengan tujuan agar 

menunjukkan bahwa 

pertanggungjawaban kepada 

sesame manusia, masyarakat, dan 

Allah SWT.  

Penerapan ISR sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dilandaskan 

pada prinsip dan falsafah yang 

diangkat dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah sebagai pedoman dalam 

berbagai aktivitas kehidupan.  

3. (Desiana, 

2018) 

Deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan 

studi kasus 

Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan oleh Bank BRI 

Syariah masih belum sesuai 

dengan shariah Enterprise Theory 

terutama dalam akuntabilitas 

horizontal direct stakeholders 

yakni terhadap nasabah dan 

karyawan,  

Tidak dijelaskannya kualifikasi 

dan pengalaman dewan pengawas 

syariah, tidak dijelaskannya 

jumlah transaksi yang tidak sesuai 

syariah, dan alasan adanya 

transaksi tersebut tidak adanya 

kebijakan/usaha untuk 

mengurangi transaksi non syariah 

di masa mendatang, tidak adanya 

presentase pembiayaan PLS 

(Profit Loss Sharing) 

dibandingkan pembiayaan lain. 

Tidak ada pula kebijakan/ usaha 

untuk memperbesar porsi PLS di 

masa mendatang, dan tidak ada 

alasan atas jumlah pembiayaan 

dengan skema PLS. 

4.  (Isya, 2019) Deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan 

Perhitungan indeks ISR pada 

BSM dari tahun 2014-2016 



41 
 

 

analisis data menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan intensitas 

pengungkapan tanggung jawab 

sosial BSM adalah informatif. 

Walau secara kumulatif intensitas 

pengungkapan tanggung jawab 

sosial BSM adalah informatif, tapi 

pada setiap indeks ISR 

menunjukkan hasil yang berbeda-

beda. Kedua, dari 6 (enam) tema 

pengungkapan hanya tema tata 

kelola perusahaan yang 

menunjukkan nilai tertinggi 

indeks ISR BSM pada tahun 

2014-2016 sebesar 100%, tata 

kelola perusahaan yang baik Good 

Corporate Governance (GCG) 

menjadi acuan dalam perubahan 

agar tetap memenuhi tuntutan 

stakeholders. 

5. (Cahya & 

Rohmah, 

2019) 

Kualitatif dengan 

pendekatan studi 

literature 

Perusahaan yang menerapkan 

pelaporan kegiatan sosial yang 

disajikan dalam laporan tahunan 

perusahaan telah berada pada 

tingkat strategis dari kontinum 

tanggung jawab Islam. Dimana 

tingkat pelaporan perusahaan 

dalam kategori ini, menunjukkan 

bahwa perusahaan telah 

memenuhi prinsip tanggung jawab 

sosial. 

Tingkat Strategis itu sendiri 

mencakup tanggung jawab 

altruistik seperti tindakan 

kontributif kepada masyarakat, 

memberikan upah yang layak 

kepada karyawan, pelestarian 

lingkungan, sehingga harapan 

jangka panjang dapat 

meningkatkan kredibilitas dan 

tingkat kepercayaan pemangku 

kepentingan. 

6. (Abadi et 

al.,2020) 

Kualitatif dengan 

pendekatan 

deskriptif analisis  

Pertama, tema pendanaan dan 

investasi terdapat 6 BUS yang 

kurang informatif, kedua pada 
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tema produk dan jasa yang kurang 

informatif adalah BRI Syariah, 

ketiga pada tema karyawan 

terdapat 5 BUS yang kurang 

informatif, keempat pada tema 

Masyarakat terdapat 6 BUS yang 

kurang informatif, kelima pada 

tema lingkungan terdapat 9 BUS 

yang kurang informatif. 

Walaupun sebenarnya skor indeks 

ISR yang rendah (kurang 

informatif) tidak dapat diartikan 

bahwa perusahaan tersebut tidak 

melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial secara 

syariah dengan baik karena 

terdapat dua kemungkinan, yaitu 

perusahaan tersebut melakukan 

tanggung jawab sosial secara 

syariah akan tetapi tidak 

diungkapkan dalam laporan-

laporannya atau perusahaan 

tersebut memang tidak melakukan 

tanggung jawab sosial secara 

syariah. 

7. (Putri, 2020) Deskriptif kualitatif 

dengam 

pendekatan 

fenomenologi 

RJA (Rumah Jahit Akhwat) 

menerapkan aturan-aturan yang 

sesuai dengan konsep bisnis Islam 

dalam mengelola bisnisnya. Mulai 

dari bahan baku yang dipastikan 

kehalalannya, produksi, 

pemasaran, transaksi dan lain-lain. 

RJA senantiasa memperhatikan 

aturan-aturan muamalah yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan 

sunah Rasulullah saw. 

Akuntabilitas dalam Islam telah 

diimplementasikan dengan baik 

oleh RJA. 

Pengejewantakan SET (Sharia 

Enterprise Theory) juga telah 

diterapkan oleh RJA. Bisnis ini 

senantiasa mengeluarkan zakat 

dan memperhatikan etika bisnis 

sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada 



43 
 

 

Allah swt. Akuntabilitas vertikal 

ini kemudian dijabarkan dalam 

bentuk akuntabilitas horizontal. 

8. (Widyanti et 

al., 2021) 

Kualitatif dengan 

pendekatan 

deskriptif analisis  

Dalam akuntabilitas sosial 

pengelolaan keuangan masjid 

terdapat nilai spiritualitas berupa 

amanah atau kejujuran. Bentuk 

laporan keuangan masjid 

dilakukan sangat sederhana. 

Dengan bentuk, empat kolom 

yakni uraian, penerimaan, 

pengeluaran maupun saldo. 

Pelaporannya juga tidak dilakukan 

secara konsisten dan periodik. 

Dengan konstruksi kebudayaan 

yang unik di Masjid Ikhlas 

Muhammadiyah Pampangan, 

sejatinya akuntansi dalam 

prakteknya dapat mendorong 

transparansi, akuntabilitas 

bergeser menjadi instrumen yang 

mendorong prilaku ibadah yang 

“ria”. 

9. (Ridwan et 

al., 2021) 

Kualitatif dengan 

pendekatan fgi 

Pertama, dalam pengelolaan 

kampus UIN Alauddin Makassar 

sudah mempunyai kesadaran baik 

dalam melaksanakan amanah atau 

tugas yang diberikan. Tugas yang 

diberikan sudah sesuai dengan 

aturan yang ada dan sadar akan 

tanggungjawab yang diberikan.  

Kedua, Reciprocation 

Accountability berbasis amanah 

dapat memberikan dampak positif 

terhadap sebuah organisasi baik 

dari segi pengelolaan maupun 

pada saat pelaporan karena dapat 

memberikan pertanggungjawaban 

yang sesuai dengan aktivitas yang 

dilaksanakan.  

Dan ketiga,  Reciprocation 

Accountability merupakan sesuatu 

yang hal yang penting untuk 

ditindak lanjuti, apalagi tekait 

pengelolaan yang harus 

mengdepankan kesadaran 
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tanggungjawab yang mereka 

jalankan dan sadar akan 

tanggungjawab yang mereka 

emban. Oleh karena itu, hal 

tersebut membuat UIN Alauddin 

Makassar dapat mewujudkan 

Good enomenoloUniversity 

Governance. 

10. (Frihatni et 

al., 2021) 

 

Deskriptif kualitatif Ada beberapa bukti bahwa secara 

umum, perusahaan telah 

menjalankan tanggung jawab 

sosial perusahaan dengan baik 

meskipun masih ada perusahaan 

yang ditahun tertentu tidak 

melaksanakan bahkan masih 

sedikit dalam melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya.  

Secara umum perusahaan-

perusahan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index, masih 

belum ada satupun yang mencapai 

angkah yang penuh, yaitu dari 

penerapannya  dan pengungkapan 

indeks ISR secara 100% (seratus 

persen). Hal tersebut karena 

adanya bagian dari Indeks ISR 

yang tidak mungkin dipenuhi oleh 

entitas tersebut seperti green 

product, audit environmental, dan 

bantuan untuk aktivitas politik.  

 

 Penelitian terdahulu yang dipaparkan dapat disimpulkan perbedaannya  

dengan yang diteliti bahwa kinerja sosial akan berjalan baik apabila tujuan kinerja 

tersebut juga baik, maka dari itu didalam laporan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial yang didasari dengan indeks ISR pada Bank BRI Syariah diharapkan dapat 

dilaksanakan tanggung jawab sosial secara syariah serta tidak hanya bersifat 

sukarela (Valuntory) sehingga dapat memenuhi akuntabilitas. BPRS Bahari 

Berkesan Ternate telah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik serta 

didasari dengan prinsip Syariah yang dijalankan dengan amanah pada setiap 
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pemegang amanah pada BPRS Bahari Berkesan. Kemudian persamaan antara 

penelitian terdahulu dengan yang diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai 

bagaimana pelaksanaan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah. Selain itu, 

Akuntabilitas sosial dalam konsep Shariah Enterprise Theory Swalayan Pamella 

dan BPRS Bahari Berkesan didasarkan dengan konsep akuntabilitas kepada 

pemilik swalayan bahwa tujuan utama hidup di dunia yaitu setiap umat muslim 

diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. 

 

I. Kerangka Pikir 

 Penelitian ini terdapat model pemikiran yang harus dikembangkan agar 

penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat dipahami 

secara mudah.  Sehingga di dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul 

mengenai Islamic Social Reporting; Akuntabilitas sosial Bank Syariah dalam 

perspektif metafora amanah. Penelitian ini dimulai dengan pembahasan Islamic 

Social Reporting yang kemudian dilanjutkan dengan Akuntabilitas Sosial dan

konsep amanah. Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggungjawab yang 

diperintahkan oleh Allah SWT dapat berjalan dengan baik. Selain itu, 

membantu memperluas materi-materi islam yang lebih luas serta dapat 

membandingkan lembaga keuangan lainnya, maka secara sederhana kerangka 

pikir dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah) Bahari Berkesan, dengan meneliti langsung di bank tersebut. PT. BPRS 

Bahari Berkesan berada di Jl. Boulevard, Jatiland Busines Center, Ternate, 

Maluku Utara, Indonesia. Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang memiliki 

luas wilayah 547,736 km². Kota Ternate mempunyai potensi strategis sebagai kota 

perdagangan yang dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Kota yang Wilayah 

Kepulauan dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0°-

2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar 

162,03 km², sedangkan lautannya 5.547,55 km. Letak BPRS Bahari Berkesan 

berada pada tengah-tengah kota Ternate. Kemudian waktu penyusunan proposal, 

rencana penelitian, dan hasil dari penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari 

Juni-Agustus 2022. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, 

mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 

mendalam. Dimana, menurut Harahap (2020) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah, yang pada umumnya peneliti merupakan instrumen kunci. 

Wahidmurni, (2017) menjelaskan bahwa metode penelitian kualititatif merupakan 

suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan 
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dengan data berupa narasi yang bersumber pada aktivitas wawancara, 

pengamatan, serta pengalian dokumen. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan (umumnya diajukan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitian) yang akan dirumuskan dalam subbab rumusan 

masalah atau fokus penelitian. Berdasar identifikasi pertanyaan-pertanyaan, maka 

dengan mudah untuk menentukan desain penelitian yang digunakan, sebab dari 

hasil identifikasi tersebut setidaknya akan ditemukan. 

 Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi 

dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan 

berlangsung (Rijali, 2018). Demikian pada sifat penelitian, pendekatan kualitatif 

lebih mengarah pada penyelidikan kebenaran yang bersifat relatif, hermenetik dan 

interpretatif. Pilihan pendekatan ini lebih banyak menggunakan analisis teoritis 

dan hermenetik yang kuat untuk mencapai suatu kesimpulan (Zaluchu, 2020). 

Sehingga pada jenis penelitian kualitatif yang semakin mendalam, teliti, dan 

tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik 

kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek 

penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan 

kedalaman data, bukan kuantitas data (Harahap, 2020). 

 

C. Pendekatan Penelitian 

 Kedalaman penelitian kualitatif tercermin dalam pendekatan model. 

Semakin teori diterapkan sebagai "model pendekatan", (approach model) yang 

semakin canggih penelitiannya (Harahap, 2020). Pendekatan kualitatif menurut 
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Wahidmurni (2017), merupakan suatu bentuk penelitian dimana peneliti dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian 

sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data. Tujuan pokoknya 

adalah menggambarkan, mempelajari, dan menjelaskan fenomena itu. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Maka yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peneltian kualitatif dengan menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research) berdasarkan pada deskriptif.  

 Menurut Harahap (2020), bahwa penelitian fenomenologi merupakan 

sebuah penelitian yang mengandalkan atau memahami makna yang ada dibalik 

fenomena (noumena) yang dideskripsikan secara rinci. Tujuan dari penelitian 

fenomenologi adalah melakukan pemahaman respon atas keberadaan individu 

dalam masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam menjalankan interaksi 

dengan sesamanya. Maka dari itu, pendekatan ini dipilih dikarena peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi pada pada 

seorang ataupun banyak orang dengan membagikan pengalamannya yang 

seiringan dengan kinerjanya. Dan juga dapat memberikan sebuah data secara 

mendetail. Sehingga penelitian ini menggunakan metode fenomenologi yang 

dapat menghasilkan fenomena yang terjadi secara lebih mendalam. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, dan gambar. Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data objektif dan 

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

diperoleh melalui responden penelitian berupa informan yang diwawancarai dan 



50 
 

 
 

dari dokumenter. Subjek penelitian menurut Arikonto (2016), memberi batasan 

subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel 

penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Subjek penelitian mempunyai 

peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang 

variabel yang penelitian amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek 

penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang 

data diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. 

 Sedangkan sumber data kualitatif adalah Sumber data yang merujuk pada 

asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti (Wahidmurni, 2017). 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana 

data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana 

mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah (Herviani & 

Febriansyah, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari 

pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Data 

primer tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-

file. Pada penelitian Syafnidawati (2020), bahwa data primer tidak tersedia dalam 

format agregat atau file. Data ini harus dikumpulkan dan diteliti melalui sumber 

atau responden, yakni subjek survey. Oleh karena itu, peneliti langsung terjun ke 

lapangan untuk mendapatkan data primer. Dengan demikian, jumlah informan 

sebagai narasumber yakni sebanyak 4 (empat) bagian, secara sistematis disajikan 

dalam table 3.1 berikut: 
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Table 3.1 

Bagian Informan Penelitian 

NO. Nama Jabatan Instansi 

1. Risdan Harly, SH. CIRBD Direktur Utama BPRS Bahari 

Berkesan Ternate 

2. Amrufallah  Accounting BPRS Bahari 

Berkesan Ternate 

3. Yusran Walanda Manajemen Resiko, 

Tata Kelola & 

Kepatuhan 

BPRS Bahari 

Berkesan Ternate 

4. Dzulkifli Nasabah Masyarakat 

5. Apriani Ibrahim Nasabah Masyarakat 

 Selain data hasil wawancara, penelitian ini juga menggunakan data 

pendukung yang bersumber dari laporan atau dokumen lain yang relevan baik dari 

jurnal, buku, maupun website resmi terkait dengan Bank BPRS Bahari Berkesan 

di wilayah Ternate dan konsep Metafora Amanah. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

 Menurut Herviani & Febriansyah (2016), bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan 

memaparkan keadaan yang ada di perusahaan. Metode pengumpulan data adalah 

Penelitian lapangan (Field Research), dilakukan dengan cara mengadakan 

peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data 

primer maupun sekunder. Kemudian teknik pengumpulan atau pengambilan data 

kualitatif menurut Harahap (2020), bahwa pada dasarnya bersifat tentatif karena 

penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang 

mau diperoleh. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti biasanya 

diibaratkan sebagai bricoleur atau semacam orang profesional. Sehingga dalam 
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penelitian ini, metode yang digunakan adalah menggunakan beberapa cara yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 Dalam proses pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian 

Islamic Social Reporting; Akuntabilitas sosial Bank Syariah dalam perspektif 

metafora amanah adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang 

dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, 

semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan 

bentuk interview yang sudah diarahkan sejumlah pertanyaan secara ketat. 

Kemudian, interview semi terstruktur, meskipun interview sudah 

diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan 

memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai 

dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Sedangkan interview 

secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti 

hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format 

format tertentu secara ketat (Harahap, 2020). 

 Wawancara penelitian bersifat formal. Walaupun wawancara 

dalam penelitian tergolong cukup ketat dikarenakan adanya aturan yang 

dipakai untuk satu partisipan. Tidak sama halnya dengan percakapan biasa, 

wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu 

sisi saja. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif (Rachmawati, 2007). Agar 
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wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui yang 

dikemukakan oleh (Rahardjo, 2011), yakni: Pertama, mengenalkan diri. 

Kedua, menjelaskan maksud suatu kedatangan. Ketiga, menjelaskan 

materi wawancara. Dan kemudian mengajukan pertanyaan. 

2. Observasi 

 Selain wawancara, terdapat observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang paling umum dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi juga dapat 

diartikan pengumpulan data secara nyata dari lapangan. Observasi adalah 

proses yang mendahului pengamatan dan pemahaman selanjutnya yang 

sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam 

situasi nyata dan buatan (Kristanto, 2018). Hasil kegiatan pengamatan 

dapat berupa catatan tanah atau peristiwa. Saat melakukan observasi, 

peneliti harus menjaga jarak untuk menghindari bias yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya (Harahap, 2020). 

 Menurut (Rahardjo, 2011), observasi dapat dilaksanakan dalam 

berbagai bentuk, antara lain observasi partisipan, observasi tidak 

terstruktur, dan observasi kelompok. Observasi partisipatif adalah metode 

pengumpulan data dimana peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari 

informan dan mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan 

persepsi. Kedua, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang 

dilakuksanakan tanpa menggunakan pedoman atau petunjuk observasi, 

sehingga memungkinkan peneliti dalam mengembangkan observasi
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berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Observasi kelompok 

adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti tentang 

topik yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan informasi yang juga bisa diperoleh lewat 

fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil 

rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi berasal 

dari kata document yang berarti bahan terdokumentasi, dan hukum 

dokumentasi berarti proses pengumpulan data dengan cara merekam data 

yang ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

dapat digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang 

atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang 

sangat berguna untuk penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Berbagai 

dokumen berbentuk teks (dalam bentuk bacaan, rekaman suara, atau 

materi audiovisual). Hal ini biasa terjadi pada manuskrip, karya sastra, dan 

kajian seni pertunjukan (Harahap, 2020). Kekuatan dan kelemahan 

dokumentasi berasal dari (Dimyati, 2013). Kelebihan: hemat waktu, hemat 

energi dan hemat biaya. Namun, pada metode dokumen juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan: ketersediaan data mungkin masih dipertanyakan, 

data yang tidak dapat diandalkan mungkin masih dipertanyakan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Pada studi yang dilaksanakan Kusuma et al., (2021) bahwa instrumen 

penelitian merupakan pengukur variabel yang ada dalam kegiatan penelitian dan 
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berperan penting untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya 

dalam mendukung ketepatan rancangan penelitian. penelitian ini, peneliti sebagai 

instrumen utama harus memahami metode yang digunakan untuk fokus 

permasalahan sejak awal penelitian. Karena untuk mendapatkan informasi yang 

jelas dan terpercaya, peneliti harus mendapatkan sumber informasi melalui 

wawancara lebih mendalam.  

 Menurut Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen 

penelitian yang digunakan berupa alat-alat yang digunakan peneliti dengan 

informan yang berkaitan langsung dan dapat digunakan untuk mengukur maupun 

menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang diamati peneliti. Alat yang 

digunakan dalam instrumen penelitian ini yaitu: Handphone, alat tulis-menulis, 

dan laptop.  

 

G. Tekhnik Analisis Data 

 Analisis data adalah bagian terpenting dari metode ilmiah karena 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang 

dikumpulkan tidak berguna tanpa analitik. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian urutan data dan mengaturnya ke dalam pola kategoris dan unit 

deskriptif dasar (Nugrahani, 2014). Menurut Rijali, (2018) Analisis data sebagai 

upaya dalam mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara, dan lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang 

diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Penelitian ini teknik 

analisis yang digunakan adalah model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan 
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Huberman model metode analisis data interaktif, aktivitas ini menggunakan tiga 

langkah dalam proses analisis data yaitu Reduksi data (data reduction), Penyajian 

data (data display), dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ 

verification).  

1. Reduksi Data 

  Reduksi data merupakan catatan atas data yang telah didapatkan 

dari hasil pemilihan, pengastrakan, transformasi data, dan pemusatan 

perhatian untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data (Rijali, 

2018).SedangkanMenurut Sugiyono (2018), Reduksi data adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Saat kita mengurangi data, 

maka kita dipandu oleh tujuan yang ingin kita capai dan tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses pemikiran 

kritis yang membutuhkan kecerdasan tingkat lanjut dan wawasan yang 

mendalam.   

  Reduksi data menurut Rijali (2018), meliputi: meringkas data, 

mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Caranya yaitu: 

seleksi ketat atas data-data, ringkasan atau uraian singkat, dan 

menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Menurut Harahap

 (2020), dilakuannya dengan memilah data, membuat tema-tema, 

mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, 
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menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman 

dalam satuan analisis, setelah pemeriksaan data kembali dan 

mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti setelah direduksi 

maka data yang sesuai dengan tujuan untuk penelitian dideskripsikan 

dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang 

masalah penelitian. 

2. Penyajian Data 

 Setelah reduksi data, maka langkah analisis selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun, 

untuk melihat apa yang sedang terjadi ketika berhasil menggabungkan 

informasi yang telah tersusun dalam bentuk teks naratif berupa hasil yang 

diperoleh dari catatan lapangan sebagai bentuk dalam penyajian data 

kualitatif yang demikian akan memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan (Rijali, 2018). Penyajian data dapat dilakukan ke 

dalam beberapa bentuk. Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data 

yang baik merupakan satu langkah penting untuk tercapainya analisis 

kualitatif yang valid dan handal. Sehingga, melakukan penyajian data tidak 

semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses 

analisis yang terus-menerus sampai proses penarikan kesimpulan 

berdasarkan temuan-temuan dan juga dengan verifikasi data. 
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3.  Penarikan Kesimpulan/Verivikasi 

Menurut Rijali (2018), Penarikan kesimpulan adalah usaha 

mendapatkan data keseluruhan yang dapat dipahami. Sebelum melakukan 

penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian 

data, lalu penarikan kesimpulan dari kegiatan sebelumnya. Penarikan 

kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data maupun 

pengolahan data. Dalam tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan 

untuk mencari atau memahami penjelasan dari semua data yang telah 

diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Upaya penarikan kesimpulan 

dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Sehingga Harahap (2020), 

menyatakan bahwa pada penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi 

data kesimpulan sudah digambarkan, tetapi itu sifatnya belum permanen. 

Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013), bahwa Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka dari itu kesimpulan yang 

dapat dikemukakan merupakan kesimpulan yang dengan kredibel.

 

H. Uji Keabsahan Data 

 Setelah data penelitian dikumpulkan, maka dilakukan pengujian keabsahan 

data untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar (Harahap, 
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2020). Menurut Domara (2015), Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data 

(validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas 

(validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Untuk 

menguji keabsahan data didalam penelitian ini, maka digunakan metode 

triangulasi. Metode triangulasi merupakan penyatuan informasi dari beragam 

sumber yang sudah ditemukan, namun tidak semua sumber informasi sinkron 

dengan keterangan yang didapatkan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal 

tersebut perlu pengecekan kembali informasi yang diperoleh agar kesalahan tidak 

terjadi. Dengan mengumpulkan sumber informasi yang rasional dan dapat 

diterima (Alfansyur & Mariyani, 2020). Dimana menurut Sugiyono (2016), 

triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.  

1. Triangulasi Sumber (Data Triangulation)  

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 

selain melalui wawancara dan observasi, bisa juga menggunakan observasi 

terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 

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

akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 

memberikan pandangan (insights) yang berbeda juga mengenai fenomena 

yang akan diteliti. Berbagai pandangan tersebut akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang benar-benar nyata.  
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2. Triangulasi Tekhnik (Technique Triangulation) 

  Triangulasi tekhnik ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, maka harus 

melakukan diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau 

mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan 

observasi atau dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan 

data yang dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu (Time Triangulation) 

  Triangulasi waktu sering juga mempengaruhi keandalan dalam 

sebuah data. Triangulasi waktu dapat juga menguji reliabilitas dengan 

memeriksa observasi, wawancara, atau teknik lainnya pada waktu dan 

situasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika hasil tes dapat memberikan 

data yang berbeda, ini diulang agar dapat menemukan sebuah kepastian.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Bahari Berkesan 

 Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bahari Berkesan Ternate, Maluku Utara mulai berjalan pada tanggal 19 

April 2012 berdasarkan izin usaha Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

No.14/17/KEP.GBI/DpG/2012. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bahari Berkesan merupakan salah satu Bank Syariah milik Pemerintah 

Daerah Kota Ternate yang hadir untuk memberikan bagian terhadap 

pengembangan ekonomi Islam di Ternate terkhususnya Maluku Utara 

melalui pelayanan jasa Perbankan.  PT. BPRS Bahari Berkesan diresmikan 

langsung oleh Walikota Ternate DR. Hi. Burhan Abdurrahman, SH, MM 

dengan modal usaha awal yang sebesar Rp. 3.010.000.000,- yang 

diperoleh dari APBD Kota Ternate sejumlah Rp. 3.000.000.000,- 

(99,67%) dan dari setiap orang sebesar Rp. 10.000.000,- (0,33%) dengan 

jumlah karyawan awal pada tahun tersebut sebanyak 11 orang dan sampai 

sekarang ini yakni 2022 dengan jumlah 26 orang tidak termasuk Dewan 

Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan Direktur Utama yaitu 

di pimpin oleh saudara  H. Risdan Harly. 

 Landasan hukum pendirian BPRS Bahari Berkesan Ternate adalah 

Peraturan Daerah nomor 27 Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang 

pendirian BPRS Bahari Berkesan Ternate berdasarkan pendirian nomor
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48/27/12/2011, selain itu yang menjadi rujukan bagi BPRS dalam 

operasionalisasi usahanya adalah Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam 

Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa 

Dari Bank Syariah, PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI nomor 

13/05/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Pengeluaran Dana BPRS. 

Landasan Syariah yang dipedomani oleh BPRS dalam menjalankan 

operasionalnya sebagai Bank Syariah yaitu Q.S An-Nisa ayat 58. 

Sebagaimana Allah berfirman: 

ا بِاىْعَ  اِن ُْ ْٕهَ اىىَّاسِ انَْ جحَْنُمُ ارِاَ حَنَمْحمُْ بَ ََ اۙ  ٍَ يِ ٌْ ّ اَ
ْٓ ثِ اىَِٰ ىَٰ ا الْمََٰ َ ٔأَمُْشُمُمْ انَْ جؤَُدَُّ ذْهِ ۗ اللّٰه

َ وِ  ْٕشً اِنَّ اللّٰه ْٕعاًۢ بصَِ َ مَانَ سَمِ ًٖ ۗ اِنَّ اللّٰه ا ٔعَِظُنُمْ بِ عِمَّ  
Terjemahan: 

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 

manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, 

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh 

Allah Maha Mendengar Maha Melihat.” 

 

 Tujuan pendirian BPRS Bahari Berkesan ini diharapkan oleh 

Pemerintah Daerah dapat memberi manfaat kepada masyarakat terutama 

pengusaha kecil dalam pengembangan usaha juga peningkatan taraf hidup 

dari profitnya yang diharapkan BPRS Bahari Berkesan dapat memberikan 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Ternate. Sehingga 

dalam pelaksanaan operasional memberi kemudahan kepada masyarakat 

dengan melihat atas suatu kebutuhan di masyarakat, terutama pelaku
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Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memperoleh pinjaman untuk 

pengembangan usaha di Ternate. 

 

2. Visi dan Misi 

 Dalam hal untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan suatu 

perencanaan dari bukti nyata agar dapat mencapainya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa visi dan misi merupakan suatu konsep perencanaan yang 

disertai dengan adanya tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan agar 

dapat mencapai tujuan perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh 

tenteng perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga 

dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. Visi dan misi BPRS Bahari 

Berkesan Ternate sebagai berikut: 

a. Visi  

 Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang 

menguntungkan, berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat. 

b. Misi 

 Menjalankan usaha dalam bidang keuangan dan perbankan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

 Visi dan misi ini diimplementasikan dengan budaya kerja sebagai 

berikut: 
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1. Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, 

simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun 

nasabah pembiayaan. 

2. Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu. 

3. Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam 

analisa dan proses. 

4. Menciptakan suasana ukhuwah islamiyah di lingkungan bank. 

5. Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas 

yang positif. 

6. Kompak dan saling menghormati team work yang utuh. 

 

3. Budaya Kerja Pada PT. BPRS Bahari Berkesan 

 Dalam budaya kerja BPRS Bahari Berkesan, amanah didefinisikan 

sebagai “melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar 

mempunyai hasil yang baik. Nilai amanah tersebut tercermin dalam 

perilaku utama seorang pada PT. BPRS Bahari Berkesan Ternate:  

a. Profesional dalam menjalankan tugas 

b. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab 

c. Jujur, adil, disiplin dan dipercaya  

 Dalam budaya BPRS, jamaah didefinisikan sebagai “bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab”. Budaya ini di 

lakukan dalam perilaku:  

a. Saling mengingatkan dengan santun 

b. Bekerjasama berdasarkan secara profesional serta dengan sistematis
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c. Saling megingatkan dengan santun  

d. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif. 

 

4. Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan 

 Organisasi merupakan wadah sekelompok orang yang bekerjasama 

kemudian berdasarkan kepada tugas/wewenang dan tanggungjawabnya 

untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi haruslah ada kesamaan dan saling mendukung antara 

beberapa komponen yang ada dalam suatu kegiatan organisasi, baik antara 

pegawai yang satu dengan pegawai lainnya, maupun antara pegawai pada 

satuan unit organisasi dengan pegawai pada satuan unit lainnya. Adanya 

struktur organisasi maka dapat diketahui kegiatan yang ada dalam 

organisasi, karena dalam struktur organisasi terdapat informasi mengenai 

bagian-bagian yang ada, nama dan masing-masing individu, dimana 

didalamnya terdapat garis penghubung yang menunujukkan siapa melapor 

pada siapa dan siapa bertanggung jawab pada siapa. 

 Perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila dapat memenuhi 

salah satu syarat yakni mempunyai struktur organisasi yang baik. Suatu 

perusahaan yang memiliki kerja sama yang baik antara karyawan akan 

mencapai prestasi kerja yang efektif, dimana fungsi-fungsi didalam 

perusahaan tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang telah diuraikan dengan jelas di bagian struktur 

organisasi.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data dari BPRS Bahari Berkesan Ternate (2020)

RUPS 

DEWAN PENGAWAS 

SYARIAH 

1. Rosita Alting 

2. Iqbal M. Aris Ali 

DEWAN 

KOMISARIS 

Alwi Albaar 

DIREKTUR UTAMA 

H. Risdan Harly 

DIREKTUR 

Rita Yasin 

INTERNAL AUDIT 

Barija Hormati 

EKSEKUTIF 

MARKETING 

Ahmad 

Alhabsyi 

ASSISTANT 

MARKETING 

1. Amina Lasabi 

2. Sofyan Doter 

REMEDIAL 

Aswar Manuputty 

EKSEKUTIF 

INFORMASI 

TEKHNOLOGI 

Asri Maradjabessy 

STAF IT 

M. Guntur 

Tamrin 

EKSEKUTIF 

MANAJEMEN 

RESIKO, TATA 

KELOLA & 

KEPATUHAN 

Yusran Walanda 

 

OPERASIONAL 

- 

ADMIN 

PMBY 

Rosita 

Muhammad 

ACCOUNTING 

Amrufalah 

UMUM 

1. Rifai Aman 

2. Busthamin 

(Security) 

3. Risky Marsaoly 

(Security) 

4. Meiling (OB) 

5. Andi Suhut (OB) 

CS 

1. Sukawati Abdurrahman 

2. Filany Muhammad 

TELLER 

1. Sitti Namirah 

2. Sitti Boki Aisyah 

TELLER NON TUNAI 

1. Nurain Alhaddad 

2. Ainun Radjim 
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 Suatu prinsip pencapaian dalam perusahaan atau entitas yaitu 

mempunyai tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003, Bab 1, Bagian 1, ayat 2, pekerja didefinisikan sebagai setiap orang 

yang dapat menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri dan kebutuhan masyarakat. Pegawai bank bertanggung jawab 

untuk menyimpan dana masyarakat juga dalam mendistribusikannya 

kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Penduduk yang sudah 

memasuki usia kerja dapat dikatakan sebagai tenaga kerja. Batas umur 

yang diperlukan untuk bekerja di Indonesia adalah antara 15 dan 64 tahun. 

Ketersediaan karyawan bank syariah yang terampil dapat menentukan 

keberhasilan usaha yang dapat dicapai. Hal ini karena tenaga manusia 

digunakan sebagai kekuatan pendorong, tidak peduli seberapa canggih 

teknologi yang digunakan. (Sunandar & Satar, 2016).  

 PT BPRS Bahari Berkesan memiliki dua jenis pegawai, yaitu 

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap merupakan pegawai 

yang telah memiliki perjanjian kerja ataupun kontrak dengan perusahaan 

dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan atau permanent, pegawai tetap 

cenderung mempunyai hak yang lebih besar dari pada pegawai tidak tetap. 

Selain itu, pegawai tetap cenderung jauh lebih aman (dalam hal kepastian 

lapangan pekerjaan) dibandingkan dengan pegawai tidak tetap. Pegawai 

tidak tetap adalah pegawai yang hanya dipekerjakan ketika perusahaan 

dapat membutuhkan tenaga kerja tambahan. Pegawai tidak tetap
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biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh bank ketika sudah tidak 

membutuhkan tenaga tambahan. Apabila dibandingkan dengan pegawai 

tetap, mereka cenderung memiliki hak yang lebih sedikit dan juga 

cenderung tidak aman (dalam kepastian lapangan pekerjaan) (Onibala et 

al., 2017). 

 Adapun jumlah tenaga kerja di PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Jumlah Karyawan di PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

 

No. Indikator Jumlah (Orang) 

1. Dewan Komisaris 2 

2. Dewan Pengawas Syariah 2 

3. Direksi 2 

4. Pegawai Tetap 19 

5. Peagawai Tidak Tetap 5 

     Sumber:PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

 Hal diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Dewan Komisaris, Komisi telah membentuk Komite-Komite untuk 

mendukung dan memperkuat fungsi pengawasannya. Komite yang 

dibentuk terdiri atas: Komite audit, Komite pemantau resiko dan Komite 

remunerasi & nominasi. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah 

mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk menjaminkan 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam yang ditetapkan. Kemudian 

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan yang dilakukan yakni
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pengelolaan bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan Good Corporate 

Governance, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:  Internal audit, 

Manajemen risiko, Komite manajemen risiko dan Kepatuhan. 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Penerapan Islamic Social Reporting di PT Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bahari Berkesan Ternate 

 Bank syariah harus mempunyai aktivitas yang lebih besar terhadap 

Corporate Social Responsibilty karena dibawah oleh prinsip-prinsip 

agama atau etika yang kuat dan harus dapat mematuhi aturan dan 

tanggungjawab. Sehingga tanggungjawab sosial pada perbankan syariah 

wajib dalam pengukuran atau standar, salah satunya dengan Islamic Social 

Reporting (ISR) yang merupakan standar pelaporan kinerja sosial pada 

perusahaan yang menggunakan prinsip syariah dan merupakan standar 

pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks tersebut 

dikembangkan dari standar pelaporan berdasarkan Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang 

kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti (Fauzi et al., 2020). 

Tanggung jawab sosial suatu pada perusahaan atau entitas sangat harus 

dijalankan dengan perspektif syariah agar mrmiliki dampak pada citra 

perusahaan.  
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 Berdasarkan hasil wawancara dari pihak BPRS Bahari Berkesan 

Ternate, oleh Bapak H. Risdan Harly selaku kepala Bank Syariah Bahari 

Berkesan mengungkapkan pernyataan yang sesuai dengan hal tersebut, 

bahwa:  

“Setiap perusahaan memiliki pelaporan tanggung jawab sosial, seperti 

dalam bentuk Corporate Social Responsibility. Oleh karena itu, bagi 

saya sendiri bahwa Islamic Social Reporting ini merupakan laporan 

pertanggungjawaban yang menjadi tolok ukur atas pelaksanakaan 

kinerja entitas syariah. Kemudian telah memenuhi standar Corporate 

Social Responsibility yang dikembangkan lebih lanjut. Sehigga CSR 

pada setiap entitas syariah seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas 

Islam dengan menerapkannya ISR, apalagi terutama Bank Syariah 

yang ada di Indonesia sekarang ini”.  

 

 Pernyataan dari Bapak Risdan Harly sesuai dengan pernyataan 

Bapak Amrufallah sebagai bagian Akuntansi pada Bank Syariah Bahari 

Berkesan, yang menyatakan bahwa: 

“Corporate Social Responsibility merupakan seperti suatu komitmen 

dari perusahaan terhadap pembangunan ekonomi atau bisa juga dapat 

diistilahkan sebagai dana perusahaan dalam meningkatkan kualitas 

hidup karyawan, komunitas, dan lebih terpentingnya bagi masyarakat. 

Kemudian Islamic Social Reporting ini sama halnya juga dengan CSR, 

hanya saja saya belum terlalu paham mengenai ISR tetapi BPRS telah 

melaksanakan CSR sesuai dengan konsep Syariah”. 

 

 Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT BPRS Bahari 

Berkesan sebagian besar belum terlalu paham mengenai ISR, tetapi BPRS 

telah melaksanakan laporan pertanggungjawabannya berbasis syariah. 

Bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola CSR yang diantaranya telah 

memenuhi unsur-unsur ISR. Laporan pertanggung jawaban merupakan hal

penting dalam meningkatkan citra perusahaan dari sudut pandang pada 

tingkat yang sangat informatif yang bersangkutan dengan konsolidasi 
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kepercayaan stakeholder. Peneguhan perbankan syariah di Indonesia perlu 

dilakukan secara berkelanjutan baik dalam pendekatan budaya, siklus 

bisnis maupun kebijakan pemerintah (Fauzi et al., 2020). Praktik 

pengungkapan dalam CSR di Indonesia telah banyak dilaksanakan oleh 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, baik perusahaan dalam sektor 

manufaktur, tambang, maupun perbankan.  

 Secara umum perusahaan di Indonesia menjalankan dengan Index 

GRI (Global Reportingi nitative) dalam praktik pengungkapan tanggung 

jawab sosialnya. Namun perkembangan dunia bisnis sekarang, terutama 

industri yang berkaitan dengan konsep Islam (Syariah), diperlukan indeks 

lain yang lebih tepat dalam mengungkapkan praktik pengungkapan CSR 

tersebut. Pengungkapan tersebut dikembangkan oleh peneliti-peneliti 

kemudian dikemukakan oleh Haniffa 2007 yang disebut dengan Islamic 

Social Reporting (ISR). Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

pada PT BPRS Bahari Berkesan tersebut telah diterapkan. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Risdan Harly selaku 

kepala Bank Syariah Bahari Berkesan yang menyatakan bahwa: 

“Baik, untuk penerapan Islamic Social Responsibility di Indonesia 

sekarang ini yang saya ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang di 

kelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun perusahaan 

swasta itu penyelenggaraannya sudah cukup bagus. Namun, ada 

beberapa diantara perusahaan di Indonesia belum menerapkan ISR 

atau belum melaksanaknnya dengan konsep syariah. Sehingga ada 

kebijakannya pada masing-masing perusahaan disetiap daerah dan juga 

harus dievaluasi kembali pertanggung jawabannya. Seperti di BPRS

Bahari Berkesan ternate ini telah menerapkannya Islamic Social 

Reporting sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 94 Tahun 2017. Meskipun di BPRS sebagian dari 
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karyawan belum terlalu paham sendiri dengan ISR, tetapi sudah 

menerapkannya dengan ketentuan Syariah”. 

 

 Pernyataan dari Bapak Risdan Harly tersebut tidak sejalan dengan 

pernyataan dari Bapak Yusran Walanda selaku bagian Manajemen Resiko 

yang menyatakan bahwa: 

“Kalau menurut saya, bahwa Islamic Social Reporting ini saya katakan 

kurang informatif. Alasannya, dikarenakan secara totalitas dalam 

tingkat pengungkapan pada kinerja sosial perbankan syariah di 

Indonesia masih berada pada skor dibawah atau 50%. Sehingga di 

Indonesia secara nyata memasarkan sistem perbankan syariah yang 

masih tergolong Negara berkembang”. 

 

 Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa PT BPRS Bahari 

Berkesan telah menerapkan Islamic Social Reporting (ISR). Penerapan 

laporan pertanggung jawaban pada PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

dapat memenuhi peran serta tanggungjawab sosialnya kepada lingkungan 

masyarakat sebagai wujud amalan baik yang sesuai dengan ajaran Islam 

sebagaimana dalam AlQur‟an Q.S. Ali Imran ayat 13: 

آْ أفََآْءَ  ُ ٱمَّ ًِ  للَّّ َّٰ سَسُُىِ وِ  ۦعَيَ ٌْ َِٰ ٱمِهْ أَ ىِزِِ  ىْقشَُ ََ سُُهِ  ىِيشَّ ََ  ِ َّ َّٰ ٱفََلِلِ  ىْقشُْبَ

َّٰ ٱََ  مَ
ََٰ نِٕهِ ٱََ  ىْٕحَ ْٕهَ  ىسَّبِٕوِ ٱ بْهِ ٱََ  ىْمَسََٰ  بَ

ّْ لَ َٔنُُنَ دَُىَةًۢ مَآْ  لْْغَْىَِٕآْءِ ٱمَ ََ مِىنُمْ َۚ 

نُمُ  سُُهُ ٱءَاجىََٰ مفَخُزَُيُ  ىشَّ نُمْ عَىًُْ فَ ََ ىَٰ ٍَ ٍُُا  ٱىَ ََ  َۚوحَ َ ٱ جَّقُُا  ٱ  َ ٱ إِنَّ  ۖللَّّ ىْعِقَابِ ٱشَذِٔذُ  للَّّ  
Terjemahan: 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S Al-

Hasyr:7) 

  



73 
 

 
 

 Berdasarkan tafsir Al-Misbah surah diatas menjelaskan mengenai 

Corporate Social Resposibility (CSR) dalam Al-Quran menegaskan bahwa 

keimanan tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial 

berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang 

miskin, maupun musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang 

membutuhkan. Sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan 

muslim yang mempunyai hak agar mengetahui segala hal informasi terkait 

kegiatan organisasi dan perusahaan yang dilakukan untuk melihat apakah 

yang telah sesuai dengan perspektif syariah dan mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan (Fauzi et al., 2020). 

 Berdasarkan ayat diatas maka makna yang dapat di ambil bahwa 

Allah SWT memberikan perintah kepada umat-Nya untuk menjalankan 

sagala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga pada kebutuhan 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan Syariah dengan 

menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) agar dapat mengukur 

pengungkapan sosial pada institusi keuangan Syariah. Indeks ISR 

dipercayai oleh BPRS Bahari Berkesan dapat menjadi langkah dalam 

standar pengungkapan yaitu  Corporate Social Responsibility yang sesuai 

dengan perspektif Islam..  

 Islamic Social Reporting sangat diperlukan oleh masyarakat Islam 

agar dapat mencapai tujuan untuk menampilkan akuntabilitas kepada 

Allah SWT, masyarakat dan untuk meningkatkannya dengan memberikan 

informasi yang relevan untuk kebutuhan Islam para pengambil keputusan



74 
 

 
 

muslim. Pelaporan sosial dalam perspektif Syariah juga berhubungan 

dengan pemahaman tentang akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan 

sosial (Wahyu & Ariyanto, 2021). Sehingga Bank Syariah kini sebagai

instrumen lembaga keuangan syariah memiliki arti penting dalam siklus 

perekonomian di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh Bapak Risdan Harly yang mengatakan bahwa: 

“Sampai sekarang ini, laporan pertanggungjawaban sosial di PT BPRS 

Bahari Berkesan sangatlah berperan penting. Dimana, ISR ini dapat di 

nilai sebagai cara agar PT BPRS menjadi lebih berkualitas. Sehingga 

dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dan perusahaan 

lainnya dalam menjalankan kinerja aktivitas sosial. Contohnya seperti 

memberikan sembako pada setiap hari-hari besar yaitu menyambut 

datangnya bulan suci Ramadhan. Hal tersebut sudah menjadi manfaat 

bagi masyarakat yang mempercayai Bank BPRS Bahari Berkesan 

berada di Kota Ternate”. 

 

 Peran berdasarkan tanggung jawab sosial yang dijelaskan oleh 

Bapak Risdan Harly sinkron menggunakan penerangan wawancara yang 

dikemukakan oleh bapak Amrufallah selaku bagian Akuntansi pada PT 

BPRS Bahari Berkesan bahwa: 

“Corporate Social Responsibility ini bagi saya sangat penting bagi 

setiap entitas syariah. Pelaporan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

bagi perusahaan adalah untuk menunjukkan tanggung jawabnya 

kepada Allah SWT serta kepatuhan terhadap prinsip Islam. Selain itu, 

pelaksanaan dan pengungkapan laporan pertanggung jawaban berbasis 

syariah tersebut juga dapat menunjukkan karakter perbankan syariah 

yang dapat membedakannya dari bank konvensional.”  

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dicerminkan bahwa 

PT BPRS Bahari Berkesan sangatlah penting bagi kalangan masyarakat. 

Hal tersebut berarti bahwa manusia di muka bumi ini saling membutuhkan 

satu sama lain. Apabila dikaitkan dengan Syariah Enterprise Theory yang 



75 
 

 
 

telah dikemukakan oleh Triyuwono (2003), dimana Syariah Enterprise 

Theory ini merupakan teori yang diterapkan dalam akuntansi syariah. Hal 

ini dikarenakan bahwa mengandung angka-angka keadilan, kebenaran,

kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas. Hal yang paling penting dalam 

Syariah Enterprise Theory adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik 

tunggal dari semua sumber daya yang ada didunia. Sementara aset yang 

diperoleh oleh stakeholder merupakan amanah dari Allah SWT yang di 

dalamnya juga melingkupi tanggung jawab agar memanfaatkan sistem dan 

kaidah yang ditetapkan oleh Allah SWT (Latifah, 2020).  

 Konsep CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda 

yaitu konsep pertama mendeskripsikan bahwa tujuan perusahaan adalah 

mencari laba, sehingga CSR merupakan strategi dalam operasi bisnis. 

Sedangkan konsep yang kedua menyatakan bahwa tujuan perusahaan 

adalah mencari laba, mensejahterahkan masyarakat dan juga menjamin 

keberlanjutan hidup tempat yang ditinggali. Selain mengejar profit atau 

keuntungan perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat serta turut berkontribusi aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (Wahyu & Ariyanto, 2021). Terdapat 

perbedaan antara CSR dan ISR. Dapat dibuktikan bahwa terdapat beberapa 

item yang ada dalam pengungkapan Islamic Social Reporting berbeda dan 

tidak terdapat dalam item pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

Item tersebut diantaranya: pendanaan dan investasi, produk dan jasa, 

karyawan, masyarakat, lingkungan hidup, dan tata kelola perusahaan. 
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 Informasi yang diungkapkan pada item pendanaan dan investasi 

adalah apakah sumber pembiayaan dan investasi yang bebas riba dan

gharar. Hal tersebut dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam 

Q.S. Al-Baqarah ayat 279. Sebagaimana firman Allah SWT: 

اىِنُمَْۚ  َُ سُ امَْ َْ اِنْ جبُْحمُْ فَينَُمْ سُءُ ََ  َۚ ًٖ ىِ ُْ سَسُ ََ  ِ هَ اللّٰه ا بِحَشْبٍ مِّ ُْ ا فَأرْوَُ ُْ فَاِنْ ىَّمْ جفَْعَيُ

نَ  ُْ لَ جظُْيَمُ ََ نَ  ُْ  لَ جظَْيِمُ
Terjemahan: 

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari 

Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak 

atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak 

dizalimi (dirugikan)”. (Al-Baqarah: 279) 

 

 Terkait ayat tersebut, tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah 

SWT memerintahkan hamba-Nya dan juga melarang mereka mengerjakan 

hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya serta menjauhkan 

keridhaan-Nya. Beriman kepada syariat Allah SWT yang telah ditetapkan 

kepada kalian berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan lain 

sebagainya (Frihatni et al., 2021). Ayat ini merupakan peringatan dan 

ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktikkan 

riba setelah adanya peringatan tersebut. Berdasarkan ayat Al-Qur‟an 

tersebut, maka hasil wawancara terkait item pendanaan dan investasi yang 

dilakukan PT BPRS Bahari Berkesan sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan yang dikemukakan oleh Bapak Risdan Harly sebagai berikut: 

“Hingga saat ini, BPRS Bahari Berkesan tidak melakukan aktivitas 

kerja yang mengandung unsur riba di dalamnya. Bank Syariah ini telah 

menjalankan tugas dan tanggung jawab secara Syariah, seperti 

pengelolaan zakat. Dimana, zakat dikelola oleh BPRS Bahari Berkesan 

dalam tiga kategori. Pertama, dana tersebut langsung disalurkan 

kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu para fakir 

miskin yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari 
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hari. Kedua, dana sosial tersebut dikelola dalam bentuk pembiayaan 

LKM bagi orang miskin yang masih bisa bekerja. Ketiga, dana sosial 

tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas pinjaman dengan syarat 

pelunasan ringan atau baiasa disebut soft loan kepada orang miskin

yang masih sanggup bekerja dan relatif masih bisa memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Sambil mendapatkan pembiayaan, mereka 

dimotivasi untuk menabung agar memiliki modal mandiri. Kita juga 

telah mengadakan pembiayaan modal kerja seperti murabahah dan 

mudharabah. Kemudian pembiayaan komsumtif itu seperti ijarah 

multijasa dan murabahah”. 

 

 Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BPRS Bahari 

Berkesan melaksanakan tanggung jawab terhadap dana dan investasi 

sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Abadi et al., (2020) bahwa bagi bank syariah 

berkewajiban dalam melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana 

zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika Bank Syariah 

belum melakukan fungsi zakat secara penuh, maka Bank Syariah tetap 

menyajikan laporan zakat. Kemudian pembiayaan yang dilaksanakan di 

BPRS Bahari Berkesan tersebut dapat menunjang produktifitas usaha dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Ternate terkhususnya dan Maluku 

Utara pada umumnya. 

 Pendanaan yang ada di BPRS Bahari Berkesan Ternate bersumber 

dari Pemerintah Kota Ternate sebanyak 95%  yang setiap tahunnya sudah 

dianggarkan dalam APBD Kota Ternate. Sedangkan sisanya sebesar 5% 

dari perorangan yang menanamkan modalnya dengan perjanjian bagi hasil 

sesuai keputusan rapat umum pemegang saham. Di bawah ini gambaran 

mengenai permodalan yang diterima oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate 
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sejak mulai beroperasi tahun 2012 sampai tahun 2022 sekarang ini sebagai 

berikut.  

Tabel 4.2  

 Alokasi Dana PT BPRS Bahari Berkesan  

 

Tahun Donatur 

2012 
Pemkot Ternate 

Perorangan 

2013 
Pemkot Ternate 

Perorangan 1 

Perorangan 2 

Perorangan 3 

2014-2017 
Pemkot Ternate 

Perorangan 1 

Perorangan 2 

Perorangan 3 

2018-2022 
Pemkot Ternate 

Perorangan 1 

Perorangan 2 

Perorangan 3 

        Sumber: PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

 Aspek yang dapat diungkapkan pada bagian produk dan jasa oleh 

BPRS Bahari Berkesan yakni adalah status kehalalan produk yang 

digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Konteks perbankan 

syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan 

adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS (Dewan Pengawas 

Syariah) untuk setiap produk dan jasa. Begitu juga dengan pelayanan atas 

keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka 

menjaga kepercayaan nasabah (Abadi et al., 2020). Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Yusran Walanda 

bahwa: 
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Untuk produk yang telah digunakan Bank BPRS sampai saat ini 

alhamdulillah tidak mengandung unsur haram atau terlarang dan sesuai 

kaidah Islam. Kemudian kepercayaan nasabah bagi kami itu hal yang 

terpenting dan paling utama dari BPRS Bahari Berkesan. Maka segala 

urusan nasabah kami layani dengan sebaik mungkin. Hal tersebut

dikarenakan pelayanan yang baik akan mempengaruhi kinerja yang 

baik juga bagi setiap Bank Syariah”.Misal produk kita yang dijalankan 

yaitu produk PISANG (Pembiayaan Pinjam Sambil Simpan Uang) dan 

PAHALA (Program Hemat Pelajar) yang sampai sekarang selalu tepat 

sasaran karena persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah)”. 

 

 Berlandasan pada hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui 

bahwa kehalalan produk dan pelayanan terhadap nasabah pada PT BPRS 

Bahari Berkesan dapat membuat kepercayaan terhadap masyarakat. 

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan dari Ibu Apriani Ibrahim 

selaku nasabah dari BPRS Bahari Berkesan yang mengemukakan bahwa: 

“Alhamdulillah semenjak adanya BPRS Bahari Berkesan di tengah-

tengah kota Ternate dapat membawa dampak yang cukup baik bagi 

masyarakat sekitar. Untuk karyawan di bank ini juga memberikan 

apresiasi dan kemudahan terhadap nasabah seperti halnya saya yang 

menabung untuk menjadi kebutuhan saya dalam jangka panjang. 

Kemudian dapat menjaminkan kebutuhan kami sehari-hari”. 

 

 Islamic Social Reporting pada segala sesuatu yang berunsur 

dengan karyawan yakni berasal dari pandangan etika, amanah dan 

keadilan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut 

Haniffa & Hudaib (2002) diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan 

karyawan, remunerasi, pendidikan dan pelatihan karyawan, kesejahteraan 

karyawan, kesempatan dan kesetaraan gender, keterlibatan karyawan 

dalam diskusi/pengambilan keputusan, kesehatan dan keselamatan kerja, 

lingkungan kerja, karyawan dari kelompok disabilitas, dan tempat ibadah 

yang memadai. Masyarakat Islam perlu tahu jika perusahaan dikelola 
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secara adil terkait karyawan (Frihatni et al., 2021). Hal tersebut sesuai 

pernyataan Bapak Yusran Walanda sebagai Manajemen Resiko juga 

selaku karyawan BPRS Bahari Berkesan yang telah menjelaskan bahwa:

“Mengenai karyawan yang ada di BPRS ini, saya rasa sudah dikatakan 

90% karyawan disini diperlakukan secara adil. Dalam pengaturan 

waktu kerja selama pandemi covid-19 saja pelayanan kami sangat 

padat. Hal ini karena semua transaksi keuangan Pemda Ternate di 

layani di BPRS Bahari Berkesan. Kemudian untuk tunjangan dan gaji 

karyawan alhamdulillah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami 

karyawan BPRS Bahari Berkesan dominannya beragama Islam jadi, 

setiap dating dan pulang kerja kami selalu berdoa bersama-sama. 

Selain itu, BPRS Bahari Berkesan juga telah menyediakan tempat 

untuk kami beribadah”.  

 

 Bersandar pada hasil wawancara dari Bapak Yusran Walanda 

sesuai dengan tanggapan serta harapan dari salah satu nasabah yang 

bernama Bapak Dzulkifli yang mengatakan bahwa: 

“Bagi saya untuk BPRS Bahari Berkesan semoga ada perubahan 

kedepan dalam perubahan sistemnya, seperti yang dikhawatirkan 

ketika dengan datangnya hari-hari besar maka akan membeludaknya 

aktivitas pegawai. Maka dari itu sistemnya itu harus di ubah seperti 

penambahan teller agar nasabah mudah dalam melakukan transaksi”. 

 

 Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan 

bahwa waktu kerja yang dilaksanakan oleh karyawan pada saat covid-19 

menjadi sangat padat. Hal tersebut dikarenakan karyawan BPRS Bahari 

Berkesan melayani semua transaksi keuangan Pemda Ternate untuk 

memenuhi sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya, fasilitas dan 

kesejahteraan karyawan dapat dikatakan cukup memadai. Selain adil 

terhadap karyawan, maka perusahaan juga harus memperhatikan perannya 

terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat sekitar Kota 

Ternate. BPRS Bahari Berkesan dalam menjalankan tanggung jawab 
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sosial terhadap masyarakat dapat di capai melalui sodaqah (amal), wakaf 

(trust), dan kemudian dapat suatu pinjaman tanpa profit (qard hasan).

 Perusahaan-perusahaan wajib menjelaskan kedudukannya dalam 

mengembangkan pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial 

dari masyarakat ketika mereka beroperasi. Islam menegaskan kepada 

umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. 

Bentuk saling berbagi dan tolong-menolong bagi bank syariah sangatlah 

wajib dan penting. Sehingga jumlah dan pihak yang menerima bantuan 

harus dijelaskan dan diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Syariah. 

Hal ini merupakan salah satu fungsi Bank Syariah yang diamanahkan oleh 

Syariah dan Undang-Undang (Abadi et al., 2020). Hal tersebut sesuai 

dengan penjelasan dari Bapak Risdan Harly yang mengutarakan bahwa: 

“Sejak beroperasinya BPRS Bahari Berkesan selalu melaksanakan 

kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satu contoh seperti di 

setiap bulan april, kita selalu melakukan berbagai kegiatan sosial 

kemasyarakatan dikarenakan bulan april merupakan bulan pertama kali 

BPRS Beroperasi. Setiap tahun di bulan Ramadhan, apalagi pada 

kondisi covid-19 BPRS membagikan 200 paket sembako bagi kaum 

dhuafa yang tersebar di setiap kecamatan. Selain pembagian sembako, 

kita juga menyerahkan insentif untuk para imam di sejumlah masjid di 

Ternate dan masjid kesultanan Tidore”. 

 

 Hasil wawancara diatas sesuai dengan pernyataan yang diperoleh 

dari Bapak Dzulkifli selaku nasabah sekaligus masyarakat sekitar dari 

BPRS Bahari Berkesan Ternate, yang menyatakan bahwa: 

“Bagi saya kegiatan sosial yang dilakukan sudah cukup bagus, hanya 

saja perlu diperhatikan lagi terkait program beasiswa bagi anak 

sekolah”. 
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 Berlandaskan dari hasil wawancara kedua pihak yaitu pihak bank 

maupun masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa PT BPRS Bahari 

Berkesan telah memperhatikan tanggung jawabnya dalam mengatasi 

masalah ekonomi dan sosial masyarakat. Tetapi, BPRS Bahari Berkesan 

kurang memperhatikan pendidikan dari anak usia sekolah dari kalangan 

ekonomi bawah. Berbagai masalah yang dihadapi di Indonesia yaitu 

pendidikan terhadap anak usia sekolah. Hal ini menjadi indikasi bahwa 

dalam latar belakang masyarakat yaitu angka kelahiran yang bertambah 

menyebabkan tingginya penduduk remaja. Hal ini karena banyaknya 

kontribusi dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya buta huruf. 

 Indeks Islamic Social Reporting terhadap lingkungan hidup pada 

perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam segala jenis kerusakan dan 

kehancuran lingkungan. Demikian itu, informasi yang terkait dengan 

implementasi dari sumber daya dan program yang dilaksanakan untuk 

melindungi lingkungan harus diungkapkan. Sehingga Islam mengajarkan 

kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan 

bumi. Tuhan menyediakan bumi dan segala isi yang termasuk lingkungan 

hidup untuk dikelola manusia tanpa merusaknya, namun sifat rakus 

manusia telah merusak lingkungan ini. Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S 

Ar-Ruum ayat 41, sebagaimana Allah SWT berfirman: 

اىْ  ََ شَ اىْفَسَادُ فِّ اىْبشَِّ  ٍَ ْْ ظَ مْ بَعْطَ اىَّزِ ٍُ ْٔقَ ْٔذِِ اىىَّاسِ ىِٕزُِ بَحْشِ بمَِا مَسَبَثْ اَ

نَ  ُْ مْ َٔشْجِعُ ٍُ ا ىعََيَّ ُْ  عَمِيُ
Terjemahan:  

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan
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sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Ruum: 41) 

 

 Ayat tersebut Ahmad Mustafa mengatakan bahwa Allah tidak 

hanya menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari

perbuatan tangan manusia. Ia memberi petunjuk bahwa orang-orang yang 

hidup sebelumnya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Sehingga 

umat Islam diperintahkan untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai 

pelajaran. Umat-umat di masa lalu binasa karena keingkaran mereka 

kepada Allah serta berbuat yang salah terhadap sesama manusia dan 

lingkungan (Frihatni et al., 2021). Pernyataan tersebut sesuai dengan 

penjelasan dari wawancara yang dilakukan oleh Bapak Risdan Harly 

selaku kepala BPRS Bahari Berkesan Ternate yaitu: 

“Salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dari BPRS Bahari 

Berkesan disini kita mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah pada 

setiap tahunnya. Kami juga melakukan pembersihan di kantor sebelum 

mulainya jam kerja bersama-sama. Selain itu, kami akan mengadakan 

pembangunan IPAH (Instalasi Pemanfaatan Air Hujan) pada bulan 

agustus ini”. 

 

 Hasil wawancara tersebut, dapat di katakan bahwa BPRS Bahari 

selalu menjaga lingkungan sekitar sesuai dengan prinsip Syariah. Sehingga 

dalam laporan tahunan Bank Syariah bahwa salah satu dana yaitu dana 

zakat merupakan dana wajib, ketika perusahaan memperhatikan CSR 

sebagai upaya yang serius maka dari itu perusahaan harus menyisihkan 

dana CSR perusahaan untuk lingkungan hidup (Isnawati, 2017). Selain 

memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan, BPRS Bahari Berkesan 
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menjalankan tugas dan tanggung jawab sosialnya terhadap pengelolaan 

perusahan.  

 Tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan segala aktivitas yang 

tidak dapat terpisah dari perusahaan agar dapat memastikan pengawasan 

pada aspek syariah perusahaan. Secara formal corporate governance juga

dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara penuh 

yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah 

entitas bisnis dengan maksud agar  melindungi kepentingan-kepentingan 

stakeholder (Abadi et al., 2020). Salah satu prinsip dalam pelaksanaan 

corporate governance adalah fairness (kesetaraan atau keadilan) yang 

dimaksudkan agar menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi 

setiap pihak. Hal tersebut jika dihubungkan dengan syariah, maka keadilan 

tersebut wajib melingkupi pandangan syariah maupun material. Makna 

dari adil tersebut dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam 

Corporate Governance maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan 

atas penerapan keadilan. Pernyatan tersebut dapat diungkapkan dari 

penjelasan yang dilakukan oleh Bapak Yusran Walanda selaku bagian 

Manajemen Resiko Kepatuhan yang mengutarakan bahwa:  

“Namanya juga Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip agama 

Islam, jadi saya sebagai manajemen resiko, tata kelola & kepatuhan 

perusahaan BPRS Bahari Berkesan dilaksanakan secara terstruktur 

dalam kepatuhan Syariah. Hal tersebut dikarenakan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) mengawasi ketat dalam pelaksanaan kinerja perusahaan 

agar dapat berjalan sesuai prinsip Syariah”. 

 

 Berlandaskan dari hasil wawancara tersebut bahwa BPRS Bahari 

Berkesan menyebutkan belum terdapat seluruh aktivitas terlarang seperti 
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yang tidak sesuai dengan syariat Islam, hal tersebut dikarenakan dalam 

perlindungan dan pengawasan DPS. Sehingga pengungkapan dalam 

pernyataan misi perusahaan juga wajib menyertakan sebuah pernyataan, 

dimana operasi Bank Syariah sudah berlandaskan Syariah. Pernyataan 

yang mengungkapkan bahwa tujuan yang paling utama Bank Syariah

adalah untuk mencapai barakah (keberkahan) serta al-falah (kesuksesan di 

dunia dan di akhirat).  

Tabel 4.3 

Islamic Social Reporting Pada 

PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

 

No Islamic Social Reporting 

(ISR) 

Implementasi Islamic Social 

Reporting Pada PT BPRS Bahari 

Berkesan 

1.  Tanggung jawab terhadap 

pendanaan dan investasi 

(Finance & Investment). 

Islamic Social Reporting pada PT 

BPRS Bahari Berkesan Ternate dilihat 

dari sisi tanggung jawab terhadap 

pendanaan & investasi, yaitu: 

1. Pengelolaan dan pembayaran zakat 

2. Pembiayaan Mudharabah dan 

Mursyarakah 

3. Pembiayaan ijarah multijasa dan 

murabahah 

4. Kegiatan Investasi  

2. Tanggung jawab terhadap 

produk dan jasa (Product 

& Services). 

Islamic Social Reporting pada PT 

BPRS Bahari Berkesan Ternate dilihat 

dari sisi tanggung jawab terhadap 

produk & jasa, yaitu: 

1. Produk PISANG (Pinjaman Sambil 

Simpan) 

2. Produk PAHALA (Program Hemat 

Pelajar) 

3. Pelayanan Pegawai 

4. Persetujuan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) 

3.  Tanggung jawab terhadap 

karyawan (Employees) 

Islamic Social Reporting pada PT 

BPRS Bahari Berkesan Ternate dilihat 

dari sisi tanggung jawab terhadap 

karyawan, yaitu: 
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1. Gaji setiap akhir bulan & tunjangan  

pegawai 

2. Jam kerja (08:00-17:00 WIT) 

3. Hari libur (Sabtu-Minggu)  & cuti 

pegawai  

4. Ruang istrahat (12:00-13:30) & 

tempat Ibadah 

5. Pelatihan dasar Perbankan Syariah 

& analisa pembiayaan untuk 

pegawai 

6. Karyawan terlibat dalam diskusi 

7. Keselamatan kerja 

4. Tanggung jawab terhadap 

masyarakat (Community 

Involvement). 

Islamic Social Reporting pada PT 

BPRS Bahari Berkesan Ternate dilihat 

dari sisi tanggung jawab terhadap 

masyarakat, yaitu: 

1. Kegiatan sosial kemasyarakatan 

setiap bulan april 

2. Memberikan 200 paket sembako 

setiap tahun di bulan Ramadhan 

3. Memberikan insentif untuk para 

imam di beberapa Masjid 

4. Bantuan usaha untuk pengusaha 

kecil menengah 

5. Karya Bakti CUP ke II Gurua 

Event ke VII 

5. Tanggung jawab terhadap 

lingkungan (Environment) 

Islamic Social Reporting pada PT 

BPRS Bahari Berkesan Ternate dilihat 

dari sisi tanggung jawab terhadap 

lingkungan, yaitu: 

1. Melestarikan SDM (Sumber Daya 

Manusia) 

2. Pembersihan lingkungan kantor 

sebelum jam kerja 

3. Kegiatan bersih-bersih sampah 

4. Pembangunan IPAH (Instalasi 

Pemanfaatan Air Hujan) 

6. Tanggung jawab terhadap 

tata kelola perusahaan 

(Corporate Governance). 

Islamic Social Reporting pada PT 

BPRS Bahari Berkesan Ternate dilihat 

dari sisi tanggung jawab terhadap tata 

kelola perusahaan, yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing bidang 

2. Kelengkapan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing bidang 

3. Manajemen resiko  
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2. Penerapan Islamic Social Reporting Dalam Perspektif Metafora 

Amanah 

 Metafora amanah merupakan metafora yang lebih besar dan 

menyeluruh. Suatu lembaga dengan metafora tersebut bukan hanya

memiliki perhatian terhadap kesejahteraan manusia (stakeholders), 

melainkan juga terhadap ketentraman (kelestarian) alam. Amanah adalah 

objek yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan tujuan yang mengamanahkan. Sehingga dapat 

diartikan bahwa pihak yang mendapat amanah tidak mempunyai hak 

penguasaan (pemilikan) seutuhnya terhadap apa yang diamanahkan. Pihak 

tersebut mempunyai keharusan untuk menegakkan amanah dengan baik 

dan memanfaatkannya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi 

amanah (Triyuwono, 2000). Manusia dalam mempertimbangkan misinya 

bukannya tanpa aturan, kerena penerima amanah terikat pada tata aturan 

yang dikehendaki oleh pemberi amanah. 

 Pandangan amanah ini ditemukan konsep akuntabilitas spiritual. 

Akuntabilitas spiritual tersebut merupakan akuntabilitas yang dapat 

menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan dalam diri seseorang 

untuk mewujudkan nilai pertanggungjawaban (Risal & Abdullah, 2022). 

Sehingga nilai amanah pada BPRS Bahari Berkesan nantinya memberikan 

peluang tersendiri kepada karyawan untuk menjalankan dengan sebaik-

baiknya berdasarkan dengan pedoman Al-Qur‟an dan Al-Hadist karena 

yakin bahwa segala sesuatu akan di pertanggungjawabkan kepada Allah 
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SWT. Metafora amanah dalam suatu entitas menimbulkan faktor penting, 

yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendir. 

 Pemahaman terkait kesediaan mencukupi kewajibannya, termasuk 

ikhlas dalam memberikan partisipasi untuk penerapan pengelolaan yang

dilakukan Bank Syariah, mempunyai perbuatan sadar akan tugas dan 

tanggung jawabnya. Sehingga ketika dikaitakan dengan Islamic Social 

Reporting dapat menyampaikan pengaruh positif terhadap sebuah entitas 

baik dari bidang pengelolaan maupun pada saat pelaporan karena dapat 

memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aktivitas yang telah 

dilaksanakan (Ridwan et al., 2021). Hal tersebut karena BPRS Bahari 

Berkesan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang berperan 

penting dalam pengungkapan nilai perusahaan sebagai suatu hasil dari 

penambahan keuntungan perusahaan dengan melakukan berbagai kegiatan 

tanggung jawab sosial. 

 Amanah pada prinsipnya yaitu menyimpan maksud sebagai 

Akuntabilitas pada Hamblum Min Allah (akuntabilitas kepada Allah 

SWT), akuntabilitas pada Habluminannas (tanggung jawab terhadap 

sesama Manusia/Kolega), dan akuntabilitas pada Hablum Minal Alam 

(tanggung jawab terjadap alam).  

 Adapun ketiga prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hablum Min Allah 

 Laporan pertanggungjawaban dalam Islam sangat penting terutama 

pada BPRS Bahari Berkesan Ternate tentunya sangat diharapkan agar 
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terlaksana dengan prinsip Syariah, untuk mencapai terselenggaranya 

dengan prinsip Syariah, maka harus ada pemahaman konsep amanah 

dalam setiap karyawan terkait dengan Islamic Social Reporting. 

Akuntabilitas kepada Allah SWT, sebagai kuasa Allah yang dipercaya

oleh umat Islam sebagai pemimpin atas segala pemimpin, disana juga 

tempatnya untuk mempertanggungjawabkan dihari akhir apa yang 

dilakukan selama hidup dimuka bumi ini (Husain & Abdullah, 2015). 

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dijelaskan oleh 

Bapak Risdan Harly: 

“Saya rasa sesuatu perbuatan sosial yang menjadi nilai kebaikan wajib 

dijalankan terutama tanggung jawab saya kepada Allah SWT dalam 

memimpin. BPRS Bahari Berkesan menjalankan program kerja dengan 

3I yaitu iman, islam dan ihsan. Misalkan dalam pengelolaan tanggung 

jawab sosialnya, saya dan karyawan saya menjalankan shalat di 

mushollah ketika waktu shalat”. 

 

 Hasil wawancara diatas membuktikan bahwa PT BPRS Bahari 

Berkesan Ternate telah amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya 

kepada Sang Pencipta sebagai pekerja yang 100% beragama Islam 

didalamnya. Sehingga segala hal baik yang dilaksanakan umat-Nya adalah 

ibadah. Segala kegiatan tersebut merupakan bentuk dedikasi kepada Allah 

untuk menjangkau kehidupan yang beranajak abadi, yaitu kehidupan 

akhirat. Manusia dapat menjalankan jual beli di pasar, belajar, membaca 

atau aktivitas lainnya, akan tetapi mereka senantiasa mengingat Allah. Hal 

tersebut berarti bahwa ketika karyawan bekerja maka hatinya selalu 

berdzikir kepada Allah SWT.  
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b. Habluminannas 

 Selain tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT, sesama 

manusia dimuka bumi juga saling memerlukan. Kita sebagai makhluk 

hidup harus bertanggung jawab terhadap sesama. Secara alami dapat 

dikatakan bahwa bank yang beroperasi dengan sehat adalah bank

yang dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, 

bank yang sehat merupakan bank yang dapat merawat dan menegakkan 

kepercayaan masyarakat, dapat melaksanan fungsi pokok, dapat menolong 

kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah 

dalam melaksanakan berbagai kebijakannya. Sehingga dalam menjalankan 

fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian dengan secara 

keseluruhan (Husain & Abdullah, 2015). Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara oleh Bapak Yusran Walanda sebagai bagian dari 

Manajemen Resiko yang menjelaskan bahwa: 

“BPRS ini selain lembaga keuangan Syariah dalam hal transaksi 

menyalurkan dan menerima dana bertindak sebagai lembaga sosial 

juga. Sehingga dalam hal ini kita tetap memberikan bantuan, baik itu 

ke Lembaga Pendidikan dan Lembaga Badan Amil Zakat. Karena kita 

punya dana infaq dan sodaqah yang dikhususkan penggunaan ISR 

sebagai kebutuhan kegiatan sosial. BPRS juga menjalankan hubungan 

baik dengan sesama karyawan. Sehingga kita sebagai sesama umat 

Islam ini harus saling membantu terhadap satu sama lain”. 

 

 Landasan dari hasil wawancara oleh Bapak Yusran Walanda sesuai 

dengan pernyataan yang berikan oleh salah satu Nasabah yang bernama 

Ibu Apriani Ibrahim, beliau mengemukakan bahwa: 
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“Sampai sekarang BPRS Bahari Berkesan telah menjalankan tanggung 

jawabnya dengan amanah kepada nasabah maupun kepada masyarakat 

dalam hal perekonomian”. 

 

 Hasil wawamcara tersebut dapat disimpulkan bahwa PT BPRS 

Bahari Baerkesan menjalankan amanah yang diberikan terhadap sesama 

karyawan maupun masyarakat sekitar. Hubungan karyawan dengan 

sesama karyawan seharusnya terbentuk dengan penuh semangat dalam

lingkungan kerja. Salah satu hakikat yang ikhlas dalam bekerja, semua 

akan menjadi faktor yang indah dalam bekerja. Orang-orang yang belum 

bekerja pun bahkan gemar menjadi bagian dari mereka yang begitu santai 

dalam bekerja namun terlihat menikmati dalam menyelesaikan tanggung 

jawab. Habluminannas pada PT BPRS Bahari Berkesan sudah terwujud 

dengan alamiyah dan dapat simpulkan habungan dan tanggung jawab 

sesama manusia telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip 

syariah. 

c. Hablum Minal Alam 

 Manusia merupakan salah satu dari makhluk Allah yang tidak 

dapat terpisahkan dengan alam. Islam tidak membenarkan umatnya untuk 

meninggalkan dunia secara keterlaluan. Sebagai bagian dari alam semesta, 

keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling mengisi 

dan melengkapi satu dengan lainnya dengan peran yang berbeda-beda. 

Pertanggungjawaban ini sebagai salah satu bentuk tugas mulia manusia 

sebagai khalifah yaitu menciptakan maupun menyebarkan kesejahteraan 

(materi maupun non materi) bagi seluruh alam semesta (Kalbarini & 
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Suprayogi, 2014). Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari 

Bapak Risdan Harly yang mengemukakan bahwa: 

“BPRS Bahari Berkesan Ternate melakukan segala aktivitas sosial 

dengan kunci keikhlasan. Misalnya kita melaksanakan hal tersebut 

secara timbal balik (saling membutuhkan). Sehingga hubungan antara 

manusia dengan alam yang BPRS sendiri telah membuktikannya yaitu 

dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah dan pembangunan 

pemanfaatan air hujan. Itu sudah merupakan salah satu bagian dari 

hubungan manusia dengan alam”. 

 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa PT BPRS 

Bahari Berkesan Ternate selalu menjalankan amanah terhadap alam 

sekitar, terutama di lingkungan Ternate. Hal tersebut di buktikan dengan 

pelaksanaan bersih-bersih sampah dan bakti sosial yang dilakukaan 

karywan BPRS. 

 Pelaksanaan Islamic Social Reporting pada PT BPRS Bahari 

Berkesan Ternate sejalan dengan konsep metafora amanah. Metafora 

amanah dapat disimpulkan bahwa konsep yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan bentuk, struktur, dan manajemen organisasi. Organisasi 

tersebut merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh khalifah atau 

pemimpin untuk melaksanakan tugas mulianya di bumi yakni memberikan 

kesejahteraan bagi manusia dan alam semesta (Kalbarini & Suprayogi, 

2014). Metafora amanah juga mempunyai tujuan agar dapat mewujudkan 

suatu organisasi yang lebih humanis. 
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Tabel 4.4 

Islamic Social Reporting Dalam Perspektif Metafora Amanah  

Pada PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

 

No Metafora Amanah Islamic Social Reporting Dalam 

Perspektif Metafora Amanah 

1. Hablum Min Allah Penerapan ISR dalam persepektif 

metafora amanah pada PT BPRS 

Bahari Berkesan dalam hubungan 

manusia dengan Allah, yaitu: 

1. Menunaikan shalat ketika waktu 

shalat 

2. Berkerja dengan menggunakan 3I 

yaitu Iman, Islam, dan Ihsan 

3. Setiap memulai dan mengakhiri 

kerja selalu dengan membaca doa 

bersama-sama 

2. Habluminannas Penerapan ISR dalam persepektif 

metafora amanah pada PT BPRS 

Bahari Berkesan dalam hubungan 

manusia dengan manusia, yaitu: 

1. Memberikan bantuan ke lembaga 

pendidikan 

2. Memberikan bantuan kepada badan 

amil zakat 

3. Memberikan infaq dan sodaqah  

4. Kesejahteraan antar karyawan 

maupun nasabah 

3. Hablum Min Alam Penerapan ISR dalam persepektif 

metafora amanah pada PT BPRS 

Bahari Berkesan dalam hubungan 

manusia dengan alam, yaitu: 

1. Melakukan aktivitas dengan ikhlas 

2. Mengadakan kegiatan bersih-bersih 

sampah 

3. Pembangunan pemanfaatan air 

hujan 

 

3. Penerapan Islamic Social Reporting Sebagai Akuntabilitas Sosial Bank 

Syariah Dalam Perspektif Metafora Amanah 

 Awal keberadaannya ISR dapat diinginkan agar mewujudkan 

konsep serta praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam. Perangkat 
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tersebut memyampaikan partisipasi kepada kemajuan bisnis yang lebih 

jujur dan adil. Studi yang dilakukan Abadi et al., (2020) menyatakan 

bahwa dengan mempersiapkan rancangan akuntabilitas sosial yang 

nantinya mendorong terpenuhinya kebutuhan publik atas suatu informasi 

berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, konsep akuntabilitas sosial ini 

dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi.  

 Pentingnya akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dikarenakan nantinya dapat membantu memperkuat hubungan

antara masyarakat dengan BPRS Bahari Berkesan. Terutama dalam 

membantu pemegang amanah dan kebutuhan publik yang menjadi suatu 

gagasan bahwa perusahaan tidak lagi harus berurusan dengan tanggung 

jawab yang berpijak pada nilai perusahaan (corporate value) dapat 

digambarkan dalam keadaan keuangannya (financial) saja, tetapi 

tanggungjawabnya harus berpijak pada masalah sosial dan lingkungan 

(Fauzi et al., 2020).  

 Pandangan agama Islam menjelaskan masyarakat mempunyai hak 

untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas suatu entitas. Hal 

tersebut dikarenakan agar melihat apakah perusahaan tetap melakukan 

kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sehingga metafora amanah dipilih agar diterapkan sebagai panutan dalam 

Islamic Social Reporting. ISR juga tidak hanya membantu pengambil 

keputusan bagi pihak muslim melainkan juga dapat membantu perusahaan 

dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat 



95 
 

 
 

menjadi prinsip dasar atas terbentuknya Islamic Social Reporting yang 

menyeluruh. Disimpulkan bahwa metafora amanah merupakan salah satu 

konsep penting yang harus menjadi landasan para karyawan BPRS Bahari 

Berkesan dalam bekerja.  

a. Kebutuhan Publik 

 Kebutuhan Publik atau the civil service memliki makna sebagai 

otoritas administrasi dalam menjalankan kebijakan umum dan melayani 

fasilitas publik sehingga dapat melalui sejumlah karyawan yang banyak

telah terpilih. Kebutuhan publik yang dilaksanakan dengan adil dan 

dipertanggungjawabkan dihadapan orang-orang dan bisa mendapatkan 

kepercayaan public (Maulidhany, 2020). Berdasarkan ketetapan dalam 

pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik yang mengatur bahwa: Pelayanan publik merupakan kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh Bapak Amrufallah, yang mengemukakan bahwa: 

“Jadi gunanya akuntabilitas sosial itu supaya masyarakat mengenal 

BPRS Bahari Berkesan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

mereka sendiri. Dimana, nasabah BPRS atau masyarakat sekitar telah 

memberikan kepercayaan kepada kami dalam hal tabungan, deposito, 

pembiayaan dan lain sebagainya. Sehingga BPRS tidak pernah 

menyalahgunakan dana tersebut atau amanah tersebut dengan secara 

tidak baik”. 
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 Hasil wawancara tersebut dapat dibuktikan atau sesuai dengan apa 

yang dikatakan oleh Bapak Dzulkifli bahwa:   

“Untuk aktivitas kerja bank, sudah bagus dalam artian bahwa BPRS 

telah menunjukkan bukti nyata kebutuhan masyarakat seperti 

memberikan bantuan kepada masyarakat, akan tetapi pelayanannya 

yang saya katakan tadi harus di tingkatkan atau di tambahkan lagi”. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

BPRS Bahari Berkesan telah melakukan aktivitas kinerja sosial bank 

syariah atau akuntabilitas sosial dengan memberikan kepercayaan dan 

bukti nayata kepada masyarakat maupun nasabah. Sehingga menurut 

Maulidhany (2020), menjelaskan bahwa pelayanan dialokasikan sebagai 

suatu sikap dan perlakuan suatu perusahaan atau bank untuk memberikan 

rasa kepuasan kepada nasabah atau masyarakat. Tidak bisa dipungkiri 

hampir disemua produk yang ditawarkan disetiap perusahaan atau bank 

memerlukan pelayanan yang baik, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Tabel 4.5 

Kebutuhan Publik Yang Dilaksanakan  

PT BPRS Bahari Berkesan 

Tahun 2022 

 

Tgl Keterangan 

22-04-2022 Bantuan 2 Alat Pemotong Rumput Kel.Pantesagu dan 

Tolire 

04-07-2022 Partisipasi FORNAS IESPA ke VI Tahun 2022 

29-07-2022 Bantuan Gedung Majelis Ta‟lim Al-Mawaddah 

29-07-2022 Bantuan Dana Tablik Akbar & Lounching Metode 

Mahab 

04-08-2022 Bantuan Dana Keg Muslimat NU 

24-08-2022 Seminar Internasional Peradaban Islam  

31-08-2022 Partisipasi Dana PII Keg LAT 
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b. Membantu Pemegang Amanah 

 Akuntabilitas sosial selain memberikan pelayanan atau kebutuhan 

publik, dapat juga membantu pemegang amanah itu sendiri. Akuntabilitas 

publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah (agent) dengan 

tujuan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi segala 

tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang mempunyai 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 

(Ningsih et al., 2020). Sehingga akuntabilitas sosial dapat membantu

pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sosial dengan 

baik pada BPRS Bahari Berkesan Ternate. Hal tersebut sesuai dengan 

wawancara yang dilakukan oleh Bapak Risdan Harly yang menyatakan 

bahwa: 

“Aktivitas pertanggungjawaban sosial membantu saya selaku kepala 

BPRS Bahari Berkesan dalam hal melakukan aktivitas kerja secara 

efektif dan efesien. Sehingga segala sesuatu yang saya lakukan dapat 

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti dan membantu saya 

menuju jalan yang baik”. 

 

 Pernyataan dari wawancara tersebut sejalan dengan pernyataan 

yang dilakukan oleh Bapak Amrufalah yang menjelaskan bahwa: 

“Selain membantu dalam bekerja untuk mencari nafkah, disini juga 

sebagai wadahnya untuk berdakwah. Karena sebagai karyawan BPRS 

memikul labelnya Syariah, dimana kita sebagai karyawan mengajarkan 

kepada masyarakat untuk berbank Syariah. Apalagi masyarakat ini 

lahirnya dari bank konvensial, sehingga masyarakat juga membantu 

kami sebagai pemegang amanah dalam menjalankan tanggungjawab 

dari pemerintah”. 
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 Hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa BPRS Bahari 

Berkesan menjalankan Islamic Social Reporting sebagai aktivitas kinerja 

sosial bank yang dapat membantu pemegang amanah atau kepala bank 

tersebut secara efektif dan efesien. Pemegang amanah pada BPRS Bahari 

Berkesan juga menjadikan tanggung jawab tersebut agar membantu dalam 

mencari nafkah. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang 

pemimpin atau pemegang amanah wajib untuk selalu memperhatikan 

lingkungan. Akuntabilitas publik juga sangat penting karena pengelolaan 

keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik 

(Ningsih et al., 2020).   

Tabel 4.6 

Islamic Social Reporting Sebagai Akuntabilitas Sosial 

 Bank Syariah Dalam Perspektif Metafora Amanah 

PT BPRS Bahari Berkesan Ternate 

 

No Akuntabilitas Sosial ISR Sebagai Akuntabilitas Sosial 

Bank Syariah Dalam Perspektif 

Metafora Amanah 

1.  Kebutuhan Publik Program ISR pada PT BPRS Bahari 

Berkesan Ternate sebagai akuntabilitas 

sosial bank syariah dalam memenuhi 

kebutuhan publik, yaitu: 

1. Memberikan bantuan-bantuan sosial  

2. Partisipasi disetiap kegiatan 

3. Melakukan pembinaan dan pelatihan 

2.  Membantu Pemegang 

Amanah 

Program ISR pada PT BPRS Bahari 

Berkesan Ternate sebagai akuntabilitas 

sosial bank syariah dalam membantu 

pemegang amanah, yaitu: 

1. Mempertanggungjawabkan aktivitas 

atau amanah dari pemerintah secara 

efektif dan efesien 

2. Bekerja untuk mencari nafkah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. BPRS Bahari Berkesan Ternate telah melaksanakan tanggung jawab sosial 

dengan Islamic Social Reporting, akan tetapi sebagian besar belum terlalu 

mengerti mengenai konsep ISR. Sehingga dilaksanakan dengan bentuk 

Corporate Social Responsibility yang didalamnya terdapat unsur-unsur 

ISR. 

2. Pelaksananan Islamic Social Reporting yang dilaksanakan PT BPRS 

Bahari Berkesan menunjukkan bahwa bank dalam meningkatkan citra 

perusahaan dari sudut pandang masyarakat yang berhubungan dengan 

kepercayaan stakeholder. Islamic Social Reporting pada BPRS juga telah 

melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pendanaan dan kegiatan 

investasi yang dibuktikan dengan pembiayaan-pembiayaan maupun 

pelaksanaaan zakat, kemudian memperhatikan produk dan jasa yang 

dibuktikan dengan salah satu produk PAHALA (Program Hemat Pelajar), 

kepedulian terhadap karyawan dengan salah satu bukti pelatihan dasar 

kepada karyawan, kebutuhan dan pelayanan nasabah atau masyarakat yang 

dapat dibuktikan dengan memberikan sembako setiap bulan Ramadhan, 

kemudian menjaga lingkungan hidup serta memperhatikan tata kelola yang 

dilakukan perusahaan yang dibuktikan dengan kegiatan bersih sampah 

serta melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. BPRS juga 
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memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar sehingga masyarakat 

sekitar dapat hidup dengan tenang ditengah adanya Bank Syariah serta 

masyarakat mendapatkan feedback yang sangat baik dari bank. 

3. Pelaksanaan Islamic Social Reporting pada PT BPRS Bahari Berkesan 

Ternate dengan konsep metafora amanah. Sehingga pelaksanaan Islamic 

Social Reporting pada PT BPRS Bahari Berkesan Ternate telah sesuai 

dengan metafora amanah yang berlandaskan hubungan antara manusia 

dengan Allah yang salah satunya dibuktikan dengan pelaksanaan shalat 

ketika waktu shalat, hubungan manusia dengan manusia salah satunya 

dibuktikan kesejahteraan antara karyawan dengan nasabah, hubungan

manusia dengan alam yang salah satunya dibuktikan dengan pembangunan 

pemanfataan air hujan. Hal tersebut agar dapat mewujudkan suatu Bank 

Syariah yang lebih bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. 

4. Pelaksanaan Islamic Social Reporting pada PT BPRS Bahari Berkesan 

Ternate sebagai aktivitas kegiatan atau kinerja sosial yang berlandaskan 

metafora amanah. Islamic Social Reporting sebagai akuntabilias sosial 

dilakukan agar dapat memudahkan kebutuhan atau pelayanan publik 

dengan memberikan bantuan dalam kegiatan yang diselenggarakan serta 

melakukan pelatihan dasar mengenai perbankan syariah. Selain itu, 

akuntabilitas sosial juga membantu pemegang amanah dalam menjalankan 

kewajiban dan tanggung jawabnya dari pemerintah agar BPRS Bahari 

Berkesan dapat beroperasi lebih efektif dan efesien. 
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B. Keterbatasan 

 Keterbatasan yang diajukan peneliti sebagai bentuk saran-saran atas 

keterbatasan yang ada dan dapat dijadikan perbaikan PT BPRS Bahari Berkesan 

Ternate dimasa mendatang, diantaranya sebagai berikut: 

1. BPRS Bahari Berkesan belum terlalu paham mengenai Islamic Social 

Reporting, tetapi telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam bentuk 

Corporate Social Responsibility yang didalmnya terdapat unsur-unsur ISR. 

Sehingga ketika melakukan penelitian hal tersebut dapat lebih detail 

mengenai apa yang terjadi. 

2. Rumitnya narasumber dalam hal ini kepala BPRS Bahari Berkesan untuk 

ditemui karena kesibukan yang beliau laksanakan di luar daerah selama 

beberapa hari.  

3. Rumitnya nasabah dalam hal ini untuk ditemui pada pagi sampai siang 

hari karena memiliki aktivitas yang padat di Bank sehingga di lakukan 

pada sore hari. 

4. Proses penelitian tertunda beberapa minggu dikarenakan sulitnya informan 

ditemui. 

 

C. Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan 

sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran dan masukan 

kepada PT BPRS Bahari Berkesan Ternate Maluku Utara agar tetap dapat 

melaksan Islamic Social Reporting untuk memenuhi tanggung jawab terhadap 

pendanaan dan invetasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan
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hidup, serta tata kelola pada perusahaan. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan agar dapat lebih memperbanyak referensi lagi dan mencari tau lebih 

dalam lagi tentang metafora amanah. 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

Informan : Direktur Utama 

Nama  : H. Risdan Harly, SH. CIRBD 

1. Sejauh mana pemahaman Bapak mengenai Islamic Social Reporting? 

Jawaban: 

Setiap perusahaan memiliki pelaporan tanggung jawab sosial, seperti dalam 

bentuk Corporate Social Responsibility. Oleh karena itu, bagi saya sendiri 

bahwa Islamic Social Reporting ini merupakan laporan pertanggungjawaban 

yang menjadi tolok ukur atas pelaksanakaan kinerja entitas syariah. Kemudian 

telah memenuhi standar Corporate Social Responsibility yang dikembangkan 

lebih lanjut. Sehigga CSR pada setiap entitas Syariah seharusnya diungkapkan 

oleh suatu entitas Islam dengan menerapkannya ISR, apalagi terutama Bank 

Syariah yang ada di Indonesia sekarang ini”.  

2. Bagaimanakah tanggapan Bapak mengenai Islamic Social Reporting yang 

diterapkan di Indonesia? 

Jawaban: 

Baik, untuk penerapan Islamic Social Responsibility di Indonesia sekarang ini 

yang saya ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang di kelola oleh BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) maupun perusahaan swasta penyelenggaraannya 

sudah cukup bagus. Namun, ada beberapa diantara perusahaan di Indonesia 

belum menerapkan ISR atau belum melaksanaknnya dengan konsep syariah. 

Sehingga ada kebijakannya pada masing-masing perusahaan disetiap daerah 

dan juga harus dievaluasi kembali pertanggung jawabannya. Seperti di BPRS
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 Bahari Berkesan ternate ini telah menerapkannya Islamic Social Reporting 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 94 

Tahun 2017. Meskipun di BPRS sebagian dari karyawan belum terlalu paham 

sendiri dengan ISR, tetapi sudah menerapkannya dengan ketentuan Syariah”. 

3. Apakah di Bank BPRS Bahari Berkesan telah menerapkan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility? 

Jawaban: 

“Sudah dan didalamnya terdapat item-item pengungkapan Islamic Social 

Reporting”. 

4. Apa peran dan manfaat Islamic Social Reporting dalam Bank BPRS Bahari 

Berkesan? 

Jawaban: 

“Sampai sekarang ini, laporan pertanggungjawaban sosial di PT BPRS Bahari 

Berkesan sangatlah berperan penting. Dimana, ISR ini dapat di nilai sebagai 

cara agar PT BPRS menjadi lebih berkualitas. Sehingga dapat memberikan 

kepercayaan terhadap masyarakat dan perusahaan lainnya dalam menjalankan 

kinerja aktivitas sosial. Contohnya memberikan sembako pada setiap hari-hari 

besar yaitu menyambut datangnya bulan puasa. Hal tersebut sudah menjadi 

manfaat bagi masyarakat yang mempercayai Bank BPRS Bahari Berkesan 

berada di Kota Ternate”. 

5. Indeks ISR dikembangkan dengan enam tema pengungkapan, yaitu Tema 

Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema
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6. Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Perusahaan. Apakah 

keenam tema tersebut dilakukan di Bank BPRS Bahari Berkesan?  

Jawaban: 

“Iya, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Islam”. 

7. Apakah dari tanggung jawab terhadap Pendanaan dan Investasi apa saja yang 

telah dilaksanakan BPRS Bahari Berkesan? 

Jawaban: 

“Hingga saat ini PT BPRS Bahari Berkesan telah menjalankan tugas dan 

tanggung jawab secara Syariah, seperti pengelolaan zakat. Kita juga telah 

mengadakan pembiayaan modal kerja seperti murabahah dan mudharabah. 

Kemudian pembiayaan komsumtif itu seperti ijarah multijasa dan murabahah”. 

8. Apakah dari tanggung jawab terhadap Produk dan Jasa apa saja yang telah 

dijalankan PT BPRS Bahari Berkesan? 

Jawaban: 

 “Produk yang dijalankan yaitu produk PISANG (Pembiayaan Pinjam Sambil 

Simpan Uang) dan PAHALA (Program Hemat Pelajar) yang sampai sekarang 

selalu tepat sasaran karena persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah)”. 

9. Apa saja tanggung jawab terhadap Karyawan yang dilaksanakan BPRS Bahari 

Berkesan? 

Jawaban: 

“Karyawan pada BPRS sudah dikatakan maksimal karena telah diberikan 

keperluan dan fasilitas yang disediakan seperti tempat untuk beribadah”.   
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10. Apa saja yang dilaksanakan BPRS dalam tanggung jawabnya terhadap 

Masyarakat? 

Jawaban: 

“Sejak beroperasinya BPRS Bahari Berkesan selalu melaksanakan kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satu contoh seperti di setiap bulan april, 

kita selalu melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dikarenakan 

bulan april merupakan bulan pertama kali BPRS Beroperasi. Setiap tahun di 

bulan Ramadhan, apalagi pada kondisi covid-19 BPRS membagikan 200 paket 

sembako bagi kaum dhuafa yang tersebar di setiap kecamatan. Selain 

pembagian sembako, kita juga menyerahkan insentif untuk para imam di 

sejumlah masjid di Ternate dan masjid kesultanan Tidore”. 

11. Apa saja tanggung jawab yang telah dilaksanakan terhadap Lingkungan? 

Jawaban: 

“Salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dari BPRS Bahari 

Berkesan disini kita mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah pada setiap 

tahunnya. Kami juga melakukan pembersihan di kantor sebelum mulainya jam 

kerja bersama-sama. Selain itu, kami akan mengadakan pembangunan IPAH 

(Instalasi Pemanfaatan Air Hujan) pada bulan agustus ini”. 

12. Tanggung jawab apa saja yang telah dilaksanakan BPRS terhadap Tata kelola 

perusahaan? 

Jawaban: 

“Tata kelola perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi 

setiap masing-masing bidang dan manajemen resiko dan kepatuhan”.



114 
 

 
 

13. Metafora amanah adalah objek yang dipercayakan kepada orang lain untuk 

digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang mengamanahkan. 

Apakah Islamic Social Reporting sudah diterapkan dengan perspektif metafora 

amanah? 

Jawaban:  

“BPRS selalu amanah dalam hal apapun karena BPRS merupakan Bank yang 

beroperasi dibawah naungan Islam”. 

Informan : Accounting (Bagian Akuntansi) 

Nama  : Amrufalah 

1. Sejauh mana pemahaman Bapak mengenai Islamic Social Reporting? 

Jawaban: 

“Corporate Social Responsibility merupakan seperti suatu komitmen dari 

perusahaan terhadap pembangunan ekonomi atau bisa juga dapat diistilahkan 

sebagai dana perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan, 

komunitas, dan lebih terpentingnya bagi masyarakat. Kemudian Islamic Social 

Reporting ini sama halnya juga dengan CSR, hanya saja saya belum terlalu 

paham mengenai ISR tetapi BPRS telah melaksanakan CSR sesuai dengan 

konsep Syariah”. 

2. Apa peran dan manfaat Islamic Social Reporting dalam Bank BPRS Bahari 

Berkesan? 

Jawaban: 

“Corporate Social Responsibility ini bagi saya sangat penting bagi setiap 

entitas syariah. Pelaporan tanggung jawab sosial yang dilakukan bagi
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perusahaan adalah untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada Allah SWT 

serta kepatuhan terhadap prinsip Islam. Selain itu, pelaksanaan dan 

pengungkapan laporan pertanggung jawaban berbasis syariah tersebut juga 

dapat menunjukkan karakter perbankan syariah yang dapat membedakannya 

dari bank konvensional”.  

3. Penerapan Islamic Social Reporting berhubungan dengan akuntabilitas sosial. 

Hal ini karena akuntabilitas sosial berkaitan dengan prinsip pengungkapan 

yang nantinya akan mewujudkan kebutuhan publik terhadap suatu informasi. 

Akuntabilitas sosial sebagai pengukur dalam ISR yang nantinya akan 

mendorong terpenuhinya kebutuhan bersama atas suatu informasi berdasarkan 

prinsip syariah. Apakah pelaksanaan ISR pada Bank BPRS Bahari Berkesan 

sebagai akuntabilitas aktivitas sosial telah berjalan dengan baik? 

Jawaban: 

“Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan baik”. 

4. Apa saja akuntabilitas sosial yang sudah dilakukan dengan menggunakan 

pengungkapan Islamic Social Reporting?  

Jawaban: 

“BPRS telah melaksanakan banyak akuntabilitas sosial terutama kepada 

masyarakat yang sudah menjadi kepercayaan penting kepada kami. Selain itu, 

akuntabilitas karyawan dan lingkungan sekitar”. 

5. Pentingnya akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dikarenakan nantinya dapat membantu memperkuat hubungan antar 

masyarakat dengan BPRS Bahari Berkesan, terutama membantu pemegang
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amanah dan kebutuhan publik. Apakah BPRS Bahari Berkesan dalam 

penerapan ISR dengan amanah telah membantu pemegang amanah? 

Jawaban: 

“Selain membantu dalam bekerja untuk mencari nafkah, disini juga sebagai 

wadahnya untuk berdakwah. Karena sebagai karyawan BPRS memikul 

labelnya Syariah, dimana kita sebagai karyawan yang mengajarkan kepada 

masyarakat untuk berbank Syariah. Apalagi masyarakat ini lahirnya dari bank 

konvensial, sehingga masyarakat juga membantu kami sebagai pemegang 

amanah dalam menjalankan tanggungjawab dari pemerintah”. 

6. Apakah dalam penerapan ISR dengan perspektif amanah pada BPRS Bahari 

Berkesan telah membantu pemegang amanah? 

Jawaban: 

“Jadi gunanya akuntabilitas sosial itu supaya masyarakat mengenal BPRS 

Bahari Berkesan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. 

Dimana, nasabah BPRS atau masyarakat sekitar telah memberikan 

kepercayaan kepada kami dalam hal seperti tabungan, deposito, pembiayaan 

dan lain sebagainya. Sehingga BPRS belum pernah menyalahgunakan dana 

tersebut atau amanah tersebut dengan secara tidak baik”. 

Informan : Bagian Manajemen Resiko & Kepatuhan 

Nama  : Yusran Walanda 

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengenai Islamic Social Reporting yang 

diterapkan di Indonesia? 

Jawaban:
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 “Kalau menurut saya, bahwa Islamic Social Reporting ini saya katakan 

kurang informatif. Alasannya, dikarenakan secara totalitas pada tingkat 

pengungkapan pada kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia masih 

berada pada skor dibawah atau 50%. Sehingga di Indonesia secara nyata 

memasarkan sistem perbankan syariah yang masih tergolong Negara 

berkembang”. 

2. Apakah di Bank BPRS Bahari Berkesan telah menerapkan pengungkapan 

Islamic Social Reporting? 

Jawaban: 

“Iya Sudah”. 

3. Indeks ISR dikembangkan dengan enam tema pengungkapan, yaitu Tema 

Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema 

Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Perusahaan. Apakah 

keenam tersebut dilakukan di Bank BPRS Bahari Berkesan?  

Jawaban: 

“Dilakukan dan berjalan dengan baik, akan tetapi pengungkapan tersebut 

masih dikatakan sebagai Corporate Social Responsibility karena kurangnya 

pengetahuan” 

4. Sebagai karyawan pada Bank Syariah, tanggung jawab apa yang telah 

dilaksanakan terhadap karyawan dari BPRS Bahari Berkesan? 

Jawaban: 

“Mengenai karyawan yang ada di BPRS ini, saya rasa sudah dikatakan 90% 

karyawan disini diperlakukan secara adil. Dalam pengaturan waktu kerja
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selama pandemi covid-19 saja pelayanan kami sangat padat. Hal ini karena 

semua transaksi keuangan Pemda Ternate di layani di BPRS Bahari Berkesan. 

Kemudian untuk tunjangan dan gaji karyawan alhamdulillah lebih baik dari 

tahun-tahun sebelumnya. Kami karyawan BPRS Bahari Berkesan dominannya 

beragama Islam jadi, setiap dating dan pulang kerja kami selalu berdoa 

bersama-sama. Selain itu, BPRS Bahari Berkesan juga telah menyediakan 

tempat untuk kami beribadah”.  

5. Bagaimana tanggung jawab BPRS Bahari Berkesan dalam pelaksanaan Tata 

kelola perusahaan? 

Jawaban: 

“Namanya juga Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip agama Islam, jadi 

saya sebagai bagian dari manajemen resiko, tata kelola & kepatuhan pada 

BPRS Bahari Berkesan dilaksanakan secara terstruktur dalam kepatuhan 

Syariah. Hal tersebut disebabkan karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

mengawasi ketat dalam pelaksanaan kinerja perusahaan agar dapat berjalan 

sesuai prinsip Syariah”. 

6. Amanah terdiri dari tiga aspek penting yaitu amanah terhadap hak-hak Allah, 

hak-hak Manusia, dan terhadap hak-hak alam. Apa saja yang telah dilakukan 

BPRS terhadap tiga aspek tersebut? 

Jawaban: 

“BPRS ini selain lembaga keuangan Syariah dalam hal transaksi menyalurkan 

dan menerima dana bertindak sebagai lembaga sosial juga. Sehingga dalam 

hal ini kita tetap memberikan bantuan, baik itu ke Lembaga Pendidikan dan



119 
 

 
 

Lembaga Badan Amil Zakat. Karena kita punya dana infaq dan sodaqah yang 

dikhususkan penggunaan ISR sebagai kebutuhan kegiatan sosial. BPRS juga 

menjalankan hubungan baik dengan sesama karyawan. Sehingga kita sebagai 

sesama umat Islam ini harus saling membantu terhadap satu sama lain”. 

Informan : Nasabah/Masyrakat 

Nama  : Bapak Dzulkifli & Ibu Apriani 

1. Bagaimanakah tanggapan Ibu mengenai keberadaan BPRS Bahari Berkesan di 

Kota ternate? 

Jawaban: 

“Alhamdulillah semenjak adanya BPRS Bahari Berkesan di tengah-tengah 

kota Ternate dapat membawa dampak yang cukup baik bagi masyarakat 

sekitar. Untuk karyawan di bank juga memberikan apresiasi dan kemudahan 

terhadap nasabah seperti saya yang menabung untuk menjadi kebutuhan saya 

dalam jangka panjang. Kemudian dapat menjaminkan kebutuhan kami sehari-

hari”. (Jawaban Ibu Apriani) 

2. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai tanggung jawab sosial dari Bank 

BPRS Bahari Berkesan terhadap karyawan? 

Jawaban: 

“Bagi saya untuk BPRS Bahari Berkesan semoga ada perubahan kedepan 

dalam perubahan sistemnya, seperti yang dikhawatirkan ketika datangnya 

hari-hari besar maka akan membeludaknya aktivitas pegawai. Maka dari itu 

sistemnya itu harus di ubah seperti penambahan teller agar nasabah mudah 

dalam melakukan transaksi”. (Jawaban wawancara dari Bapak Dzulkifli)  
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3. Apa tanggapan Bapak mengenai tanggung jawab yang dilakukan BPRS 

Bahari Berkesan terhadap Masyarakat sekitar? 

Jawaban: 

“Bagi saya kegiatan sosial yang dilakukan sudah cukup bagus, hanya saja 

perlu diperhatikan lagi terkait program beasiswa bagi anak sekolah”. (Jawaban 

dari Bapak Dzulkifli) 

4. Menurut Ibu apakah BPRS telah menjalankan amanah terhadap masyarakat? 

Jawaban: 

“Sampai sekarang ini, BPRS Bahari Berkesan telah menjalankan tanggung 

jawabnya dengan amanah kepada nasabah maupun kepada masyarakat dalam 

hal perekonomian”. (Jawaban dari Ibu Apriani) 

5. Apakah aktivitas kerja BPRS Bahari Berkesan dijalankan dengan amanah? 

“Untuk aktivitas kerja bank, sudah bagus dalam artian bahwa BPRS telah 

menunjukkan bukti nyata kebutuhan masyarakat seperti memberikan bantuan 

kepada masyarakat, akan tetapi pelayanannya yang saya katakan tadi harus di 

tingkatkan atau di tambahkan lagi”. (Jawaban dari Bapak Dzulkifli) 
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