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ABSTRAK  

Nama   : A.Afiyah Nafisah Barokah 

Nim  : 90400118045 

Judul            : Akuntansi Lingkungan Berbasis Tabligh dalam Meningkatkan 

Pengelolaan Limbah Medis dan Tanggung Jawab Sosial 

(Studi pada Puskesmas Mamajang Makassar) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi 

lingkungan yang diselaraskan dengan nilai konsep tabligh pada puskesmas 

mamajang. Selain itu untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah medis 

puskesmas ini sudah sesuai dengan standard yang berlaku. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan 

deskriptif.  Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari satu sumber yaitu 

data primer yang diperoleh dari informan dan hasil observasi lapangan. Metode 

pengumpulan data dilakukan mulai dari wawancara, dokumentasi, dan Observasi. 

Informan merupakan Bendahara puskesmas, Petugas sanitasi lingkungan dan 

salah satu warga yang tinggal disekitar Puskesmas Mamajang Kota Makassar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa puskesmas mamajang sudah cukup 

baik dalam mengelola limbah medisnya. Puskesmas mamajang telah melakukan 

tahapan perlakuan akuntansi yaitu pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan untuk biaya pengelolaan limbah berdasarkan PSAP 

No. 1 2010. Puskesmas mamajang mengakui telah mengamalkan konsep sifat 

tabligh karena telah menyampaikan dengan baik secara transparansi maupun 

akuntabilitas kepada dinas kesehatan, baik itu laporan mengenai biaya-biaya 

lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis puskesmas 

Implikasi yang diharapkan dari peneliti yakni puskesmas sebaiknya lebih 

memaksimalkan lagi aktivitas pengelolaan limbah medisnya agar kesehatan 

lingkungan dapat terjaga dengan baik. Peneliti menyarankan pengadaan safety box 

untuk limbah medis padat benda tajam dan freezer (pendingin) agar penyimpanan 

limbah medis padat tidak melebihi batas waktu penyimpanan pada suhu ruang dan 

penyimpanan dapat saja dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan. Diharapkan 

pihak puskesmas menyusun sebuah laporan biaya lingkungan atau laporan terkait 

pengolahan limbah secara khusus dan terpisah dari laporan keuangan secara 

umum untuk memberikan informasi bagi pengendalian kualitas lingkungan 

sebagai bentuk usaha peningkatan kualitas lingkungan dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan disekitar puskesmas. Peneliti selanjutnya juga perlu 

mengikuti perkembangan akuntansi lingkungan agar nantinya dapat menemukan 

standar yang mengatur perlakukan akuntansi terkait pengelolaan lingkungan, 

sehingga dapat dibandingkan dengan kondisi yang ada. 

 

Kata Kunci: Akuntansi Lingkungan, Konsep Tabligh, Upaya Peningkatan 

Pengelolaan Limbah Medis, Pertanggungjawaban Sosial.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia negara yang terkenal akan kekayaan alamnya. Kekayaan di 

Indonesia seiring dengan berjalannya waktu semakin hari semakin berkurang 

bahkan mulai terancam (Gustani, 2012). Faktor yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan alam yaitu akibat peristiwa alam serta aktivitas manusia seperti 

pencemaran lingkungan akibat limbah. Pertumbuhan industri pelayanan kesehatan 

di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan limbah 

(Rahno et al., 2015). Limbah medis adalah limbah yang timbul akibat aktivitas 

medis suatu instansi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sejenisnya. 

Limbah ini digolongkan dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3). Limbah medis apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi 

mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut dapat menimbulkan 

biaya yang tidak sedikit untuk mengatasinya.  

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang akan menghasilkan limbah medis ataupun limbah 

nonmedis baik dalam bentuk cair maupun padat (Irawan et al., 2019). Limbah 

medis padat di puskesmas biasanya dihasilkan dari kegiatan yang berasal dari 

ruang perawatan (bagi puskesmas rawat inap), poliklinik umum, poliklinik gigi, 

poliklinik kesehatan ibu dan anak, laboratorium dan apotik (Saini et al., 2005 

dalam (Pratiwi & Maharani, 2013)). Limbah medis cair dapat berasal dari fasilitas 

rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD) dan laboratorium puskesmas yang 
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kemungkinan mengandung mikroorganisme bahan kimia beracun dan radioaktif 

(Suryati et al., 2009 dalam (Pratiwi & Maharani, 2013)). Jumlah limbah medis 

yang bersumber dari fasilitas kesehatan diperkirakan semakin lama akan semakin 

meningkat. Pada tahun 2019 saja, limbah medis yang berasal dari 2.820 rumah 

sakit dan 9.884 puskesmas di Indonesia dapat mencapai 290-an ton per hari (Ika, 

2019). Jumlah limbah medis di lingkungan fasilitas kesehatan pada era Covid-19 

diperburuk dan meningkat tajam. Protokol kesehatan yang dibuat untuk 

meminimalisir penyebaran Covid-19 menimbulkan dampak baru bagi lingkungan 

yaitu timbunan sampah medis seperti botol hand sanititizer dan sabun cuci tangan, 

masker, sarung tangan dan Alat Pelindung Diri (APD) (Diyanna, 2021).   

Puskesmas Mamajang merupakan salah satu puskesmas yang berada di 

Kota Makassar yang juga berpeluang menghasilkan banyak limbah medis karena 

memiliki fasilitas pelayanan seperti pelayanan rawat jalan, rawat inap umum, 

rawat inap persalinan, poliklinik gigi, poliklinik kesehatan ibu dan anak, 

pelayanan laboratorium dan UGD. Puskesmas Mamajang Makassar terletak pada 

bagian barat daya Kota Makassar dan memiliki wilayah kerja seluas 2.712 Km2. 

Puskesmas Mamajang Makassar juga telah berbentuk Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD). Puskesmas yang telah berbentuk BLUD memiliki perubahan 

mendasar berupa kepala puskesmas menjadi pengguna anggaran artinya yang 

bertanggungjawab, membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), membuat 

pengesahan penggunaan anggaran (triwulanan), membuat laporan keuangan 

berbasis SAK (setiap semester), dan laporan keuangan akan diaudit auditor 

eksternal (Uklikinfo.com, 2019). 
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Dampak lingkungan seperti pencemaran lingkungan, termasuk dampak 

kesehatan seperti tertusuk benda tajam, hepatitis, bahkan HIV dan kanker dapat 

terjadi apabila suatu instansi kesehatan tidak mampu dalam mengelola limbahnya 

dengan baik (Mutiara, 2021). Limbah puskesmas pun dapat berpotensi 

menularkan penyakit, tidak hanya untuk kelangsungan puskesmas itu saja tetapi 

juga untuk kelangsungan hidup makhluk yang berada disekitarnya baik itu 

tumbuhan, hewan maupun manusia. QS An-Nahl/16:112 menjelaskan betapa 

pentingnya kita sebagai umat manusia untuk terus menjaga lingkungan. 

نْ كُل ِ مَكَانٍ  طْمَىِٕنَّةا يَّأتِْيْهَا رِزْقهَُا رَغَداا م ِ ُ مَثلًَا قرَْيَةا كَانَتْ اٰمِنَةا مُّ وَضَرَبَ اللّٰه
ِ فَاذََاقهََا  ُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُْا يَصْنَعوُْنَ فكََفرََتْ بِانَْعمُِ اللّٰه  ١١٢اللّٰه

Terjemahan: 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

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

Ayat di atas menjelaskan manusia sebagai penyebab dari kerusakan 

lingkungan di muka bumi, karena itu aturan-aturan agama Islam menganjurkan 

untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sehingga dampak lingkungan dapat 

terhindarkan. Pengelolaan limbah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan 

perlu dilakukan dengan langkah yang tepat. Pemerintah dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang tanggung jawab mengelola, memelihara, 

dan menyampaikan laporan secara akurat dan nyata terkait lingkungan hidup. 

Undang-undang tersebut menerangkan pentingnya melindungi lingkungan 

khususnya bagi instansi yang melakukan kegiatan berpotensi menghasilkan 

limbah dengan cara memberikan aturan tentang pengelolaan limbah. Pengelolaan 

limbah puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) 

No. 75 Tahun 2014. 

Suatu instansi publik tidak akan terlepas dari namanya laporan keuangan. 

Semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut dicatat sebagai alat 
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pertanggungjawaban begitu pula dengan pencatatan pelaporan limbah yang 

termasuk pada akuntansi lingkungan. Salah satu prinsip dasar pengelolaan limbah 

menyebutkan bahwa semua penghasil limbah secara hukum dan finansial 

bertanggungjawab menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan 

ramah lingkungan, artinya dari aspek finansial (keuangan) penghasil limbah 

seperti puskesmas seharusnya menyediakan alokasi dana yang cukup untuk 

memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara aman dan ramah lingkungan 

(Mutiara, 2021). 

Pengungkapan di Indonesia terkait akuntansi lingkungan masih belum 

diatur secara khusus dalam standar akuntansi artinya pelaporan informasi 

lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi 

kepentingan para pengambil keputusan (Hadi, 2012). Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2014, paragraph Sembilan (9) yang 

menyatakan: Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri 

yang di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. 

Begitupun jika instansi yang berpotensi menghasilkan limbah, Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dapat pula 

menyajikan laporan tambahan seperti penyajian laporan tentang lingkungan hidup 

termasuk juga biaya pengelolaan limbah di dalamnya. 

Akuntansi lingkungan adalah suatu ilmu akuntansi yang menunjukkan 

biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, 
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selain itu dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan 

utamanya dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk menemukan 

efisiensi yang mengurangi dampak lingkungan. Akuntansi lingkungan menuntut 

kesadaran penuh perusahaan-perusahaan atau instansi maupun organisasi lainnya 

yang mengambil manfaat ataupun memberikan dampak terhadap lingkungan. 

Suatu instansi seperti puskesmas perlu menganggap penting kesadaran akan 

dampak lingkungan terhadap upaya dalam mempertimbangkan konservasi 

lingkungan secara berkelanjutan (Ikhsan, 2008; Ratulangi et al., 2018). 

Beberapa penelitian menunjukkan pengimplementasian akuntansi 

lingkungan dengan melakukan tahapan proses pengidentifikasian, pengakuan, 

pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan PSAP No 1 

tahun 2010 pada beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit 

telah dilakukan. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Rukmana & 

Widyanti, 2017) pada Puskesmas Timbangan Kabupaten Ogan Ilir, (Prasetyo & 

Adi, 2020) pada Puskesmas Cebongan Salatiga meskipun memiliki keterbatasan 

seperti tidak komprehensifnya penelitian dikarenakan data pada laporan keuangan 

masih dalam tahap penyesuaian terhadap kebijakan baru puskesmas yang 

berbentuk BLUD, dan (Rohim & Hardiningsih, 2022) pada RSUD R. A. Kartini 

Jepara meskipun biaya-biaya lingkungan masih menjadi satu dengan biaya 

lainnya pada biaya belanja. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Samsiar et al., 2020) pada RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru yang 

belum menerapakan akuntansi lingkungan.  
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Pengungkapan akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat 

sukarela. Banyak perusahaan ataupun instansi pemerintahan yang tidak 

memperdulikan pentingnya pelaporan biaya lingkungan. Konsep Islam seperti 

konsep tabligh diperlukan dalam memecahkan masalah tersebut. Apalagi 

Indonesia negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Tabligh salah satu dari 

empat sifat wajib yang dimiliki Rasulullah SAW artinya menyampaikan segala 

sesuatu yang berasal dari Allah SWT. Tabligh menyangkut ajaran kebenaran yang 

telah disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya (Alamsyah, 2017). 

Sedangkan tabligh menurut Adinugraha (2013) yaitu komunikatif, transparansi 

dan marketable. Tabligh merupakan soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap 

manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab 

penyampaian (seperti tanggung jawab transparansi pemerintah kepada 

masyarakat). Pemimpin yang tabligh berani menyampaikan, menegakkan dan 

mengungkap kebenaran dalam publik meskipun risikonya berat (Alamsyah, 

2017). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya 

lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat 

dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan 

secara transparansi dan akuntabilitas (Abdullah, 2020).  

Peneliti tertarik meneliti perlakuan akuntansi lingkungan pada puskesmas 

karena masih belum banyak peneliti lain yang menyoroti Puskesmas di Kota 

Makassar. Banyak yang beranggapan bahwa puskesmas berada pada kepentingan 

sosial, karena itu peneliti berinisiatif meneliti akuntansi lingkungan pada sebuah 

organisasi nirlaba yaitu puskesmas. Konsep tabligh dipilih karena sejalan dengan 
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penerapan akuntansi lingkungan yaitu menyampaikan kebenaran terkait biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan. Demikian peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Akuntansi Lingkungan Berbasis 

Tabligh dalam Meningkatkan Pengelolaan Limbah Medis dan Tanggung 

Jawab Sosial pada Puskesmas Mamajang Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Jumlah limbah medis yang bersumber dari fasilitas kesehatan seperti 

puskesmas diperkirakan semakin lama akan semakin meningkat apalagi pada era 

Covid-19 diperparah dengan ketentuan protokol kesehatan berupa penggunaan 

masker, APD dan lain-lain sehingga jumlah limbah medis meningkat tajam. Suatu 

instansi kesehatan seharusnya benar-benar mampu dalam menjaga lingkungannya 

dengan cara mengelola limbahnya dengan sebaik mungkin. Ketika membahas 

terkait instansi publik tidak akan terlepas dari namanya laporan keuangan. Semua 

kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut dicatat sebagai alat 

pertanggungjawaban tak terkecuali pencatatan tentang pelaporan limbah pada 

akuntansi lingkungan. Pengungkapan akuntansi lingkungan di Indonesia masih 

belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi artinya pelaporan informasi 

lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Banyak perusahaan 

ataupun instansi pemerintahan masih tidak memperdulikan akan pentingnya 

pelaporan biaya lingkungan karena hal tersebut. Konsep Islam seperti konsep 

tabligh diperlukan dalam memecahkan masalah tersebut. Apabila sifat tabligh 

diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas akan 
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lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara transparansi dan 

akuntabilitas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah untuk penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengelolaan limbah dan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh pihak Puskesmas Mamajang Makassar? 

2. Bagaimana pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan biaya lingkungan atas aktivitas pengelolaan limbah medis 

di Puskesmas Mamajang Makassar? 

3. Bagaimana tabligh sebagai konsep akuntansi lingkungan dalam upaya 

meningkatkan pengelolaan limbah medis dan tanggung jawab sosial pada 

Puskesmas Mamajang Makassar? 

C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dibuat agar ruang lingkup peneliti tidak terlalu luas dan 

lebih fokus menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang akan diteliti serta dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Fokus penelitian dan deskripsi fokus terdiri atas indikator-indikator 

yang menjadi pedoman alur penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana 

bentuk implementasi akuntansi lingkungan sebagai pertanggungjawaban sosial 

yang dilakukan puskesmas terkait pengelolaan limbah medis. Akuntansi 

lingkungan adalah proses untuk memasukan konsekuensi dari suatu peristiwa 

yang terkait dengan lingkungan ke dalam laporan keuangan dan juga merupakan 

sebuah sarana dalam melaporkan suatu instansi ataupun organisasi yang dikaitkan 
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dengan lingkungannya. Akuntansi lingkungan bertujuan menyampaikan informasi 

tentang kinerja instansi atau organisasi tersebut yang berkaitan dengan 

pemeliharaan lingkungan (Astuti, 2012). 

Entitas memerlukan tata cara dalam mengetahui konsekuensi dan 

menyiapkan anggaran guna menangani dampak lingkungan yang berupa limbah, 

pencemaran lingkungan, dampak sosial masyarakat, dan juga lainnya. Pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan eksternalitas yang dilakukan dalam laporan keuangan 

lalu kemudian disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia sehingga 

menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap analisa ini yakni identifikasi, pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Murni, 2001 dalam (Prasetyo & Adi, 

2020)). Terdapat aturan mengenai akuntansi lingkungan di Indonesia walaupun 

pada dasarnya belum terdapat kejelasan dan ketegasan tentang akuntansi 

lingkungan (Suaryana & Febriana, 2011). Standar akuntansi keuangan, PSAK No. 

1 Paragraf 9 mengatakan entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan 

keuangan mengenai laporan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value 

added statement). Begitupun jika instansi yang berpotensi menghasilkan limbah, 

PSAP No.1 Tahun 2010 menjelaskan dapat pula menyajikan laporan tambahan 

seperti penyajian laporan tentang lingkungan hidup termasuk juga biaya 

pengelolaan limbah didalamnya. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup 

standar akuntansi keuangan sehingga dampak akan biaya terkait akuntansi 

lingkungan masih dapat dicantumkan pada saat pelaporan. Adapun deskripsi 

fokus pada penelitian ini adalah identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, 
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dan pengungkapan akuntansi lingkungan yang disesuaikan dengan PSAP No. 1 

Tahun 2010.  

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup mengatur tentang tanggung jawab setiap orang yang berkegiatan dalam 

usahanya maupun kegiatannya agar mengelola, memelihara, dan menyampaikan 

laporan secara akurat dan nyata terkait lingkungan hidup. Hukuman bagi 

pelanggar yang mengabaikan dan merusak lingkungan hidup juga tercantum pada 

undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut menerangkan tentang 

pentingnya melindungi lingkungan di sekitar kita khususnya bagi instansi yang 

melakukan kegiatan berpotensi menghasilkan limbah dengan cara memberikan 

aturan kepada mereka tentang pengelolaan limbah yang mereka hasilkan. 

PERMENKES No. 75 Tahun 2014 menjelaskan puskesmas harus menyediakan 

fasilitas khusus untuk pengelolaan kesehatan lingkungan antara lain air bersih, 

pengelolaan limbah B3 seperti limbah padat dan cair yang bersifat infeksius dan 

non infeksius serta pemantauan limbah gas dari emisi incinerator. Sistem 

pembuangan limbah infeksius dan non infeksius harus direncanakan dan dipasang 

dengan mempertimbangkan fasilitas pewadahan, Tempat Penampungan 

Sementara (TPS), dan pengolahannya. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini 

adalah air bersih, pengelolaan limbah B3 seperti limbah padat dan cair yang 

bersifat infeksius dan non infeksius, pemantauan limbah gas/udara dari emisi 

incinerator, dan fasilitas pewadahan atau TPS untuk pembuangan limbah 

infeksius dan non infeksius. 
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Peneliti menggunakan integritas konsep tabligh dalam penerapan 

akuntansi lingkungan untuk menunjang fokus pada penelitian ini. Konsep ini 

berkaitan dengan persoalan agama. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib Nabi 

yang artinya menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah SWT. Tabligh 

biasanya menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT 

kepada Rasul-Nya. Kebenaran dari Allah SWT disebut dengan kebenaran mutlak 

(Alamsyah, 2017). Sedangkan tabligh menurut Adinugraha (2013) yaitu 

komunikatif, transparansi, dan marketable. Demikian konsep ini dipilih agar 

dapat mendorong penerapan akuntansi lingkungan yaitu menyampaikan biaya 

lingkungan secara transparansi dan akuntabilitas. Adapun deskripsi fokus pada 

penelitian ini adalah komunikatif, transparansi, dan marketable. 

Tabel 1.1 Fokus Penelitiaan dan Deskripsi Penelitian 

No Fokus Penelitian Deskripsi Penelitiaan 

1 Akuntansi Lingkungan Adapun yang akan dibahas pada fokus 

ini yaitu: 

1) Identifikasi 

2) Pengakuan 

3) Pengukuran 

4) Penyajian dan 

5) Pengungkapan  

Biaya Akuntansi Lingkungan 

yang disesuaikan dengan 

PSAP No. 1 Tahun 2010. 

2 Pengelolaan Kesehatan 

Lingkungan Puskesmas 

Adapun yang akan dibahas pada fokus 

ini yaitu: 

1) Air bersih 

2) Pengelolaan limbah B3 seperti 

limbah padat dan cair yang 

bersifat infeksius dan non 

infeksius 

3) Pemantauan limbah gas dari 
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emisi incinerator  

4) Fasilitas pewadahan atau TPS 

untuk pembuangan limbah 

infeksius dan non infeksius. 

3 Tabligh Adapun yang akan dibahas pada fokus 

ini yaitu: 

1) Komunikatif 

2) Transparansi 

3) Marketable 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini disusun tidak terlepas dari acuan atau penelitian terdahulu 

yang memiliki kesamaan berupa topik analisis maupun objek. Penelitian terdahulu 

adalah salah satu data pendukung yang penting bagi peneliti. Adapun penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No. Judul, Nama (Tahun) Hasil Penelitian 

1. Perlakuan Akuntansi 

atas Limbah (Studi 

pada RSUD Dr. R. 

Koesma Tuban). 

Kusumawati & 

Sudarno (2015) 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan metode analisa data deskriptif komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan biaya-biaya terkait 

pengelolaan limbah rumah sakit pada RSUD Dr. 

R. Koesma Tuban terdiri atas biaya pemeliharaan, 

biaya bahan bakar, biaya retribusi, dan biaya 

listrik. Rumah sakit telah melakukan tahap 

perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah. 

2. Perlakuan Akuntansi 

Lingkungan 

Terhadap 

Pengelolaan Limbah 

(Studi pada Rumah 

Sakit Paru Jember). 

Islamey (2016) 

Rumah Sakit Paru Jember dalam mengidentifikasi, 

mengukur, menilai, menyajikan dan mengungkap 

mengenai kegiatan pengolahan limbahnya dalam 

akuntansi menggunakan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh rumah sakit tetapi secara tidak 

langsung pihak rumah sakit sudah mengikuti teori 

dan standar akuntansi keuangan yang ada. 
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3. Analisis Penerapan 

Akuntansi Biaya 

Lingkungan 

Terhadap Tanggung 

Jawab Sosial (Studi 

pada Puskesmas 

Timbangan Ogan 

Ilir). 

Rukmana & 

Widyanti (2017) 

Puskesmas Timbangan Kabupaten Ogan Ilir sudah 

menerapkan akuntansi biaya lingkungannya. 

Puskesmas Timbangan Kabupaten Ogan Ilir sudah 

mengungkapkan adanya pengelolaan limbah pada 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) mereka 

tetapi belum mengungkapkan secara khusus. 

4. Perlakuan Akuntansi 

Atas Biaya 

Lingkungan (Studi 

pada RS Perkebunan 

dan RSUD Balung 

Jember). Megananda 

(2019) 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan perlakuan akuntansi atas biaya 

lingkungan RS Perkebunan yaitu mengungkapkan 

biaya lingkungan di dalam neraca sisa, namun 

tidak diungkapkan ke dalam CALK. Sedangkan 

RSUD Balung tidak mengungkapkan dalam 

CALK. Namun, keduanya mengungkapan secara 

deskriptif biaya lingkungan dengan menyajikan 

laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). 

Perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan RS 

Perkebunan dan RSUD Balung memiliki 

perbedaan pada standar akuntansi dan kebijakan 

manajemen. 

5. Analisis Penerapan 

Environmental 

Accounting pada 

Perlakuan atas Biaya 

Lingkungan (Studi 

pada Puskesmas 

Cebongan Salatiga). 

Prasetyo & Adi 

(2020) 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan Puskesmas Cebongan Salatiga 

sudah menerapkan akuntansi biaya lingkungan 

meskipun biaya lingkungannya masih disatukan 

dengan biaya-biaya yang lain seperti pada 

rekening biaya administrasi dan umum. 

6. Penerapan Akuntansi 

Lingkungan (Studi 

pada RSUD 

Cenderawasih 

Kepulauan Aru). 

Samsiar et al. (2020) 

RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru 

belum menerapkan akuntansi lingkungan, hal 

tersebut dibuktikan dengan belum tersedianya 

laporan biaya lingkungan dan juga pencatatan 

mengenai biaya-biaya untuk menangani limbah di 

rumah sakit masih sangat manual yaitu berupa 
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lampiran-lampiran saja 

7. Green Accounting 

Refleksi hak asasi 

manusia dalam upaya 

pencegahan limbah 

(Studi pada PT 

Kawasan Industri 

Makassar). 

Auliya et al. (2020) 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian 

menunjukkan pelaporan biaya lingkungan sudah 

dilakukan oleh PT Kawasan Industri Makassar, 

dengan membuat laporan khusus mengenai biaya 

lingkungan yang ada di devisi pengelolaan 

lingkungan namun pelaporan biaya lingkungan 

tersebut tidak dikelompokkan berdasarkan 

kategori dalam hal pengungkapan biaya 

lingkungan, sehingga perusahaan belum 

sepenuhnya menerapkan green accounting. Hak 

asasi manusia bisa menjadi tolak ukur dalam 

penerapkan akuntansi lingkungan dalam upaya 

pencegahan limbah. 

8. Implementasi Green 

Accounting (Studi 

pada RSUD R.A. 

Kartini Jepara). 

Rohim & 

Hardiningsih (2022) 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan RSUD R. A. Kartini Jepara sudah 

mencerminkan aktivitas rumah sakit berdasarkan 

konsep green accounting meskipun biaya-biaya 

lingkungan masih menjadi satu dengan biaya 

lainnya pada biaya belanja 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka peneliti menentukan 3 

(tiga) tujuan penelitian, sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah dan tanggung jawab sosial 

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Mamajang Makassar. 

2. Untuk mengetahui pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan biaya lingkungan atas aktivitas pengelolaan limbah 

medis di Puskesmas Mamajang Makassar. 

3. Untuk mengetahui tabligh sebagai konsep akuntansi lingkungan dalam 

upaya meningkatkan pengelolaan limbah medis dan tanggung jawab 
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sosial pada Puskesmas Mamajang Makassar. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan 

juga sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini 

menggunakan teori legitimasi dan konsep islam yaitu tabligh yang 

menyatakan bahwa suatu instansi/perusahaan secara berkesinambungan harus 

memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang 

dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima 

pihak luar (dilegitimasi). Konsep tabligh menyatakan bahwa pengungkapan 

biaya lingkungan seharusnya bukan lagi hanya sekedar pengungkapan 

sukarela tetapi menjadi wajib. Hal ini didasari oleh adanya keikhlasan hati 

menyampaikan kebenaran untuk mengungkap biaya lingkungan yang terjadi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan 

sebagai pengetahuan dan bahan perbaikan bagi suatu instansi seperti 

puskesmas agar menerapkan akuntansi lingkungan sehingga dapat 

meningkatkan citra dan pelayanan puskesmas yaitu menciptakan puskesmas 

yang ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan puskesmas 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terutama masalah biaya 

lingkungan dalam kaitannya terhadap kepedulian dan tanggung jawab sosial 

terhadap lingkungan terutama dalam hal pengelolaan limbah. Selain itu, 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang 
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harus diperoleh. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

konsep akuntansi lingkungan yang merupakan konsep baru dalam akuntansi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Legitimasi  

Teori legitimasi menjelaskan kondisi suatu organisasi yang beroperasi 

dalam suatu lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka 

berusaha meyakinkan perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma 

masyarakat. Legitimasi organisasi dilihat sebagai sesuatu yang diberikan kepada 

masyarakat dan sesuatu yang diinginkan atau dicari organisasi tersebut dari 

masyarakat (Kurnia, 2018). Kegiatan suatu organisasi ataupun instansi seharusnya 

memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat karena 

legitimasi teori merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok 

orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun 

nonfisik. Perusahaan perlu menyadari bisa ada dalam suatu masyarakat karena 

adanya dukungan dari masyarakat, oleh karena itu perilaku perusahaan atau suatu 

instansi seharusnya berada dalam bingkai pedoman yang telah ditetapkan oleh 

masyarakat (Pramiana & Anisah, 2018).  

Legitimasi organisasi dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari 

masyarakat dari suatu organisasi atau instansi yang memberikan dampak kepada 

masyarakat dan sesuatu yang diberikan kepada masyarakat atas kompensasi 

dampak tersebut. Legitimasi memberikan pandangan penting terhadap praktek 

pengungkapan sosial perusahaan (Yudipermatasari, 2021). Legitimasi teori 

mendorong organisasi secara terus menerus memastikan mereka melakukan 

kegiatan yang sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi 
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dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan 

tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem, norma, nilai, 

kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Rustiarini, 2011). 

Adanya teori legitimasi mendorong puskesmas untuk menyadari tanggung jawab 

sosialnya menjaga lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah yang baik 

sehingga tidak berdampak kepada masyarakat di sekitar puskesmas. 

B. Konsep Tabligh 

Tabligh secara etimologi/bahasa berasal dari kata ballaga-yuballigu-

tabligan yang artinya menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Adapun 

menurut terminologi/istilah, tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari 

Al-Quran maupun Hadist yang ditujukan kepada umat manusia.   

Tabligh merupakan salah satu dari empat sifat wajib Rasulullah SAW 

artinya menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah SWT. Hal ini 

biasanya menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT 

kepada Rasul-Nya (Alamsyah, 2017). Allah SWT menegaskan dalam QS Al-

Maidah/5:67: 

 ُ غْتَ رِسٰلَتهَٗ وَۗاللّٰه مْ تفَْعلَْ فَمَا بلََّ ب كَِ وَۗاِنْ لَّ ِغْ مَآٰ انُْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّ سُوْلُ بلَ  ايَُّهاَ الرَّ  يعَصِْمُكَ مِنَ ۞ يٰٰٓ
َ لََ يهَْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ      ٦٧النَّاسِۗ اِنَّ اللّٰه

Terjemahannya: 

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 

Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) 

manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

kafir”. 

Tabligh merupakan keteledanan sifat Rasulullah Muhammad SAW yang 

artinya menyampaikan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT. Apabila 

dihubungkan dengan disiplin ilmu akuntansi, sifat tabligh dapat dilihat dari 
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objektifitas dalam kode etik IAPI dimana wajib untuk bersikap tidak bias 

sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. The public 

interest dalam kode etik AICPA merupakan cerminan dari sifat tabligh dimana 

seorang akuntan harus menyampaiakan informasi sesuai dengan kepentingan 

publik (Azis, 2020). Hal ini memperlihatkan konsep sifat tabligh dapat diamalkan 

dalam ilmu akuntansi yaitu keterkaitannya dalam pertanggungjawaban informasi 

yang disampaikan dan memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan 

kepentingan publik.  

Tabligh terdiri dari komunikatif, transparansi dan marketable merupakan 

soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi 

beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (seperti tanggung jawab 

transparansi pemerintah kepada masyarakat) (Adinugraha, 2013). Pemimpin yang 

tabligh berani menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Pemimpin yang 

tabligh juga berani dalam mengungkap kebenaran dalam publik meskipun 

risikonya berat (Alamsyah, 2017). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke 

dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk 

BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan 

biaya lingkungan secara transparansi dan akuntabilitas.  

Biaya-biaya lingkungan instansi tersebut akan diungkapkan secara nyata 

tanpa ada akun yang dihilangkan sehingga menjadi transparansi dan mengalami 

kemudahan dalam pelaporan biaya lingkungan. Jika biaya-biaya tersebut secara 

jelas teridentifikasi maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. 

Adanya konsep tabligh ini puskesmas tidak akan menganggap bahwa biaya 
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lingkungan merupakan suatu beban dan tidak perlu diungkapkan. Puskesmas akan 

menganggap bahwa pengungkapan biaya lingkungan bukan lagi hanya sekedar 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) tetapi bersifat wajib (mandaroty 

disclosure). Pengungkapan tersebut didasari oleh adanya keihlasan pengamalan 

konsep tabligh yang ditanamkan pihak puskesmas untuk mengungkapkan biaya 

lingkungan yang terjadi di puskesmas (Abdullah, 2020). 

C. Pengertian Akuntansi Lingkungan 

Standar akuntansi keuangan menyatakan tujuan laporan keuangan 

menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan dan kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam mengambil keputusan ekonomi (IAI, 2017). Sedangkan lingkungan hidup 

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah: 

“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, 

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup 

lainnya”. 

Akuntansi lingkungan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan 

alokasi biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta 

mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders perusahaan (Ikhsan, 

2008 dalam (Ratulangi et al., 2018). Akuntansi lingkungan (environmental 

accounting) adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya 

lingkungan (environmental costs) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau 

lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (impact) baik moneter 
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maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang 

mempengaruhi kualitas lingkungan. 

D. Manfaat Akuntansi Lingkungan 

Pengambilan keputusan organisasi dapat menggunakan arus informasi 

fisik dan informasi biaya yang disediakan oleh akuntansi manajemen lingkungan 

dalam membuat keputusan-keputusan yang berdampak pada kinerja keuangan 

dan lingkungan organisasi. Ketika akuntansi manajemen lingkungan mendukung 

pengambilan keputusan internal maka penerapan akuntansi lingkungan tidak 

menjamin setiap tingkat kinerja keuangan atau lingkungan tertentu karena 

organisasi-organisasi dan program-program mempunyai sasaran tentang 

pengecilan biaya-biaya terutama biaya-biaya lingkungan yang memperkecil 

dampak lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan menyediakan satu 

himpunan penting informasi untuk mencapai tujuan. 

Data akuntansi manajemen lingkungan sangat berharga bagi manajemen 

dalam hal-hal yang berfokus pada lingkungan. Akuntansi lingkungan tidak hanya 

menyediakan data biaya yang penting untuk menilai dampak kegiatan keuangan 

manajemen, tetapi juga arus informasi fisik (daftar biaya pengiriman barang-

barang) bantuan menandai dampak lingkungan. Akuntansi manajemen 

lingkungan bukan hanya suatu alat manajemen lingkungan di antara banyak alat-

alat lainnya, melainkan suatu himpunan yang luas dari prinsip-prinsip dan 

pendekatan yang mempersiapkan arus bahan-bahan, energi dan biaya. Kisaran 

keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh biaya-biaya lingkungan dari jenis 

biaya atau yang lainnya secara umum terjadi kenaikan. Demikian akuntansi 
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lingkungan pada manajemen lingkungan akan terus meningkatkan kegunaannya 

tidak hanya untuk keputusan manajemen lingkungan, tetapi bagi semua jenis dari 

aktivitas manajemen. 

E. Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif Islam  

Islam memandang lingkungan bagian dari integritas kehidupan manusia 

sehingga lingkungan dianggap sebagai salah satu komponen ekosistem yang 

memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini 

menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di 

sekitarnya. Perilaku positif menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku 

negatif menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula menyebabkan 

manusia memiliki tanggung jawab berperilaku baik dengan kehidupan di 

sekitarnya. 

Islam agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian 

lingkungan. Masyarakat muslim memahami bahwa interaksi yang benar dengan 

lingkungan merupakan ibadah demikian kerusakan lingkungan mungkin dapat 

dihindari. Permasalahan lingkungan yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh dua 

hal yaitu kejadian alam yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam 

dan sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Eksploitasi sumber daya 

alam yang tidak ramah lingkungan menimbulkan kerusakan yang akhirnya juga 

mengancam eksistensi manusia. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman 

dalam QS Ar-Rum/30:41 yang berbunyi: 

علََّهُمْ يرَْجِعوُْنَ ظَهَرَ الْفسََادُ فىِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقهَُمْ بعَْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا لَ 
٤١ 

Terjemahan:  

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

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

Manusia penyebab dari kerusakan lingkungan di muka bumi karena itu 
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aturan-aturan agama Islam menganjurkan menjaga kebersihan dan lingkungan. 

Allah SWT memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah 

terhadap lingkungan yaitu harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar 

tidak tercemar bahkan menjadi punah. Sikap ramah lingkungan yang diajarkan 

oleh agama Islam kepada manusia dapat diketahui dengan firman Allah SWT 

dalam QS Al-A’raf/7:56 yang berbunyi: 

نَ وَلََ تفُْسِدُوْا فىِ الَْرَْ  ِ قرَِيْبٌ م ِ طَمَعااۗ انَِّ رَحْمَتَ اللّٰه ضِ بعَْدَ اِصْلًَحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاا وَّ
 ٥٦الْمُحْسِنيِْنَ 

Terjemahan:  

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

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

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 

kebaikan”. 

Ayat ini menjelaskan larangan terhadap manusia berbuat kerusakan dan 

melakukan kemaksiatan di muka bumi setelah diciptakan sebaik-baiknya oleh 

Allah SWT. Sebagai manusia kita seharusnya lebih mensyukuri segala nikmat 

yang telah Allah SWT berikan dengan rasa takut dan tidak berbuat kerusakan di 

muka bumi. Manusia mengemban tiga amanat dari Allah SWT dalam berinteraksi 

dan mengelola alam serta lingkungan hidup. Amanat tersebut yakni sebagai 

berikut: 

1. Al-intifa’: Allah SWT mempersilahkan umat manusia mengambil manfaat 

dan menggunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran 

dan kemaslahatan. 

2. Al-i’tibar: Manusia dituntut senantiasa memikirkan dan menggali rahasia 

di balik ciptaan Allah SWT seraya mengambil pelajaran dari berbagai 

kejadian dan peristiwa alam. 

3. Al-islah: Manusia diwajibkan terus menjaga dan memelihara kelestarian 

lingkungan.  
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Uraian di atas menunjukkan Islam memiliki perspektif lingkungan yang 

sangat kuat tidak hanya dalam tatanan normatif tetapi juga telah dicontohkan 

Rasulullah selama perjalanan risalahnya. Upaya menumbuhkan kesadaran 

lingkungan melalui pendidikan lingkungan umat islam akan memberikan andil 

besar mencegah kerusakan lingkungan. Tugas manusia terutama 

muslim/muslimah di muka bumi ini sangatlah jelas sebagai khalifah (pemimpin) 

dan sebagai wakil Allah SWT dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan 

hidup). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi tidak boleh semena-mena dan 

seenaknya saja dalam mengekploitasinya. Pentingnya upaya pengelolaan 

lingkungan hidup sudah sangat jelas implikasi yang akan ditimbulkannya apabila 

tidak dikelola secara baik yaitu munculnya bencana baik secara langsung maupun 

secara jangka panjang. 

F. Biaya Lingkungan 

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan 

yang dilakukan. Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal maupun 

eksternal berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang 

ditimbulkan (Ikhsan, 2009 dalam (Zainab & Burhany, 2020)). Biaya lingkungan 

merupakan akibat yang timbul dari aktifitas operasional yang berpengaruh 

terhadap kualitas lingkungan. Definisi biaya lingkungan mencakup dari seluruh 

biaya-biaya yang paling nyata (seperti limbah buangan). Biaya lingkungan 

adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan 

yang rusak atau biaya-biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan di masa 



25 
 

 

depan. Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan. Sama 

halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi 

karena adanya kualitas lingkungan yang buruk (Hansen & Mowen, 2011). 

Adapun pembagian biaya lingkungan menurut Hansen & Mowen (2009): 

1. Biaya Pencegahan (Enviromental Prevention Costs) 

Biaya pencegahan adalah biaya-biaya dalam aktivitas yang dilakukan 

untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak 

lingkungan. Contoh aktivitas-aktivitas pencegahan yaitu evaluasi dan pemilihan 

pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses 

dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, 

mempelajari dampak lingkungan, audit resiko lingkungan, pelaksanaan 

penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang 

produk, serta pemerolehan sertifikat ISO 14001.  

2. Biaya Deteksi Lingkungan (Enviromental Detection Costs)  

Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas lain di 

perusahaan yang telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. 

Contoh aktivitas deteksi lingkungan yaitu audit aktivitas lingkungan, 

pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran 

kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja 

lingkungan dari pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran. 

3. Biaya Kegagalan Internal (Enviromental Internal failure Cost)  

Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang 

dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah tetapi tidak dibuang ke 
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lingkungan luar. Contoh aktivitas kegagalan internal yaitu pengoperasioan 

peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan 

pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas 

untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan. 

4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (Enviromental External Failure 

Costs)  

Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas 

yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. 

Contoh aktivitas kegagalan eksternal yaitu membersihkan tanah yang tercemar, 

menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi (berhubungan dengan lingkungan), 

merestorasi tanah ke keadaan alamiah, menerima perawatan medis karena polusi, 

dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat. 

G. Pengelolaan Limbah Medis 

Pengertian limbah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyataan limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Undang-undang 

tersebut juga menjelaskan mengenai bahan berbahaya dan beracun yang 

selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena 

sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk 

hidup lain. Pengertian dari limbah B3 itu sendiri yaitu sisa suatu usaha yang 

kegiatannya mengandung B3. 
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Adapun tata cara dalam pengelolaan limbah B3 yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 100 dan 101. Pada 

Pasal 100 yaitu:  

1. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) 

dilakukan dengan cara: termal; stabilisasi dan solidifikasi; dan cara lain 

sesuai perkembangan teknologi.  

2. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mempertimbangkan: ketersediaan teknologi dan standar 

lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.  

Pada Pasal 101:  

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan 

Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki 

izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3.  

Usaha perbaikan kesehatan masyarakat terus dikembangkan antara lain 

melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyehatan 

lingkungan, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan serta 

pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pengelolaan limbah merupakan bagian dari 

penyehatan lingkungan yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dari 

bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah serta mencegah 

infeksi unsur yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan. 

Pemusnahan limbah medis haruslah menggunakan cara pembakaran, perlu dijaga 

keutuhan kemasannya pada waktu sampah tersebut ditangani. Banyak sistem 
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pembakaran atau insenerasi menggunakan peralatan mekanik. Pengelolaan 

limbah medis harus diusahakan sesuai peraturan yang berlaku dan pengelolaan 

ramah lingkungan (Islamey, 2016). 

H. Tahap–Tahap Perlakuan Akuntansi Lingkungan 

Pencatatan pengelolaan segala macam yang berkaian dengan limbah 

didahului dengan perancanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu 

sehingga dapat diketahui kebutuhan ril setiap tahunnya (Widialoka, 2017). 

Pengelompokan tahap analisis akuntansi lingkungan sebagaimana ditentukan 

dalam PSAK antara lain sebagai berikut:  

1. Identifikasi  

Akuntansi manajemen memberikan kesempatan mengidentifikasi dan 

mengukur penghematan biaya yang dapat dilakukan. Manajemen mempunyai 

informasi untuk mengontrol dan mengendalikan biaya lingkungan demi 

tercapainya produk yang efisien dan murah (Aditya, 2014). Mengidentifikasi 

berarti mengenali suatu objek transaksi dan menentukan apakah objek tersebut 

telah memenuhi kriteria untuk diukur dan dimasukkan ke dalam laporan 

keuangan (Suwardjono, 2013). Kriteria menurut Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) bahwa: 

a. Merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengelolaan limbah seperti 

biaya bahan bakar dan pelumas serta penyusutan bangunan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) menunjukkan adanya penurunan manfaat 

ekonomi. 
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b. Berbentuk arus ke luar atau berkurangnya aset ataupun terjadinya liabilitas. 

Pengeluaran perusahaan untuk mengolah limbahnya seperti untuk pembelian 

bahan penolong dan suku cadang maintenance mengakibatkan adanya arus 

ke luar atas kas perusahaan. 

2. Pengakuan  

Elemen-elemen yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai 

rekening dan disebut sebagai biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

untuk mencegah lingkungan dari pencemaran diakui sebagai beban dalam 

laporan laba rugi. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) menyatakan suatu unsur laporan keuangan harus diakui 

dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:  

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi. Biaya-biaya untuk 

membangun IPAL serta biaya operasional terkait pengelolaan limbah 

memberikan manfaat ekonomi bagi organisasi dimasa mendatang. 

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

Pos-pos terkait kegiatan pengelolaan limbah mempunyai nilai yang diukur 

menggunakan nilai historis yang dinyatakan dalam rupiah. 

3. Pengukuran  

Pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan 

dikeluarkan dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah 
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dikeluarkan periode sebelumnya sehingga diperoleh jumlah dan nilai yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan ril setiap periode (Hidayati, 2016). Pengukuran yang 

dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut 

sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing 

perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda 

(Aditya, 2014). 

Selain itu PSAK nomor 57 mengatur tentang pengukuran seperti pada 

paragraf 37 yaitu estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk 

menyelesikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar 

entitas untuk menyelsaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau 

untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Seringkali 

tidak mungkin dan terlalu mahal bagi entitas untuk menyelesaikan kewajiban 

atau mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Estimasi jumlah 

yang secara rational akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya 

atau untuk mengalihkan kewajibannya merupakan estimasi terbaik atas 

pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelsaikan kewajiban kini pada akhir 

periode pelaporan. 

4. Penyajian 

Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan disajikan bersama-

sama dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi 

dan umum. Penyajian biaya lingkungan di dalam laporan keuangan dilakukan 

dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku 

untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan 
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tersebut. Penyajian informasi mengenai biaya lingkungan telah diatur dalam 

PSAK No. 1 Tahun 2015, paragraf dua belas (12) yang menyatakan:  

“Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan 

penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok 

pengguna laporan yang memegang peranan penting.” 

5. Pengungkapan 

Standar pengungkapan suatu kejadian biasanya menetapkan apakah suatu 

informasi harus disajikan secara terpisah dari laporan keuangan utama, apakah 

informasi tersebut digabungkan dengan pos laporan yang lain, ataukah perlu 

dirinci dan lain sebagainya (Suwardjono, 2013). PSAK No.1 paragraf 117 tahun 

2015 tentang penyajian laporan keuangan disebutkan bahwa:  

“Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi 

signifikan: (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan, (b) kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan yang relevan untuk 

memahami laporan keuangan”. 

Pengungkapan informasi lingkungan perusahaan adalah dengan 

pemakainya guna mempertimbangkan ekonomis dan keputusan yang rasional 

apabila ditinjau dari tujuan pemberian informasi akuntansi. Berbagai informasi 

tentang lingkungan baik yang menyangkut tindakan pengurangan dampak 

negatif maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas 

perusahaan dapat disajikan agar informasi benar-benar relevan dan reliable. 
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Bentuk pengungkapan informasi lingkungan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

kebijakan masing-masing perusahaan karena sampai saat ini belum ada standar 

baku yang mengaturnya (Islamey, 2016). 

I. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

BLUD atau singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan 

satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan 

memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan tidak mengutamakan 

keuntungan dan didasari prinsip efisiensi dan produktivitas dalam pelayanannya, 

baik berupa jasa maupun barang yang dijual. Pola pengelolaan keuangan BLUD 

memberikan keleluasaan dan kebebasan dalam menerapkan praktek-praktek 

bisnis yang sehat dengan tujuan sebagai peningkatan pelayanan yang 

diperuntukkan bagi masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya (Liawan, 2018). Pengelolaan keuangan BLUD 

berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis 

pengelolaan keuangan daerah yakni: Pertama, perencanaan dan penganggaran; 

Kedua, pelaksanaan anggaran; Ketiga, Akuntansi, Pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban. 

J. Kerangka Pikir 

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 

dampak negatif berupa limbah yang jika tidak dikelola dengan baik dan benar 

akan menimbulkan pencemaran terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Legitimasi teori menyatakan organisasi harus secara terus menerus mencoba 

meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan 



33 
 

 

norma-norma masyarakat. Proses penerapan akuntansi lingkungan perlu 

dilakukan untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur dan mengalokasikan 

biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian atas biaya-biaya ke dalam 

pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para 

masyarakat agar berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan telah ditetapkan. 

Berdasarkan teori-teori yang sudah dicantumkan, kerangka berfikir sebagai 

berikut: 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Puskesmas Mamajang Makassar 

Analisis Akuntansi Lingkungan 

1. Pengidentifikasian 

2. Pengakuan 

3. Pengukuran 

4. Penyajian 

5. Pengungkapan 

Konsep Tabligh Teori Legitimasi 

 

Pengelolaan Limbah Medis  

Sebagai Pertanggungjawaban Sosial 

 

Akuntansi Lingkungan Menggunakan Konsep Tabligh dalam 

Meningkatkan Upaya Pengelolaan Limbah Medis dan 

Tanggung Jawab Sosial Puskesmas Mamajang Makassar  

 



34 
 

 

Akuntansi lingkungan adalah proses pengidentifikasi, pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan alokasi biaya-biaya ke dalam 

pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para 

stockholders. Akuntansi lingkungan (environmental accounting) istilah yang 

berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (environmental costs) ke 

dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan 

adalah dampak (impact) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul 

sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Teori 

legitimasi mendorong puskesmas memastikan apakah mereka telah beroperasi di 

dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas 

dan kinerja mereka diterima oleh masyarakat (Sulistiawati & Dirgantari, 2016). 

Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, 

maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan 

pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara 

transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan landasan teori legitimasi dan konsep 

tabligh berdampak terhadap pengelolaan limbah medis sebagai 

pertanggungjawaban sosial puskesmas sehingga menghasilkan bentuk penerapan 

akuntansi lingkungan yang baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu 

mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 

mendalam. Metode penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian 

yang memiliki masalah penelitian belum jelas (masih remang-remang atau 

mungkin masih gelap) (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, 

mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah 

perkembangan (Atmadja, 2013). Penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada 

satu kebenaran yang mutlak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Alasan yang utama dari pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah 

kemauan dari diri sendiri untuk lebih memahami bagaimana bentuk penerapan 

akuntansi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial puskesmas 

terhadap pengelolaan limbah medis. 

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat lokasi penelitian oleh penulis yaitu 

Puskesmas Mamajang, berlokasi di Jl. Baji Minasa No.10, Tamarunang, Kec. 

Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan 

salah satu instansi kesehatan milik pemerintah yang berbentuk BLUD dan 
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memiliki fasilitas rawat inap yang tentunya limbah medis yang dihasilkan akibat 

aktivitas operasional akan lebih kompleks dibandingkan dengan Puskesmas 

lainnya yang tidak memiliki fasilitas rawat inap. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan 

pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan 

untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara 

sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani 

et al., 2020). Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode 

penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, 

fenomena, atau keadaan secara sosial. Penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan (Afrizal, 2016). Data-data tersebut dapat diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, 

catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. 

Penelitian ini menggambarkan mengenai penerapan akuntansi lingkungan 

yang dianggap penting agar bisa menunjang keberlangsungan pengelolaan limbah 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan bercirikan deskriptif kualitatif 

bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu aktivitas yang 

terjadi di dalam suatu organisasi. Metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan 

prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti berdasarkan fakta-fakta 
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yang ada dan tampak. Peneliti mengangkat pendekatan deskriptif kualitatif konsep 

Islam yaitu menggunakan konsep tabligh yang mendukung penerapan akuntansi 

lingkungan dalam menyampaikan biaya lingkungan.  

C. Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini 

bersifat subyektif yaitu data yang diperoleh dari responden yang berupa pendapat 

atau persepsi responden terhadap suatu hal. Data yang bersifat subyektif 

merupakan data yang tidak dapat diukur atau diobservasi karena berupa pendapat 

atau persepsi individu. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang dapat diperoleh melalui survei 

lapangan menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti dapat 

mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu 

antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa 

dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan 

data di lapangan (Kuncoro, 2013). Data sekunder adalah data yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data serta dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data. Data sekunder pada umumnya diperoleh dari buku-

buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-

arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer (Wandansari, 2013). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu 

bentuk pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Observasi 

Observasi/pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas 

pengelolaan limbah medis maupun pencatatan terkait biaya lingkungan puskesmas 

mamajang. Sehingga, peneliti mulai mencatat, menganalisis dan selanjutnya 

membuat kesimpulan tentang pelaksanaan dan hasil dari apa yang diteliti 

(Prasanti, 2018).  

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. (Tanujaya, 2017) 

wawancara mula-mula menanyakan rangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, 

kemudian memperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Pada saat 

peneliti mewawancarai, hal yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan terkait objek yang ingin di teliti. 

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, meminta agar informan 

memberikan informasi sesuai dengan yang di alami, diperbuat, atau di rasakan 

sehari-hari pada Puskesmas Mamajang Kota Makassar. Proses wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dengan metode peneliti mengajukan satu pertanyaan 

kemudian informan menjawab sesuai dengan pertanyaan dan fakta yang memang 

informan rasakan atau ketahui terkait pertanyaan yang di berikan oleh peneliti. 
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Kemudian peneliti, menanyakan lalu merekam jawaban dari pertanyaan peneliti 

sehingga, terjadilah proses wawancara antara peneliti dan informan.  

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh peneliti, yaitu 

dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berbentuk rekaman dan foto 

(Wirawan 2011). Peneliti pada saat proses wawancara menggunakan handphone 

sebagai alat untuk mengambil dokumentasi pada saat melakukan wawancara di 

Puskesmas Mamajang Kota Makassar. 

4. Internet Searching  

Peneliti mengumpulkan beberapa tambahan referensi yang bersumber dari 

internet untuk melengkapi referensi terkait bentuk pengelolaan limbah dan 

pencatatan akuntansi lingkungan serta peneliti menggunakan untuk menemukan 

fakta atau teori seperti teori legitimasi yang berkaitan dengan permasalahan 

pengelolaan limbah maupun terkait pengungkapan akuntansi lingkungan. 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menjadi pihak 

yang terjun langsung kelapangan serta harus berinteraksi dengan orang-orang 

yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun alat-alat 

penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Handphone (perekam suara dan kamera)  

Handphone adalah alat dalam telekomunikasi elektronik dua arah, praktis 

dan bisa dibawa kemana-mana. Handphone digunakan dalam penelitian ini  

sebagai alat komunikasi dengan informan untuk keperluan penelitian. Handphone 

juga dipakai untuk mengambil gambar dalam penelitian serta digunakan sebagai 

perekam (recorder), yang digunakan peneliti pada saat wawancara atau tanya 

jawab dimulai dengan informan, sehingga hasil wawancara yang telah dilakukan 

akan menjadi data yang dapat digunakan oleh peneliti. 

2. Alat Tulis  

Alat tulis adalah alat yang dapat dipergunakan dalam menuliskan atau 

menorehkan tanda atau bentuk di atas suatu permukaan. Alat tulis digunakan 

dalam penelitian untuk membantu peneliti dalam mencatat hal-hal yang penting 

dan informasi yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan. Misalnya, mencatat 

poin-poin penting dari informasi yang diberikan serta poin-poin penting dari 

dokumen yang diamati, hal ini dapat memudahkan peneliti untuk mengingat dan 

memahami hasil dari data yang telah dikumpulkan. 

3. Laptop  

Laptop adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ringan. Laptop 

digunakan dalam penelitian ini sebagai media dalam mengumpulkan semua data 

yang telah diperoleh kemudian mengelolah data. Laptop juga digunakan dalam 

penulisan hasil peneliti serta sebagai media untuk mengakses beberapa referensi 

yang terkait dengan masalah yang diteliti dan digunakan untuk hal-hal tertentu 
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lainnya guna memberikan kelancaran penyelesaian penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti. 

F. Teknik Pengolahan & Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis 

data. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Menurut Gumilang, (2016) data kualitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar dengan cara data yang 

diperoleh kemudian dideskripsikan secara menyeluruh. Proses analisis data 

dilakukan oleh peneliti pada Puskesmas Mamajang Kota Makassar yaitu sejak 

pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian yaitu Puskesmas Mamajang 

Kota Makassar dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, 

kemudian menambah dan melengkapi data yang kurang. Penyajian data 

merupakan informasi yang tersusun untuk mendapat informasi dan pemahaman 

tentang apa yang sedang diamati tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan. 

Dalam menarik kesimpulan, peneliti mendapatkan petunjuk yang diperoleh dalam 

proses penelitian, sehingga peneliti mencatat informasi yang didapat dalam 

penelitian yang diharapkan bisa memperoleh hal positif dari penelitian ini. 

G. Uji Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data merupakan hal yang perlu dilakukan dalam suatu 

penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang sah/valid. Upaya pemeriksaan 

keabsahan data merupakan salah satu cara untuk menanggulangi perasaan kurang 
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yakin tentang kebenaran dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Agar 

hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang 

sesungguhnya yang ada di lapangan perlu dilakukan upaya standarisasi 

kredibilitas data atau hasil informasi yang didapat oleh peneliti. Uji keabsahan 

data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan 

membercheck (Iskandar, 2017). 

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi lalu 

mengaitkan dengan teori sehingga menggunakan teknik keabsahan data 

triangulasi sumber data dan teori. Triangulasi sumber berarti teknik pengumpulan 

data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama (Sugiyono, 2014:241). Triangulasi teori merupakan hasil akhir penelitian 

kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias 

individual peneliti atas kesimpulan yang dihasilkan. Hal ini jika dikaitkan dalam 

penelitian yang berjudul Akuntansi lingkungan berbasis tabligh dalam 

meningkatkan pengelolaan limbah medis pada puskesmas mamajang di mana 

dalam memperoleh hasilnya perlu mewawancarai para informan seperti 

masyarakat disekitar puskesmas yang bisa saja terdampak limbah medis dari 

puskesmas dan orang-orang yang berada di puskesmas mamajang atau para 

karyawan dari puskesmas yang diamati tersebut. Keabsahan data kualitatif harus 

memenuhi 4 kriteria: 
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1. Derajat Keterpercayaan (Credibility)  

Peneliti melihat bahwa credibilty dari hasil wawancara itu 

menunjukkan derajat kepercayaan yang bisa di percaya dari hasil-hasil 

penelitian. Peneliti melihat dari pengamatan dan bukti wawancara antara 

peneliti dan informan terkait hal yang sedang diteliti.   

2. Keteralihan (Transferability) 

Kesamaan konteks yang ada untuk melihat keabsahan data pada 

tranferability yaitu peneliti melihat bahwa hasil wawancara dan data yang di 

perlihatkan oleh Puskesmas Mamajang Kota Makassar itu memiliki konteks 

kesamaan. Akan tetapi kurangnya data yang diperlihatkan puskesmas untuk 

mendukung hasil wawancara menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Sebagai substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif  

kelemahannya sulit mencari kondisi yang benar-benar sama, instrumen 

utama  (manusia) rentan terhadap ketidakpercayaan. Pada dasarnya manusia 

tidak bisa membaca pikiran sesama manusia jadi tingkat kebergantungan 

terkait ketidak percayaan dengan hasil wawncara melalui informan 

Puskesmas Mamajang Kota Makassar itu sulit di temukan kelemahannya. 

4.  Kepastian (Confirmability) 

Sebagai substitusi istilah objektivitas. Objektif dalam penelitian 

kualitatif  tidak tergantung pada banyaknya jumlah subjek yang 

menyatakan, tetapi pada  kualitas data/informasi yang dikemukakan oleh 

subjek penelitian (informan). Jadi, tidak tergantung pada orangnya, tetapi 
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datanya, karena itu data yang  dikumpulkan harus dapat dijamin 

keandalannya. Peneliti melihat tingkat kepastian dari hasil wawancara 

informan di Puskesmas Mamajang Kota Makassar itu sudah baik karena di 

dukung dari 3 informan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti yaitu 

bendahara puskesmas, petugas sanitasi lingkungan puskesmas dan salah satu 

warga yang bermukim disekitar puskesmas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Puskesmas Mamajang 

1. Lokasi Puskesmas Mamajang 

Puskesmas mamajang merupakan salah satu puskesmas yang berada 

dalam wilayah pemerintahan kecamatan mamajang kota makassar yang 

didirikan oleh pemerintah kota makassar pada tahun 1958 yang berkedudukan 

di Jalan Cendrawasih No. 370 dengan nama HC (Health Center) Cendrawasih. 

Pada tahun 1969, Puskesmas mamajang mengalami penambahan fasilitas 

rawat inap khusus persalinan yang diberi nama Rumah Sakit Pembantu (RSP) 

Baji Minasa. Puskesmas mamajang terdiri dari 2 bangunan yaitu bangunan 

pertama di Jl. Baji Minasa No. 10 merupakan pelayanan rawat jalan dan 

bangunan kedua di Jl. Cendrawasih No. 270 merupakan pelayanan rawat inap 

umum, rawat inap bersalin dan UGD. Puskesmas mamajang dibantu dengan 1 

Puskesmas Pembantu (PUSTU) untuk mendukung fungsinya sebagai 

pelayanan kesehatan yaitu PUSTU maricaya selatan yang terletak di Jl. Lanto 

Dg. Pasewang. Luas wilayah kerja puskesmas mamajang 2.712 km2 dengan 6 

kelurahan, 21 RW, dan 101 RT yang berada dibagian barat daya kota 

makassar. Enam (6) kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja puskesmas 

mamajang, yaitu: 

a. Kelurahan mamajang dalam di jalan landak baru 

b. Kelurahan labuang baji di jalan landak lorong I 

c. Kelurahan bonto biraeng di jalan badak 
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d. Kelurahan mandala di jalan inspeksi kanal 

e. Kelurahan maricaya selatan di jalan veteran selatan 

f. Kelurahan mamajang luar di jalan onta lama 

Adapun batas-batas wilayah kerja puskesmas mamajang, yaitu: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan ujung pandang 

b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan panakkukang 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan tamalate 

d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan mariso 

2. Visi dan Misi Puskesmas Mamajang 

Puskesmas memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat melalui program upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan. Program puskesmas menitikberatkan pada kegiatan 

pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan pada keluarga dan 

masyarakat. Untuk mencapai tugas utama puskesmas, puskesmas mamajang 

makassar mempunyai visi dan misi, yaitu:   

a. Visi 

Menjadi puskesmas terdepan dalam memberikan pelayanan menuju 

kecamatan yang sehat 

b. Misi 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat 

2. Pelayanan sesuai standard 

3. Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas puskesmas 
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3. Tenaga Kesehatan Puskesmas 

Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan di puskesmas mamajang 

menentukan kualitas pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. 

Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi puskesmas disesuaikan 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit puskesmas. Jumlah 

tenaga kesehatan yang terdapat di puskesmas mamajang sebanyak (50) orang 

dengan berbagai spesifikasi, yang terdiri dari: 

Tabel 2.1  

Distribusi Berdasarkan Jumlah Tenaga Kesehatan  

di Wilayah Kerja Puskesmas Mamajang 

No Jenis Ketenagaan Jumlah 

1 Dokter Umum 3 

2 Dokter Gigi 2 

3 Dokter Spesialis Obgyn 1 

4 Apoteker 1 

5 Asisten Apoteker 1 

6 Perawat 12 

7 Perawat Gigi 2 

8 Tenaga Kesehatan Masyarakat 2 

9 Sanitarian 2 

10 Bidan 8 

11 Analisis Kesehatan 2 

12 Nutrisionis 2 

13 Tenaga Sukarela 12 

 Jumlah 50 

Sumber : Profil Puskesmas Mamajang (puskesmasmamajang.blogspot.com) 
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4. Struktur Organisasi Puskesmas Mamajang 

Salah satu kompenen penting dalam suatu organisasi adalah struktur 

organisasi. Struktur organisasi memperjelas pembagian kerja antara satu 

dengan yang lainnya dan juga bagaimana membedakan aktifitas dan fungsi 

sesuai jabatan masing-masing. Adanya struktur organisasi dapat mengetahui 

tujuan dan kegiatan apa saja yang terdapat didalam organisasi tersebut, karena 

didalam organisasi terdapat fungsi dan bagian mengenai informasi yang akan 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu faktor kelancaran suatu 

organisasi dapat dilihat dari struktur organisasi yang baik dengan masing-

masing mengetahui fungsi dan aktifitasnya sehingga mencapai tujuan yang 

diinginkan. Organisasi yang memiliki kerja sama yang baik akan mencapai 

tujuan dengan cepat dan efektif, dimana didalam struktur organisasi sudah 

jelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Adapun struktur 

organisasi puskesmas mamajang sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Puskesmas Mamajang 
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B. Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Mamajang Makassar 

Penelitian dilakukan di ruang petugas sanitasi lingkungan, ruangan 

keuangan puskesmas mamajang makassar dan depan salah satu rumah warga 

dibelakang puskesmas. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 September 

2022 dan 21 September 2022 dengan jumlah responden sebanyak 3 orang yaitu 

Ibu Rahma selaku petugas bagian sanitasi lingkungan puskesmas yang mengurusi 

terkait pengelolaan limbah medis puskesmas, Ibu Hernita Meilaniwati selaku 

bendahara puskesmas yang mencatat terkait biaya-biaya yang dikeluarkan 

puskesmas termasuk biaya lingkungan dan Sri Wahyuni sebagai salah satu warga 

yang bermukim di sekitar puskesmas yang dijadikan informan untuk mengetahui 

tanggung jawab sosial puskesmas terhadap lingkungan dari sisi masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mendapatkan informan terkait 

penelitiannya di Puskesmas Mamajang Kota Makassar yang disediakan pada 

tabel berikut :  

Tabel 2.2  

Jumlah Informan Puskesmas Mamajang Kota Makassar 

No Nama Informan Jabatan Informan 

1. 
Hernita Meilaniwati Bendahara Puskesmas Mamajang 

2. Rahma 
Petugas Bagian Sanitasi Lingkungan 

Puskesmas Mamajang 

3. Sri Wahyuni 
Warga Yang Bermukim Di Sekitar 

Puskesmas 
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1. Limbah Medis Puskesmas Mamajang  

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menyediakan layanan 

kesehatan yang melaksanakan tindakan medis untuk meningkatkan status 

kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai fasilitas 

publik tentu akan menghasilkan limbah baik limbah umum maupun limbah yang 

dikategorikan sebagai limbah medis sebagai sisa buangan dari kegiatan 

pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang masuk dalam kategori limbah B3, 

dimana pengelolaannya tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (Adhani, 2018) yaitu berdasarkan PERMENKES 

No. 75 Tahun 2014. Limbah tersebut membutuhkan penanganan khusus sebelum 

membuangnya. Limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan operasional 

puskesmas mamajang terdiri dari 2 bentuk yaitu limbah medis padat dan limbah 

medis cair. 

a. Limbah Medis Padat 

Limbah medis padat merupakan limbah padat yang mencangkup 

limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah infeksius, 

limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan, dan limbah 

yang mengandung logam berat yang tinggi (Kepmenkes RI 

No.1204/Menkes/SK/X/2004). 

Tabel 2.3  

Klasifikasi Limbah Medis Padat 

Kategori 

Limbah 
Definisi 

Contoh limbah yang 

Dihasilkan 

Infeksius Limbah yang terkontaminasi organisme 

patogen (bakteri, virus, parasit, atau 

Kultur laboratorium, 

limbah dari bangsal 
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jamur) yang tidak secararutin ada 

lingkungan dan organisme tersebut dalam 

jumlah dan virulensi yang cukup untuk 

menularkan penyakit pada manusia 

rentan 

isolasi, kapas, materi, 

atau peralatan yang 

tersentuh pasien yang 

terinfeksi, ekskreta. 

Patologis Limbah berasal dari pembiakan dan stock 

bahan yang sangat infeksius, otopsi, 

organ binatang percobaan dan bahan lain 

yang telah diinokulasi, terinfeksi atau 

kontak dengan bahan yang sangat 

infeksius. 

Bagian tubuh manusia 

dan hewan (limbah 

anatomis), darah dan 

cairan tubuh yang 

lain, janin 

Sitotoksis Limbah dari bahan yang terkontaminasi 

dari persiapan dan pemberian obat 

sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang 

mempunyai kemampuan untuk 

membunuh atau mengahambat 

pertumbuhan sel hidup 

Materi yang 

terkontaminasi pada 

saat persiapan dan 

pemberian obat, 

misalnya spuit, 

ampul, kemasan, obat 

kadaluarsa, larutan 

sisa, urine, tinja, 

muntahan pasien yang 

mengandung 

sitotoksis. 

Benda 

tajam 

Merupakan materi yang dapat 

menyebabkan luka iris atau luka tusuk. 

Semua benda tajam ini memiliki potensi 

bahaya dan dapat menyebabkan cedera 

melalui sobekan atau tusukan. Benda-

benda tajam yang terbuang mungkin 

terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, 

bahan mikrobiologi, bahan beracun atau 

radioaktif. 

Jarum, jarum suntik, 

skalpel, pisau bedah, 

peralatan infus, 

gergaji bedah, dan 

pecahan kaca. 

Farmasi Limbah farmasi mencakup produksi 

farmasi. Kategori ini juga mencakup 

barang yang akan di buang setelah 

digunakan untuk menangani produk 

farmasi, misalnya botol atau kotak yang 

berisi residu, sarung tangan, masker, 

selang penghubung darah atau cairan, 

dan ampul obat 

Obat-obatan, vaksin, 

dan serum yang sudah 

kedaluarsa, tidak 

digunakan, tumpah, 

dan terkontaminasi, 

yang tidak diperlukan 

lagi. 

Kimia Mengandung zat kimia yang berbentuk Reagent di 
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padat, cair, maupun gas yang berasal dari 

aktivitas diagnostic dan eksperimen serta 

dari pemeliharaan kebersihan rumah sakit 

dengan menggunakan desinfektan. 

laboratorium, film 

untuk rontgen, 

desinfektan yang 

kadaluarsa atau sudah 

tidak diperlukan lagi, 

solven. 

Radioaktif Bahan yang terkontaminasi dengan 

radioisotope yang berasal dari 

penggunaan medis atau riset radio 

nukleida. Limbah ini dapat berasal dari : 

tindakan kedokteran nuklir, radio 

immunoassay dan baakteriologis, dapat 

berpentuk padat, cair atau gas. 

Cairan yang tidak 

terpakai dari radio 

aktif atau riset di 

laboratorium, 

peralatan kaca, kertas 

absorben yang 

terkontaminasi, urine 

dan ekskreta dari 

pasien yang diobati 

atau diuji deng 

Logam 

yang 

bertekanan 

tinggi/berat 

Limbah yang mengandung logam Berat 

dalam konsetrasi tinggi termasuk dalam 

subkategori limbah kimia berbahaya dan 

biasanya sangat toksik. Contohnya 

adalah limbah merkuri yang berasal dari 

bocoran peralatan kedokteran yang rusak. 

Thermometer, alat 

pengukur tekanan 

darah, residu dari 

ruang pemeriksaan 

gigi, dan sebagainya. 

Kontainer 

bertekanan 

Limbah yang berasal dari berbagai jenis 

gas yang digunakan di rumah sakit 

tabung gas, kaleng 

aerosol yang 

mengandung residu, 

gas cartridge. 

(Sumber: Kepmenkes RI No. 1204, 2004) 

Adapun limbah medis padat yang dihasilkan puskesmas mamajang: 

“Limbah yang dihasilkan apotik dari obat yang telah expire 

(kadaluarsa). Poliklinik gigi, KIA dan ruang tindakan itu ada limbah spuit (alat 

suntik) dan handscoon (sarung tangan yang biasa di pakai oleh tenaga medis 

agar terhindar dari droplet pasien). Kalau spuit kan semua pake. Bedanya di 

laboratorium itu ada limbah kapas bekas dan handscoon. Rawat Inap cuma 

limbah masker bekas pakai dari perawat. (Rahma, 19 September 2022)” 

 

Hasil wawancara memperlihatkan limbah spuit (alat suntik) ditemukan 

pada hampir semua unit penghasil limbah di puskesmas. Limbah spuit 

termasuk limbah benda tajam yang sebaiknya menggunakan safety box dalam 
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mengumpulkan dan memilah limbah medis, akan tetapi peneliti tidak melihat 

penggunaan ini pada limbah medis puskesmas mamajang. Limbah medis 

benda tajam khususnya jarum suntik meskipun hanya dalam jumlah sedikit, 

tetapi dapat menghasilkan dampak yang sangat besar terhadap kesehatan. 

Kasus infeksi akibat tusukan jarum yang terkontaminasi pada tahun 2000 

berdasarkan data World Health Organization (WHO) diperkirakan 

mengakibatkan terinfeksi virus Hepatitis B sebanyak 21 juta (32% dari semua 

infeksi baru), terinfeksi virus Hepatitis C sebanyak 2 juta (40% dari semua 

infeksi baru), terinfeksi HIV sebanyak 260 ribu (5% dari seluruh infeksi baru) 

(Adhani, 2018). 

 
Gambar 2.2 Contoh Safety Box untuk Limbah Medis Benda Tajam 

Pada dasarnya, upaya pengelolaan limbah medis di puskesmas sama 

halnya dengan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan lain seperti 

rumah sakit. Upaya pengelolaan meliputi kegiatan pemilahan, pewadahan, 

pengangkutan, penampungan sementara dan pengolahan/pemusnahan. Semua 

jenis limbah padat dikumpulkan terlebih dahulu dari ruangan-ruangan 

penghasil limbah. Limbah medis dipisahkan dengan limbah non medis karena 

penanganannya juga berbeda. Limbah tersebut kemudian disimpan di Tempat 
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Penampungan Sementara (TPS). Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Ibu 

Rahma selaku petugas bagian sanitasi lingkungan: 

“Saya juga bilang tadi cuma menyimpan, mengumpul, toh mengumpul 

dulu dari unit-unit penghasil limbah, ada tempatnya dibawah, di bawah 

itu tempat kumpul disitu nanti ada pengangkutan dia sebulan sekali. 

(Rahma, 19 September 2022)” 

 

Pemilahan atau pemisahan dilakukan dengan pembedaan warna, 

dimana warna kuning adalah warna yang digunakan untuk menunjukkan 

limbah infeksius atau medis. Tempat pembuangan/pewadahan yang digunakan 

sama halnya dengan limbah medis rumah sakit yaitu berupa bak sampah yang 

tertutup, mudah dibersihkan, tidak bocor dan merupakan bak sampah injak 

untuk mencegah terjadinya infeksi nosocomial (infeksi yang dapat ditularkan 

dari pasien) yang diakibatkan kemungkinan kontak tangan dengan 

sampah/bagian dalam bak sampah (Adhani, 2018). Puskesmas mamajang 

makassar sudah sesuai menerapkan hal ini dalam pengadaan tempat sampah 

atau pewadahan limbah medis. Hal tersebut terlihat pada gambar berikut ini:   

 
Gambar 2.3 Tempat Pewadahan Limbah Medis 

Limbah medis padat di puskesmas biasanya dihasilkan dari kegiatan 

yang berasal dari ruang perawatan (bagi puskesmas rawat inap), poliklinik 
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umum, poliklinik gigi, poliklinik kesehatan ibu dan anak (KIA), laboratorium 

dan apotik (Saini et al., 2005 dalam (Pratiwi & Maharani, 2013). Hal tersebut 

juga di ungkapkan oleh Ibu Rahma selaku petugas bagian sanitasi lingkungan: 

“Pertama poli gigi toh ee ruang tindakan dibawah, ada namanya ruang 

tindakan, laboratorium, KIA terus obat, obat kan dia menghasilkan 

juga limbah seperti obat yg expire (kadaluarsa) termasuk di limbah. 

(Rahma, 19 September 2022)” 

 

Limbah medis puskesmas berasal dari pelayanan gawat darurat, 

pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium, serta pelayanan 

persalinan. Survei yang dilakukan terhadap limbah padat medis puskesmas, 

rata-rata timbulan limbah medis adalah sebanyak 7,5 gram/pasien/hari. 

Komposisi timbulan limbah medis puskesmas meliputi 65% dari imunisasi, 

25% dari kontrasepsi dan sisanya dari perawatan medis (Adhani, 2018). 

b. Limbah Medis Cair 

Limbah cair merupakan berbagai air buangan yang di dalamnya 

termasuk kotoran manusia yang ada di aktivitas operasional instansi 

kesehatan, yang memiliki potensi terdapat mikroorganisme beracun, serta 

radio aktif yang ada pada darah yang berbahaya bagi kesehatan (Kepmenkes 

RI No.1204/Menkes/SK/X/2004). Ibu Rahma selaku petugas bagian sanitasi 

lingkungan puskesmas mamajang menyampaikan limbah medis cair yang 

dihasilkan puskesmas: 

“Bahan cairan kimia yang telah kadaluarsa, pada laboratorium terdapat 

pot bekas itu pot menampung cairan seperti dahak ataupun cairan 

bekas pasien yg dilakukan pemeriksaan seperti darah. Cairan bekas 

pasien dari beberapa poliklinik, ruang tindakan/rawat jalan ataupun 

rawat inap. (Rahma, 19 September 2022)” 
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Limbah medis cair berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi tiga 

golongan. Adapun sumber limbah medis cair pada puskesmas mamajang 

makassar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.4  

Limbah Medis Cair  

Golongan Contoh 

Gologan ekskresi manusia Dahak, air seni, tinja, darah 

Golongan tindakan pelayanan Sisa kumur, limbah cair pembersih alat 

medis 

Golongan penunjang pelayanan Bahan cairan kimia yang telah kadaluarsa, 

limbah cair dari beberapa poliklinik 

maupun ruang tindakan/rawat inap 

 

2. Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Mamajang 

Limbah puskesmas dihasilkan dari berbagai aktivitas puskesmas baik 

medis maupun non medis. Limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan 

operasional puskesmas mamajang yaitu berupa limbah medis padat dan limbah 

medis cair. Cara pengelolaan limbah berbeda-beda khususnya limbah medis 

harus diperhatikan karena sifatnya infeksius. Proses pengelolaan limbah medis di 

puskesmas mamajang: 

a. Limbah Medis Padat 

Semua jenis limbah medis padat di kumpulkan terlebih dari unit-unit 

penghasil limbah. Pemilihan jenis limbah medis dilakukan mulai dari sumber 

yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, 

limbah farmasi, sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah 

kontainer bertekanan dan dengan kandungan logam berat yang tinggi. Setelah 

itu di bawa ke tempat penampungan sementara atau TPS. Puskesmas 
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mamajang belum memiliki mesin incinerator maka limbah medis harus 

dimusnahkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini juga di 

ungkapkan oleh Ibu Rahma sebagai petugas sanitasi lingkungan: 

“Puskesmas belum memiliki mesin incinerator jadi dalam 

pengangkutan dan pengolahan limbah medis padat bekerjasama dengan 

Perusahaan Sahih Permata Nusantara. Puskesmas mamajang hanya 

mengumpul dari unit-unit penghasil limbah lalu menyimpan limbah 

medis tersebut di tempat penampungan TPS. Pengangkutan limbah 

medis sebulan sekali. (Rahma, 19 September 2022)” 

 

Pernyataan Ibu Rahma sejalan dengan apa yang dikatakan Ibu Hernita 

Meilaniwati selaku bendahara puskesmas: 

“Itu kan limbah medis nda bisa dibuang begitu saja maka ada pihak 

ketiga, itu ada MoU dengan pihak ketiga untuk mengambil limbah 

medis kita tiap bulannya (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

Puskesmas mamajang makassar memiliki Memorandum of 

Understanding (MoU) nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama dengan PT 

Sahih Permata Nusantara yaitu perusahaan jasa pengangkut dan penghancur 

limbah medis, karena puskesmas tidak memiliki mesin incinerator. 

Perusahaan pengolah maupun pengangkut mempunyai kewajiban 

kepemilikan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khusus 

pengangkutan limbah medis dan/atau B3 harus memiliki izin juga dari Dinas 

Perhubungan (Adhani, 2018). 

Pengelolaan limbah di puskesmas khususnya limbah medis sering 

mengalami masalah. Kebanyakan puskesmas tidak memiliki incinerator atau 

teknologi lainnya untuk memusnahkan limbah medis, sehingga mereka harus 

mengirimkan limbah medisnya ke pengolah lainnya. Permasalahan tidak 

cukup sampai disitu, biaya pengiriman dan pengolahan limbah medis yang 
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merupakan bagian dari limbah B3 cukup besar biasanya dihitung per 

kilogram dari limbah yang akan diangkut dan diolah. Perusahaan pengolah 

limbah B3 untuk limbah medis biasanya terletak jauh dari penghasil limbah 

sehingga diperlukan bantuan transportir untuk pengangkutan limbah 

medisnya. Lokasi yang jauh dan terbatasnya alat transportasi pengangkutan 

limbah medis ini menyebabkan tidak mampunya mengangkut limbah 

puskesmas secara rutin tiap hari (dalam waktu 1 x 24 jam), apalagi dengan 

jumlah puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang banyak. 

Hal ini menyebabkan limbah medis di puskesmas akan menumpuk dan 

melebihi batas waktu penyimpanan pada suhu ruang. Penyimpanan dapat saja 

dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan, asalkan tersedia freezer 

(pendingin) khusus untuk limbah medis (Adhani, 2018). Apalagi 

pengangkutan limbah medis di puskesmas mamajang hanya dilakukan 

sebulan sekali.  

b. Limbah Medis Cair 

Proses pengelolaan air limbah puskesmas mamajang menggunakan 

IPAL Komunal dengan biofilter anaerob-aerob. Air limbah dialirkan melalui 

saringan fiber (bar screen) untuk menyaring limbah yang masih berbentuk 

padat. Setelah melalui screen air limbah dialirkan ke bak pengendap awal, 

untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran lainnya. Selain 

sebagai bak pengendapan, juga berfungasi sebagai bak pengontrol aliran, serta 

bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, sludge digestion 

(pengurai lumpur) dan penampung lumpur. 
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Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh 

bakteri anaerobik atau fakultatif aerobic. Setelah beberapa hari operasi, pada 

permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. Mikro-

organisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat 

terurai pada bak pengendap. Air limpasan dari bak kontaktor (biofilter) 

anaerob dialirkan ke bak kontaktor (biofilter) aerob. Dalam bak kontaktor 

aerob ini diisi dengan media honeycomb, sambil diaerasi atau dihembus 

dengan udara sehingga mikro organisme yang ada akan menguraikan zat 

organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada 

permukaan media. Bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Setelah 

itu ada proses pemeriksaan sampel air di laboratorium sebelum di buang. Hal 

tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Rahma bahwa: 

“Puskesmas menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Proses pengolahan air limbah menggunakan IPAL Komunal. Setelah 

proses pengolahan dalam IPAL selesai jadi sebelum air limbah ini di 

buang maka lebih dulu dilakukan pengambilan sampel air lalu dilakukan 

pemeriksaan laboratorium. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium telah 

menyatakan aman dan bebas maka air limbah ini dapat langsung dibuang. 

Pemeriksaan laboratorium itu sebulan sekali bahkan terkadang tiga bulan 

sekali karena biaya pemeriksaannya mahal. (Rahma, 19 September 2022)” 

 

Tahap ini kita dapat mengetahui apakah limbah cair sudah tidak 

berbahaya bagi lingkungan sebelum di buang. Puskesmas melakukan 

pemeriksaan sampel air pada laboratorium dengan begitu dapat diketahui 

bahwa air limbah tersebut sebelum di buang sudah bebas dari bahaya dan 

pencemaran lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. 
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3. Tanggung Jawab Sosial Puskesmas Mamajang Makassar 

Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak 

negatif dari operasional puskesmas yang memerlukan sistem akuntansi 

lingkungan sebagai kontrol tanggung jawab puskesmas. Pertanggungjawaban 

sosial merupakan suatu manifestasi kepedulian lingkungan terhadap tanggung 

jawab sosial dari organisasi. Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi 

mempunyai tanggungjawab terhadap masalah sosial dan lingkungan 

disekitamya. Kemajuan teknologi mendorong adanya kerjasama antara 

pemerintah dan perusahaan untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dan 

sekitarnya agar keberadaan faktor-faktor sumber daya ekonomis dapat terus 

dijaga kelestariannya. setiap organisasi atau perusahaan yang menghasilkan 

produk atau jasa sebagai output atas kegiatan operasionalnya otomatis 

memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan di sekitar. 

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberlanjutan 

kegiatan operasional puskesmas. Adanya masyarakat di sekitar puskesmas, 

maka dapat meningkatkan profit puskesmas dan produktivitasnya. Pelayanan 

kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat terkait kesehatan. Jadi puskesmas dapat bertahan atau 

tetap berlangsung kegiatan operasionalnya dengan dukungan dari masyarakat. 

Tanggung jawab yang dimaksud adalah bagaimana organisasi tersebut 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan. Hal tersebut juga di jelaskan 

oleh Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan bahwa: 

“Baik sekali, kita kira tiap bulanki ini, kita membersihkan dulu ruangan 

masing-masing sebelum pulang. Semua dibersihkan apalagi limbah medis 
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karena limbah medismi itu yg paling berbahaya. (Rahma, 19 September 

2022)” 

 

Ibu Rahma juga menambahkan terkait keluhan dari masyarakat sekitar 

mengenai limbah yang ditimbulkan dari aktifitas operasional puskesmas: 

“mudah-mudahan tidak ada, sampai sekarang belum pernah ada keluhan 

masyarakat sekitar. (Rahma, 19 September 2022)” 

 

Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara dari Sri Wahyuni sebagai 

warga yang tinggal di sekitar puskesmas: 

“awalnya memang itu limbahnya agak menggangguki tapi eh gara-gara itu 

pengerjaannya yang tukang kerjanya begitu ta’ anumi sudahmi ditanya 

lalu sudahmi diperbaiki, awalnya memang awalnya agak mengganggui 

lingkungan mengganggu sekali. Kejadiaannya itu beberapa tahun yang 

lalu bukan tahun lalu, itu lagi kan sudahmi diperbaiki lorong jadi itu kita 

liatmi bagusmi. iye nda ada pipanya dulu, jadi itu anunya (air dari IPAL) 

merembes airnya turun. ini sekarang ndami, sudahmi di anui sama RT, jadi 

na perbaikimi toh. ka adami pipa nya tapi itu semenjak dibilang ditegur dia 

tambahmi pipanya turun jadi dia perbaiki itu, awalnya memang tidak ada 

sekali, nda ada sekali pipa jadi merembes turun. Sekitar 2 tahun yang lalu, 

itu yang bagian pengerjaannya tawwa anuki, dia salah-salahki caranya 

kerja toh nda sesuai dengan anunya puskesmas disini. (Sri Wahyuni, 21 

September)” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak, dapat 

disimpulkan bahwa puskesmas mamajang sekarang telah mengelola 

limbahnya dengan baik dan aman untuk lingkungan sekitar puskesmas, karena 

puskesmas memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Meskipun 2 tahun 

lalu sempat terjadi persoalan lingkungan mengenai air dari IPAL yang 

merembes ke lingkungan warga sekitar puskesmas tetapi puskesmas segera 

bertindak memperbaiki pipa tersebut setelah mendapatkan keluhan dari ketua 

RT. 

Kegiatan puskesmas harus memiliki nilai-nilai sosial yang selaras 

dengan nilai-nilai masyarakat. Sesuai dengan teori legitimasi yang 
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menyatakan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal dan 

mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dngan batas-batas 

dan norma masyarakat (Sakdiyah, 2017). Puskesmas di dalam lingkungan 

masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bisa melaksanakan kegiatannya, 

namun seiring dengan bertambahnya waktu posisi puskesmas menjadi amat 

penting dalam kehidupan masyarakat sehingga secara otomatis dampak yang 

ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Puskesmas sebagai fasilitas 

pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi sumber pencemar bagi 

lingkungannya, namun sebaliknya harus memberikan dampak positif. 

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu upaya menunjukkan kepedulian 

puskesmas. Bentuk kepedulian ini bermacam-macam antara lain perlindungan 

lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan 

dengan masyarakat. Islam merupakan agama yang memperkenalkan dan 

memerintahkan prinsip menjaga kelestarian lingkungan. Allah SWT berfirman 

dalam QS Al-Qashash/28:77 sebagai berikut: 

 ُ نْيَا وَاحَْسِنْ كَمَآٰ احَْسَنَ اللّٰه خِرَةَ وَلََ تنَْسَ نصَِيْبكََ مِنَ الدُّ ُ الدَّارَ الَْٰ ٰٓ اٰتٰىكَ اللّٰه  الَِيْكَ وَابْتغَِ فِيْمَا
َ لََ يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ   ٧٧وَلََ تبَْغِ الْفسََادَ فىِ الَْرَْضِ اۗنَِّ اللّٰه

Terjemahan: 

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 

berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. 

Ayat diatas jelas mencantumkan bahwa hendaknya kita dapat hidup 

seimbang dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita dan 

juga merengkuh kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai dengan ridha 

Allah SWT sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Ayat ini juga 

menasihatkan agar kita berbuat baik pada orang lain, sekaligus dengan 

kriterianya (berbuat baiklah sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik 

kepadamu). Allah SWT menutup ayat ini dengan larangan bagi setiap manusia 
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agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan 

manusia lain, mahluk lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak 

dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah SWT 

menitipkan pada kita agar kita dapat memelihara alam dan kehidupan ini 

supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak. 

Adapun menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah kata 

larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan 

berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak mencampuradukkan antara 

kebaikan dan keburukan. Sebab keburukan dan perusakan merupakan lawan 

kebaikan. Penegasan ini diperlukan walau sebenarnya perintah berbuat baik 

telah berarti pula larangan berbuat keburukan disebabkan karena sumber-

sumber kebaikan dan keburukan sangat banyak, sehingga boleh jadi ada yang 

lengah dan lupa bahwa berbuat kejahatan terhadap sesuatu sambil berbuat 

ihsan walau kepada yang banyak masih merupakan hal yang bukan ihsan. 

Perusakan dimaksud menyangkut banyak hal. Di dalam Al-Qur’an ditemukan 

contoh-contohnya. Dibawah peringkat itu ditemkan keengganan menerima 

kebenaran dan pengorbanan nilai-nilai agama, seperti gangguan terhadap 

kelestarian lingkungan.  

Selain adanya larangan melakukan perusakan terhadap lingkungan kita 

sebagai pribadi muslim juga senangtiasa dianjurkan menjaga kelestarian 

lingkungan dengan senangtiasa menjaga kebersihan sebagaimana dalam hadis 

riwayat Tirmidzi sebagai berikut: 
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َ طَيِ بٌ يحُِبُّ  الطَّيِ بَ , نظَِيفٌ يحُِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يحُِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ  إِنَّ اللَّّٰ
 يحُِبُّ الْجُودَ , فَنظَِ فوُا أفَْنيِتَكَُمْ 

 

Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu 

suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai 

kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang 

menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. 

Tirmizi). 

 

C. Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Puskesmas Mamajang 

Akuntansi kini tidak hanya sebagai suatu teknik pemrosesan data saja, 

akan tetapi akuntansi juga sebagai alat penyajian, pengukuran, pengklasifikasian 

dari bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan untuk menghasilkan 

informasi yang bersifat nyata dan relevan bagi pihak yang bersangkutan. Ilmu 

akuntansi ini disebut akuntansi lingkungan (enviromental accounting). Akuntansi 

lingkungan dimaksudkan sebagai cara untuk mengungkap informasi terkait cara-

cara pertanggungjawaban aktivitasnya kepada lingkungan sekitar, baik 

masyarakat ataupun alam. Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara puskesmas 

juga mengatakan dalam wawancara:  

“Karena ini kan menyangkut limbah dan di puskesmas inikan ada 

namanya limbah jadi dipuskesmas juga memang harus diterapkan 

akuntansi lingkungan ini. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

1. Identifikasian Biaya Lingkungan di Puskesmas Mamajang Makassar 

Mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi akan melibatkan 

pemilihan aktivitas-aktivitas ekonomi yang relevan bagi suatu organisasi tertentu. 

Pengidentifikasian merupakan tahap awal dari tahapan siklus akuntansi dengan 

melakukan identifikasi terhadap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan dalam 

periode tertentu. Puskesmas pertama kali menentukan biaya lingkungan untuk 

pengelolaan biaya penanggulangan yang terjadi dalam kegiatan operasional yaitu 
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mengidentifikasi dampak negatifnya. Puskesmas mamajang mengidentifikasikan 

semua kegiatan medis yang memiliki potensi menimbulkan pengaruh lingkungan 

dan mengalokasikan biaya untuk pengelolaan lingkungannya. Ibu Hernita 

Meilaniwati juga mengungkapkan: 

“Itu kan limbah medis nda bisa dibuang begitu saja maka ada pihak ketiga, 

itu ada MoU dengan pihak ketiga untuk mengambil limbah medis kita tiap 

bulannya. Nah itukan dibayar maka ada biaya yang dikeluarkan. Limbah 

itu juga ada limbah cairnya untuk biaya pemeliharaan IPAL nya dan biaya 

pemeriksaan kadar airnya normal atau tidak, memenuhi syarat atau tidak 

untuk dikeluarkan. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa biaya 

yang dikeluarkan oleh pihak puskesmas yaitu biaya pengangkutan dan 

pengolahan sampah medis, biaya pemeliharaan IPAL, dan biaya pemeriksaan 

kadar air dari IPAL pada laboratorium. Adapula biaya listrik, tetapi biaya listrik 

diakumulasikan ke dalam biaya listrik secara keseluruhan dengan biaya listrik 

puskesmas secara umum, karena tidak dimungkinkan untuk menghitung biaya 

listrik secara tersendiri. Puskesmas telah mengidentifikasi biaya yang timbul 

selama pengelolaan limbah. Pengidentifikasian disesuaikan dengan kebijakan 

puskesmas, tidak adanya standar yang mengatur secara khusus mengenai 

perlakuan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan efek negatif dari sisa 

hasil operasional, maka sudah tepat jika puskesmas dalam mengidentifikasi 

transaksi terkait pengelolaan limbah dan melaporkan biaya-biaya atas 

pengelolaan limbah ke dalam laporan operasional puskesmas. Identifikasi 

terhadap biaya-biaya yang timbul selama proses pengelolaan limbah tersebut 

akan bermanfaat untuk memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan dan 

sebagai bentuk pertanggunggjawaban puskesmas. 
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2. Pengakuan Biaya Lingkungan di Puskesmas Mamajang Makassar 

Elemen yang telah diidentifikasi akan diakui sebagai rekening dan 

disebut sebagai biaya pada pelaporan dari jumlah nilai yang yang telah 

dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Puskesmas mamajang 

mengakui biaya dalam rekening dilakukan pada saat melakukan pencatatan dari 

sejumlah nilai yang telah dikeluarkan. Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara 

mengungkapkan bahwa: 

“Iya ini tiap bulan kan dilaporkan ke dinas kesehatan karena puskesmas 

juga dibawahi dinas kesehatan kota, tiap bulan kita ada laporannya. 

(Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

Pada saat mengirimkan limbah medis ke PT. Sahih Permata Nusantara 

biaya pengangkutan sampah medis diakui sebagai utang, dan saat puskesmas 

mendapatkan bukti atau invoice mengenai jumlah biaya yang harus dibayarkan 

dan limbah tersebut sudah dihancurkan maka biaya limbah akan di bayarkan 

melalui bank. Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan dalam 

wawancaranya juga mengatakan: 

“Ketika pengangkutan kan ditimbang berapa banyak total limbah dalam 

sebulan jadi kita bayarnya sebulan sekali. Untuk penagihan biaya, ketika 

misalnya pengangkutan hari ini maka dua hari kemudian datang 

memberikan invoice. (Rahma, 19 September 2022)”  

 

Pengakuan biaya merupakan bagian dari aktivitas akuntansi yang dimana 

aktivitas tersebut harus terdokumentasikan dengan baik yaitu dicatat untuk 

memastikan bahwa transaksi terkait aktivitas pengelolaan limbah tersebut 

memang ada. Sebagaimana pengakuan biaya dari kegiatan pengelolaan limbah 

puskesmas mamajang yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan dicantumkan 

dalam laporan operasional puskesmas, sehingga diharapkan dapat memberikan 

informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami para 

pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi puskesmas 
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dalam mencatat apa saja kejadian ekonomi atau transaksi yang terjadi baik itu 

transaksi dengan pembayaran secara langsung tunai ataupun transaksi yang tidak 

langsung dibayarkan. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-

Baqarah/2:282 bahwasanya ketika terdapat transaksi yang tidak langsung 

dibayarkan atau pembayarannya secara non tunai dan sejenisnya maka 

hendaklah untuk mencatat transaksi tersebut:  

ى فَاكْتبُوُْهُۗ وَلْيكَْتبُْ بَّيْنكَُمْ  سَمًّ ى اجََلٍ مُّ
ا اذَِا تدََاينَْتمُْ بدَِيْنٍ الِٰٰٓ  كَاتبٌٌِۢ بِالْعدَْلِِۖ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

َ رَبَّهٗ وَلََ يَأبَْ كَاتبٌِ انَْ  ُ فلَْيكَْتبُْْۚ وَلْيمُْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰه  يَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰه
ا اوَْ ضَعِيْفاا اوَْ لََ يسَْتطَِيْعُ انَْ يُّ  مِلَّ وَلََ يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فاَِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْها

 ٢٨٢فلَْيمُْلِلْ وَلِيُّهٗ باِلْعدَْلِۗ هُوَ 
Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.” 

Ayat tersebut seakan terlihat memberikan panduan mencatat suatu 

transaksi. Allah SWT memberikan nasihat bimbingan bagi hamba-Nya yang 

beriman, jika kita melakukan transaksi secara tidak tunai maka hendaklah kita 

menulisnya supaya jelas dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah 

tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. 

Adapun menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan 

ayat ini adalah nasihat ilahi kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang 

hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, disamping nasihat serta tuntutan lain 

yang berkaitan dengan hutang piutang   

3. Pengukuran Biaya Lingkungan di Puskesmas Mamajang Makassar 

Penentuan biaya pengelolaan limbah adalah berdasarkan per kilogram 

sampah atau limbah yang dikelola. Unit kos setiap pengelolaan limbah belum 
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tentu dapat dipastikan, karena belum dilakukan pengukuran. Pengukuran lebih 

berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali 

pada saat suatu transaksi terjadi (Kusumawati & Sudarno, 2015). Puskesmas 

dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan per 

kilogram limbah yang diolah menggunakan satuan moneter, dengan menentukan 

besarnya jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Pengukuran yang dilakukan 

untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki 

standar pengukuran yang berbeda. Hal ini juga di ungkapkan Ibu Hernita 

Meilaniwati bahwa: 

“Ini tergantung berapa banyak berat limbah medisnya, jadi mengukurnya 

ini bisa kita lihat dari tahun lalu itu mungkin tiap bulannya berapa. Nah 

perencanaan anggaran ke depannya tentu kurang lebih segitu. Besaran 

biaya dikeluarkan sebelumnya berbeda-beda tergantung jumlah limbah 

medisnya seperti misalnya tahun lalu saat masa pandemi ada kayak vaksin 

itu menimbulkan limbah spuit (alat suntik) kadang sampe 2 juta setengah 

dibayar perbulan. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk limbah medis 

padat itu 1 juta setengah perbulan itu untuk biaya angkut dan limbah medis 

yang padat toh. Kalau yang untuk pemeliharaan limbah cairnya 

(pemeliharaan IPAL), berapa ya itu, untuk triwulan itu hari 2 juta di biaya 

pemeliharaannya. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan dalam wawancaranya juga 

menambahkan: 

“Terdapat akun maupun biaya akun, jadi untuk biaya pengangkutan Rp. 

10.000/kg sama pemusnahan limbah itu Rp. 15.000/kg jadi totalnya Rp. 

25.000/kg. Ketika pengangkutan kan ditimbang berapa banyak total 

limbah dalam sebulan jadi kita bayarnya sebulan sekali. Untuk penagihan 

biaya, ketika misalnya pengangkutan hari ini maka dua hari kemudian 

datang memberikan invoice. Pengangkutan terbaru dari limbah bulan lalu 

itu ada 39kg secara total. Biaya pemeriksaan laboratorium itu untuk tiga 

bulan sekali. Pemeriksaan dilakukan tiga bulan sekali karena biayanya 

yang mahal yaitu sampe jutaan untuk sekali pemeriksaan. (Rahma, 19 

September 2022)” 
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Dapat diketahui bahwa pihak puskesmas mamajang dalam mengukur 

biaya pengelolaan limbah menggunakan satuan moneter. Pengukuran 

berdasarkan realisasi periode sebelumnya. Jumlah rupiah yang dikeluarkan tidak 

jauh berbeda dengan realisasi pada periode sebelumnya. Pengukuran 

(measurement) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada 

suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan, dan dijadikan data 

dasar dalam penyusunan statemen keuangan. Sampai saat ini pengukuran terkait 

dengan biaya lingkungan belum ditetapkan standar pengukurannya. Sehingga 

pengukuran biaya lingkungan lebih berdasarkan pada kebijakan yang ada disuatu 

perusahaan (Kusumawati & Sudarno, 2015). Walaupun masih belum ada standar 

pengukuran mengenai biaya lingkungan (dalam hal biaya pengelolaan limbah) 

maka pengukuran biaya lingkungan ini berdasarkan kebijakan yang diterapkan 

oleh perusahaan (Sari & Tjahjono, 2017). 

4. Penyajian Biaya Lingkungan di Puskesmas Mamajang Makassar 

Biaya-biaya pengelolaan limbah disajikan ke dalam laporan operasional 

puskesmas. Puskesmas belum memiliki laporan khusus mengenai laporan biaya 

pengolahan limbah. Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan disajikan 

bersama-sama dengan biaya unit yang lain. Penyajian biaya lingkungan dalam 

laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama yang berbeda sebab tidak ada 

ketentuan baku untuk nama rekening untuk alokasi pembiayaan lingkungan. Ibu 

Hernita Meilaniwati dalam wawancara mengungkapkan: 

“nda pernahi penyajian begitu dek. Untuk bentuk laporan itu laporan biasa, 

kan ada aplikasinya dimasukkan itu berapa biaya sampah. Nama 

aplikasinya itu SIMBLUD. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 
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Sistem Informasi Manajemen keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(SIMBLUD) merupakan sistem informasi yang didedikasikan guna membantu 

pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah yang berbentuk Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD). Pengertian Badan Layanan Umum Daerah yang 

selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 

teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Perancangan 

SIMBLUD sesuai dengan amanah UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

sakit atau puskesmas yang menyebutkan bahwa Rumah sakit dan atau 

puskesmas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah masuk dalam kategori Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan 

pelayanan kesehatan kepada publik seperti yang dituangkan dalam Permendagri 

No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD. Selain itu 

Permendagri No.61/2007 juga menyatakan agar Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang memberi pelayanan kepada publik memiliki sistem manajemen 

yang baik, transparan dan akuntabel serta mampu menghasilkan pelayanan 

bermutu bagi penggunanya (Msmgroup.co.id, 2018). 

Adapun dalam hal ini puskesmas perlu untuk membuat akun khusus 

untuk biaya pengelolaan limbah dalam laporan keuangannya, sehingga akan 

memudahkan dalam menelusuri setiap biaya yang dikeluarkan dan nantinya 

diharapkan pihak pengguna/pembaca laporan keuangan, baik internal maupun 

eksternal percaya bahwa puskesmas telah mengelola limbahnya dengan baik, hal 
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tersebut ditunjukkan dengan adanya biaya khusus terkait pengelolaan limbah 

sehingga akan memudahkan mengetahui kinerja puskesmas. 

5. Pengungkapan Biaya Lingkungan di Puskesmas Mamajang Makassar 

Pengungkapan merupakan tahap terakhir dari proses perlakuan akuntansi. 

Bentuk pengungkapan merupakan transparansi suatu entitas kepada publik. 

Selain itu, pengungkapan memberikan informasi yang bermanfaat yang tidak 

dapat dijelaskan oleh data keuangan. Terkait dengan biaya lingkungan yang 

dilakukan oleh puskesmas, memang belum ada standar khusus yang mengatur 

tentang pengungkapannya. Namun akan lebih baik jika puskesmas 

mengungkapkannya. 

Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis 

pengungkapan suka rela, berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi 

keuangan sebuah instansi seperti di puskesmas diungkapkan atau tidak. Kegiatan 

pengelolaan limbah puskesmas seharusnya perlu untuk diungkapkan terutama 

terkait transaksi yang dilakukan sehingga akan memberikan informasi yang 

berguna bagi para stakeholders, terlebih dalam laporan keuangan yang disajikan. 

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah puskesmas belum dilakukan 

pencatatan akuntansi tersendiri dalam laporan khusus biaya lingkungan. 

Puskesmas hanya mengakui melakukan pencatatan akuntansi akan limbah dalam 

laporan biasa. Ibu Hernita Meilaniwati dalam wawancara mengatakan bahwa: 

“Itu tadi pengungkapannya toh, masuk juga toh (Hernita Meilaniwati, 19 

September 2022)” 
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Ucapan ini merujuk pada perkataannya sebelumnya yaitu: 

“nda pernahi penyajian begitu dek. Untuk bentuk laporan itu laporan biasa. 

(Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

Puskesmas Mamajang juga mengungkapkan terdapat Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK) dalam laporan keuangan puskesmas dan juga 

terdapat didalamnya terkait biaya lingkungan maupun penjelasan biaya yang 

dikeluarkan. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Hernita Meilaniwati selaku 

bendahara puskesmas dalam wawancaranya: 

“kebijakan ada lah pasti kebijakannya. Untuk catatan atas laporan 

keuangan iya ada, terdapat didalamnya terkait biaya lingkungan dan 

dijelaskan berapa sekian yang di keluarkan. (Hernita Meilaniwati, 19 

September 2022)” 

 

Akan tetapi puskesmas tidak bisa memperlihatkan laporan keuangannya 

dengan alasan privasi. Laporan keuangan puskesmas hanya bisa dilihat oleh 

Dinas Kesehatan (Kota Makassar), KPK dan BPK selaku yang mengaudit atau 

yang memeriksa laporan keuangan tersebut. Ibu Hernita Meilaniwati dalam 

wawancara mengatakan: 

“Ini menyampaikan ke siapa ini?, kan rahasia toh. memang untuk laporan 

ke dinas cuman untuk menampilkan keluar itu tidak bisa, laporan 

keuangan ini tidak boleh, kecuali KPK dan BPK itu yang mengaudit yang 

memeriksa yang boleh melihat laporan keuangan tersebut. (Hernita 

Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan 

mencari cara untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam 

batasan-batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan begitu 

organisasi tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Sinaga, 2011). Organisasi akan 
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terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi 

tersebut berjalan sesuai dengan nilai masyarakat itu sendiri, dimana teori ini 

menganjurkan suatu organisasi untuk meyakinkan masyarakat atas kinerja yang 

dilakukan.  

Sama halnya pada pemerintah daerah. Masyakarat yang semakin kritis 

dalam pengawasan khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 

mengakibatkan suatu Pemda yang memiliki transparansi dan akuntabilitas tinggi 

menjadi harapan masyarakat. Seiring harapan masyarakat yang berubah, Pemda 

juga harus dapat memenuhi harapan masyarakat, dengan melakukan 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan 

akuntabel (Sinaga, 2011). Teori legitimasi mengindikasikan tuntutan masyarakat 

yang semakin kritis dalam pengawasan khususnya pada pengelolaan keuangan 

daerah. Adanya kerahasiaan atau bersifat tertutup laporan keuangan yang tidak 

dapat diperlihatkan kepada publik menimbulkan kemungkinan kecurigaan 

masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tersebut. 

Adanya pengungkapan sama halnya seperti penyempurnaan dalam proses 

akuntansi biaya lingkungan. Biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan limbah 

oleh puskesmas, diungkapkan ke laporan operasional. Pengungkapan tersebut 

bermanfaat untuk mengetahui setiap transaksi yang terjadi selama kegiatan 

pengelolaan limbah puskesmas. Pada dasarnya Puskesmas Mamajang Makassar 

sudah melakukan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta 

pengungkapan laporan keuangan terkait biaya lingkungan. Meskipun laporan 

keuangan ini hanya dapat diungkapkan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas 
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Kesehatan, KPK dan BPK. Hal ini tidak menyalahi ketentuan akuntansi 

lingkungan berdasarkan PSAP No. 1 tahun 2010 dimana pengungkapan dalam 

akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan suka rela. 

D. Akuntansi Lingkungan Berbasis Tabligh dalam Meningkatkan 

Pengelolaan Limbah Medis dan Tanggung Jawab Sosial Puskesmas 

Mamajang 

Biaya lingkungan adalah biaya yang timbul karena adanya kondisi 

lingkungan yang kurang baik yang harus mengeluarkan biaya guna untuk tetap 

menjaga kelestarian lingkungan. Environmental accounting atau akuntansi 

lingkungan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan suatu 

organisasi atau instansi. Sebagaimana diketahui akuntansi lingkungan 

didalamnya terdapat akun-akun terkait lingkungan, dimana disetiap akun tersebut 

sudah diketahui biayanya. Pencemaran lingkungan biasanya terjadi karena 

kurangnya tanggung jawab suatu instansi dalam menjaga kelestarian lingkungan 

tetap terjaga.  

Konsep sifat tabligh berarti menyampaikan atau penyampaian kebenaran 

(dengan kata lain dalam pelaporannya ini dilakukan secara transparansi dan 

akuntabilitas). Pengamalan konsep sifat tabligh kedalam pelaporan terkait 

pengelolaan limbah maka puskesmas akan lebih terdorong menyampaikan 

pelaporan secara transparansi dan akuntabilitas. Upaya pelaporan secara 

transparansi dan akuntabilitas dengan memperlihatkan biaya-biaya lingkungan 

yang dikeluarkan akan mendorong peningkatan pengelolaan limbah yang 

dilakukan khususnya limbah medis, karena kenginan untuk memperlihatkan 
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didalam pelaporan bahwa puskesmas telah melakukan pengelolaan limbah secara 

efektif dan efisien. Terkait dengan konsep ini Ibu Rahma mengatakan dalam 

wawancara:  

“Dilapor secara akuntabilitas karena kapan tidak dilaporkan secara 

akuntabilitas maka kita yang rugi, puskesmas yg rugi. Kerugian ada sama kita 

kalau kita tidak transparan. (Rahma, 19 September 2022)” 

  

Begitu pula Ibu Hernita Meilaniwati mengatakan: 

“Iya pasti transparan memang ini dilaporkan ke dinas kesehatan, ini 

transparaan dek, memang untuk laporan ke dinas cuman untuk menampilkan 

keluar itu tidak bisa, laporan keuangan ini tidak boleh, kecuali KPK dan BPK itu 

yang mengaudit yang memeriksa yang boleh melihat laporan keuangan tersebut. 

(Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kerugian ada pada diri kita 

sendiri apabila tidak menyampaikan pelaporan apalagi laporan keuangan secara 

transparansi dan akuntabilitas. Puskesmas Mamajang Makassar mengakui telah 

mengamalkan konsep sifat tabligh karena telah menyampaikan dengan baik 

secara transparansi maupun akuntabilitas kepada dinas kesehatan laporan 

mengenai biaya-biaya lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis 

puskesmas. Terkait tabligh Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Maidah/5:67: 

 

 ُ غْتَ رِسٰلَتهَٗ وَۗاللّٰه مْ تفَْعلَْ فَمَا بلََّ ب كَِ وَۗاِنْ لَّ ِغْ مَآٰ انُْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّ سُوْلُ بلَ  ايَُّهاَ الرَّ  يعَصِْمُكَ مِنَ ۞ يٰٰٓ
َ لََ يهَْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ   ٦٧النَّاسِۗ اِنَّ اللّٰه

Terjemahannya: 

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 

Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) 

manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

kafir”. 

Tabligh terdiri dari komunikatif, transparansi dan marketable merupakan 

soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi 

beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (seperti tanggung jawab 

transparansi pemerintah kepada masyarakat) (Adinugraha, 2013). Pemimpin yang 
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tabligh berani menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Pemimpin yang 

tabligh juga berani dalam mengungkap kebenaran dalam publik meskipun 

risikonya berat (Alamsyah, 2017). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke 

dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah 

berbentuk BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk 

menyampaikan biaya lingkungan secara transparansi dan akuntabilitas.  

Biaya-biaya lingkungan instansi tersebut akan diungkapkan secara nyata 

tanpa ada akun yang dihilangkan sehingga menjadi transparansi dan mengalami 

kemudahan dalam pelaporan biaya lingkungan. Jika biaya-biaya tersebut secara 

jelas teridentifikasi maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. 

Adanya konsep tabligh ini puskesmas tidak akan menganggap bahwa biaya 

lingkungan merupakan suatu beban dan tidak perlu diungkapkan. Puskesmas 

akan menganggap bahwa pengungkapan biaya lingkungan bukan lagi hanya 

sekedar pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) tetapi bersifat wajib 

(mandaroty disclosure). Pengungkapan tersebut didasari oleh adanya keihlasan 

pengamalan konsep tabligh yang ditanamkan pihak puskesmas untuk 

mengungkapkan biaya lingkungan yang terjadi di puskesmas (Abdullah, 2020). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Puskesmas Mamajang Makassar belum memiliki mesin incinerator, akan 

tetapi bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengolahan limbah medis 

padat. Puskesmas mamajang juga telah memiliki mesin IPAL yaitu untuk 

mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang keluar dari proses 

produksi. Puskesmas Mamajang Makassar sudah mengelola limbah 

medisnya dengan baik.  

2. Puskesmas Mamajang Makassar telah melakukan tahapan perlakuan 

akuntansi untuk biaya pengelolaan limbah. Biaya yang timbul terkait 

pengelolaan limbah puskesmas mamajang terdiri dari biaya pengangkutan 

dan pengolahan sampah medis, biaya pemeliharaan IPAL, dan biaya 

pemeriksaan kadar air dari IPAL pada laboratorium. Puskesmas mamajang 

telah mengidentifikasi biaya yang timbul selama pengelolaan limbah dan 

mengakui biaya lingkungan yang terjadi sebagai biaya operasional. 

Puskesmas dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah 

berdasarkan per kilogram limbah yang diolah. Pengukuran oleh pihak 

puskesmas menggunakan satuan moneter, dengan menentukan besarnya 

jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Puskesmas mamajang menyajikan 

biaya lingkungan bersamaan dengan biaya yang berhubungan dengan 

pengelolaan limbah dengan menggunakan bantuan aplikasi SIMBLUD. 
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Puskesmas mamajang mengungkapkan telah melakukan pengungkapan 

biaya lingkungan pada laporan keuangan secara transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaporannya kepada Dinas Kesehatan, KPK dan 

BPK. 

3. Puskesmas Mamajang Makassar mengakui telah mengamalkan konsep 

sifat tabligh karena telah menyampaikan dengan baik secara transparansi 

maupun akuntabilitas kepada dinas kesehatan, baik itu laporan mengenai 

biaya-biaya lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis 

puskesmas. Puskesmas mamajang diharapkan dengan adanya 

penyampaian laporan keuangan yang baik berdasarkan konsep sifat tabligh 

secara komunikatif, transparansi dan marketable (diinterpretasikan 

kedalam pelaporan transparansi dan akuntabilitas) dapat meningkatkan 

pengelolaan limbah medis lebih baik lagi. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian. 

Peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian, 

yaitu: 

1. Puskesmas Mamajang Makassar tidak dapat memperlihatkan laporan 

biaya lingkungan dikarenakan ada alasan privasi, sehingga tidak bisa 

untuk diperlihatkan ke luar puskesmas selain kepada Dinas Kesehatan, 

KPK dan BPK. 

2. Belum adanya standar yang mengatur mengenai perlakukan akuntansi atas 

pengelolaan limbah, sehingga kurang bisa dibandingkan sesuai tujuan 
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penelitian. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan standar yang 

mengatur perlakukan akuntansi terkait pengelolaan limbah, agar dapat 

dibandingkan dengan kondisi yang ada. 

C. Saran 

Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian yang telah disimpulkan 

masih terdapat banyak kekurangan, namun peneliti mencoba untuk memberikan 

saran yakni: 

1. Puskesmas diharapkan lebih memaksimalkan lagi aktivitas pengelolaan 

limbah medisnya agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik dan 

tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap puskesmas. Peneliti 

menyarankan pengadaan safety box untuk limbah medis padat benda tajam 

dan freezer (pendingin) agar penyimpanan limbah medis padat tidak 

melebihi batas waktu penyimpanan pada suhu ruang dan penyimpanan 

dapat saja dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan.  

2. Diharapkan pihak puskesmas menyusun sebuah laporan biaya lingkungan 

atau laporan terkait pengolahan limbah secara khusus dan terpisah dari 

laporan keuangan secara umum untuk memberikan informasi bagi 

pengendalian kualitas lingkungan sebagai bentuk usaha peningkatan 

kualitas lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan disekitar 

puskesmas. Puskesmas juga diharapkan dapat lebih transparansi dalam 

pengungkapan laporan keuangan maupun laporan akuntansi lingkungan 

terhadap masyarakat setidaknya ada laporan audit yang diperlihatkan 

melalui web resmi puskesmas ataupun melalui web resmi Dinas Kesehatan 
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agar kepercayaan masyarakat meningkat terkait pengelolaan keuangan 

puskesmas. 

3. Peneliti selanjutnya perlu mengikuti perkembangan akuntansi lingkungan 

agar nantinya dapat menemukan standar yang mengatur perlakukan 

akuntansi terkait pengelolaan lingkungan, sehingga dapat dibandingkan 

dengan kondisi yang ada. 
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Manuskrip Wawancara 

A. Bagian Sanitasi Kesehatan Lingkungan 

Nama : Rahma 

Jabatan : Petugas Sanitasi Kesehatan Lingkungan 

Pencegahan pencemaran merupakan strategi penting bagi puskesmas 

dalam upaya pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap lingkungannya dan 

hal tersebut membutuhkan perencanaan yang terpadu dan menyeluruh yang 

mempengaruhi aktivitas puskesmas secara keseluruhan. 

1. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah medis? 

Jawaban: Pernah 

2. Kegiatan operasional apa saja yang dilakukan di Puskesmas Mamajang yang 

berpotensi menghasilkan limbah medis? 

Jawaban:  

a. Ruang Tindakan (UGD) 

b. Poliklinik Gigi  

c. Laboratorium  

d. Poliklinik KIA (Kesehatan Ibu & Anak) 

e. Obat (Apotik) 

3. Limbah apa saja yang dihasilkan dari kegiatan operasional puskesmas? 

Jawaban:  

Limbah padat: limbah yang dihasilkan apotik dari obat padat yang telah 

expire (kadaluarsa). Poliklinik gigi, KIA dan ruang tindakan itu ada limbah 

spuit (alat suntik) dan handscoon (sarung tangan yang biasa di pakai oleh 
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tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien). Kalau spuit kan semua pake. 

Bedanya di laboratorium itu ada limbah kapas bekas dan handscoon. Rawat 

Inap Cuma limbah masker bekas pakai dari perawat.  

Limbah cair: Bahan cairan kimia yang telah kadaluarsa. Di laboratorium 

terdapat pot bekas itu pot menampung cairan seperti dahak ataupun cairan 

bekas pasien yg dilakukan pemeriksaan seperti darah. Cairan bekas pasien 

dari beberapa poliklinik, ruang tindakan/rawat jalan ataupun rawat inap.  

4. Bagaimana proses pengelolaan limbah tersebut? 

Jawaban:  

Limbah Padat: Puskesmas belum memiliki mesin incinerator jadi dalam 

pengangkutan dan pengolahan limbah medis padat bekerjasama dengan 

Perusahaan Sahih Permata Nusantara. Puskesmas mamajang hanya 

mengumpul dari unit-unit penghasil limbah lalu menyimpan limbah medis 

tersebut di tempat penampungan TPS. Pengangkutan limbah medis sebulan 

sekali. 

Limbah cair: Puskesmas menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL). Proses pengolahan air limbah menggunakan IPAL Komunal. Setelah 

proses pengolahan dalam IPAL selesai jadi sebelum air limbah ini di buang 

maka lebih dulu dilakukan pengambilan sampel air lalu dilakukan 

pemeriksaan laboratorium. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium telah 

menyatakan aman dan bebas maka air limbah ini dapat langsung dibuang. 

Pemeriksaan laboratorium itu sebulan sekali bahkan terkadang tiga bulan 

sekali karena biaya pemeriksaannya mahal.  
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5. Apakah pihak puskesmas telah menyediakan fasilitas khusus untuk 

pengelolaan kesehatan lingkungan seperti air bersih, alat pengelolaan limbah 

medis yaitu incinerator dan IPAL dan Tempat Penampungan Sementara 

(TPS) untuk limbah? 

Jawaban: Untuk TPS yaitu tempat penampungan ada, air bersih tidak ada tapi 

itu sudah dimaksudkan termasuk dari IPAL dalam artian air limbahnya sudah 

dikelola langsung. Puskesmas tidak memiliki incinerator. 

6. Bagaimana Unit Instalasi Sanitasi menentukan biaya pengolahan limbahnya?, 

terlebih dalam menaksir biaya perunit pengolahan limbahnya? 

Jawaban:  

Limbah Padat: Terdapat akun maupun biaya akun, jadi untuk biaya 

pengangkutan Rp. 10.000/kg sama pemusnahan limbah itu Rp. 15.000/kg jadi 

totalnya Rp. 25.000/kg. Ketika pengangkutan kan ditimbang berapa banyak 

total limbah dalam sebulan jadi kita bayarnya sebulan sekali. Untuk 

penagihan biaya, ketika misalnya pengangkutan hari ini maka dua hari 

kemudian datang memberikan invoice. Pengangkutan terbaru dari limbah 

bulan lalu itu ada 39kg secara total. 

Limbah Cair: Biaya pemeriksaan laboratorium untuk tiga bulan sekali. 

Pemeriksaan dilakukan tiga bulan sekali karena biayanya yang mahal yaitu 

sampe jutaan untuk sekali pemeriksaan. 

7. Adanya masa pandemi covid-19 pada tahun lalu menyebabkan adanya 

peningkatan limbah medis. Bagaimana menurut Ibu perbandingan antara 

limbah medis tahun ini dengan peningkatan jumlah limbah pada tahun lalu?    
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Jawaban: Tahun lalu itu lebih banyak, tahun lalu pembayaran terkait limbah 

medis padat dapat mencapai 2 juta hingga 3 juta sekarang hanya sekitar 1 

jutaan. Tahun lalu itu limbah medis dapat sampe 100kg perbulan jadi dua kali 

lipat dari jumlah limbah biasanya. Limbah medis tahun ini hanya berkisar 

dibawah 50kg. 

8. Apakah pihak puskesmas telah menjaga kebersihan dengan baik? 

Jawaban: Baik sekali, kita kira tiap bulanki ini, kita membersihkan dulu 

ruangan masing-masing sebelum pulang. Semua dibersihkan apalagi limbah 

medis karena limbah medismi itu yg paling berbahaya  

9. Selama Ibu bekerja di puskesmas, apakah ada keluhan dari masyarakat sekitar 

mengenai limbah yang ditimbulkan dari aktifitas operasional puskesmas? 

Jawaban: mudah-mudahan tidak ada, sampai sekarang belum pernah ada 

keluhan masyarakat sekitar 

Konsep sifat tabligh berarti menyampaikan atau penyampaian kebenaran 

(dengan kata lain dalam pelaporannya ini dilakukan secara transparansi dan 

akuntabilitas). Pengamalan konsep sifat tabligh kedalam pelaporan terkait 

pengelolaan limbah maka puskesmas akan lebih terdorong menyampaikan 

pelaporan secara transparansi dan akuntabilitas.  

10. Bagaimana menurut Ibu, Apakah puskesmas telah memperhatikan konsep 

tersebut dalam kaitannya pelaporan pengelolaan limbah? 

Jawaban: Dilapor secara akuntabilitas karena kapan tidak dilaporkan secara 

akuntabilitas maka kita yang rugi, puskesmas yg rugi. Kerugian ada sama kita 

kalau kita tidak transparan 
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B. Bagian Akuntansi  

Nama : Hernita Meilaniwati 

Jabatan : Bendahara 

Akuntansi kini tidak hanya sebagai suatu teknik pemrosesan data saja, 

akan tetapi akuntansi juga sebagai alat penyajian, pengukuran, pengklasifikasian 

dari bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan untuk menghasilkan 

informasi yang bersifat nyata dan relevan bagi pihak yang bersangkutan. Ilmu 

akuntansi ini disebut akuntansi lingkungan (enviromental accounting). Akuntansi 

lingkungan dimaksudkan sebagai cara untuk mengungkap informasi terkait cara-

cara pertanggungjawaban aktivitasnya kepada lingkungan sekitar, baik 

masyarakat ataupun alam. 

1. Bagaimana menurut Ibu, jika akuntansi lingkungan di terapkan di lingkungan 

puskesmas? 

Jawaban: Karena ini kan menyangkut limbah dan di puskesmas inikan ada 

namanya limbah jadi dipuskesmas juga memang harus diterapkan akuntansi 

lingkungan ini   

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan, berhubungan dengan 

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan. Biaya 

lingkungan mencakup baik biaya internal (berhubungan dengan pengurangan 

proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal 

berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan. 

2. Apakah ada laporan biaya lingkungan pada Puskesmas Mamajang Makassar 

terkait pengelolaan limbah dan menjaga kesehatan lingkungan? 
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Jawaban: Iya ada 

3. Biaya-biaya apa saja yang diidentifikasi dan dialokasikan Puskesmas 

Mamajang Makassar terkait kegiatan pengelolaan limbah medisnya? 

Jawaban: Itu kan limbah medis nda bisa dibuang begitu saja maka ada pihak 

ketiga, itu ada MoU dengan pihak ketiga untuk mengambil limbah medis kita 

tiap bulannya. Nah itukan dibayar maka ada biaya yang dikeluarkan. Limbah 

itu juga ada limbah cairnya untuk biaya pemeliharaan IPAL nya dan biaya 

pemeriksaan kadar airnya normal atau tidak, memenuhi syarat atau tidak 

untuk dikeluarkan. 

4. Bagaimana cara Puskesmas Mamajang Makassar dalam mengakui biaya-

biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan limbahnya? 

Jawaban: iya ini tiap bulan kan dilaporkan ke dinas kesehatan karena 

puskesmas juga dibawahi dinas kesehatan kota, tiap bulan kita ada 

laporannya 

5. Berdasarkan apa Puskesmas Mamajang Makassar mengukur biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk pengelolaan limbah medisnya? 

Jawaban:  

Limbah Padat: Ini tergantung berapa banyak berat limbah medisnya, jadi 

mengukurnya ini bisa kita lihat dari tahun lalu itu mungkin tiap bulannya 

berapa. Nah perencanaan anggaran ke depannya tentu kurang lebih segitu. 

Besaran biaya dikeluarkan sebelumnya berbeda-beda tergantung jumlah 

limbah medisnya seperti misalnya tahun lalu saat masa pandemi ada kayak 

vaksin itu menimbulkan limbah spuit (alat suntik) kadang sampe 2 juta 
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setengah dibayar perbulan. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk limbah 

medis padat itu 1 juta setengah perbulan itu untuk biaya angkut dan limbah 

medis yang padat toh. 

Limbah Cair: kalau yang untuk pemeliharaan limbah cairnya (pemeliharaan 

IPAL), berapa ya itu, untuk triwulan itu hari 2 juta di biaya pemeliharaannya.  

6. Bagaimanakah penyajian yang dilakukan atas biaya pengelolaan limbah 

medis Puskesmas Mamajang Makassar? 

Jawaban: nda pernahi penyajian begitu dek. Untuk bentuk laporan itu laporan 

biasa, kan ada aplikasinya dimasukkan itu berapa biaya sampah. Nama 

aplikasinya itu Simblud 

7. Bagaimana pengungkapan yang dilakukan atas biaya pengelolaan limbah 

medis Puskesmas Mamajang Makassar? 

Jawaban: Itu tadi pengungkapannya toh, masuk juga toh 

8. Apakah terdapat kebijakan-kebijakan terkait biaya lingkungan dalam Catatan 

Atas Laporan Keuangan Puskesmas Mamajang Makassar? 

Jawaban: kebijakan ada lah pasti kebijakannya. Untuk catatan atas laporan 

keuangan iya ada, terdapat didalamnya terkait biaya lingkungan dan 

dijelaskan berapa sekian yang di keluarkan. 

Konsep sifat tabligh berarti menyampaikan atau penyampaian kebenaran 

(dengan kata lain dalam pelaporannya ini dilakukan secara transparansi dan 

akuntabilitas). Pengamalan konsep sifat tabligh kedalam pelaporan terkait 

pengelolaan limbah maka puskesmas akan lebih terdorong menyampaikan 

pelaporan secara transparansi dan akuntabilitas.  
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9. Bagaimana menurut Ibu, Apakah puskesmas telah memperhatikan konsep 

tersebut dalam kaitannya pelaporan pengelolaan limbah? 

Jawaban: Ini menyampaikan ke siapa ini?, kan rahasia toh. Iya pasti 

transparan memang ini dilaporkan ke dinas kesehatan, ini transparaan dek 

memang untuk laporan ke dinas cuman untuk menampilkan keluar itu tidak 

bisa, laporan keuangaan ini tidak boleh, kecuali KPK dan BPK itu yang 

mengaudit yang memeriksa yang boleh melihat laporan keuangan tersebut. 
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C. Lingkungan Masyarakat 

Nama : Sri Wahyuni 

Alamat : Jl. Baji Minasa 

Warga Yang Tinggal di Sekitar Puskesmas 

Selain memberikan kesembuhan dan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat, kegiatan puskesmas juga memiliki hasil sampingan yaitu berupa 

buangan baik buangan padat, cair dan gas yang banyak mengandung kuman 

phatogen, zatkimia yang beracun, zatradioaktif dan lain-lain. 

1. Dengan adanya puskesmas apakah lingkungan disekitar tidak terganggu 

dengan pembuangan limbahnya? dan Apakah ada dampak yang ditimbulkan 

dari pembuangan limbah puskesmas? 

Jawaban: awalnya memang itu limbahnya agak menggangguki tapi eh gara-

gara itu pengerjaannya yang tukang kerjanya begitu ta’ anumi sudahmi 

ditanya lalu sudahmi diperbaiki, awalnya memang awalnya agak 

mengganggui lingkungan mengganggu sekali. Kejadiaannya itu beberapa 

tahun yang lalu bukan tahun lalu, itu lagi kan sudahmi diperbaiki lorong jadi 

itu kita liatmi bagusmi. iye nda ada pipanya dulu, jadi itu anunya (air dari 

IPAL) merembes airnya turun. ini sekarang ndami, sudahmi di anui sama RT, 

jadi na perbaikimi toh. ka adami pipa nya tapi itu semenjak dibilang ditegur 

dia tambahmi pipanya turun jadi dia perbaiki itu, awalnya memang tidak ada 

sekali, nda ada sekali pipa jadi merembes turun. Sekitar 2 tahun yang lalu, itu 

yang bagian pengerjaannya tawwa anuki, dia salah-salahki caranya kerja toh 

nda sesuai dengan anunya puskesmas disini. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan akuntansi lingkungan yang diselaraskan 

dengan nilai konsep tabligh dan bentuk pengelolaan limbah medis puskesmas. Penelitian ini kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif.  Sumber data penelitian yaitu data primer yang diperoleh dari informan 
dan hasil observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas mamajang sudah cukup baik 
dalam mengelola limbah medisnya. Puskesmas mamajang telah melakukan tahapan perlakuan 
akuntansi yaitu pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk biaya 
pengelolaan limbah berdasarkan PSAP No. 1 2010. Puskesmas mamajang mengakui telah 
mengamalkan konsep sifat tabligh karena telah menyampaikan dengan baik laporan mengenai biaya 
lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis puskesmas. Implikasi penelitian yakni 
puskesmas menyusun sebuah laporan biaya lingkungan atau laporan terkait pengolahan limbah 
secara khusus dan terpisah dari laporan keuangan secara umum. 
 
Kata kunci: Akuntansi Lingkungan, Konsep Tabligh, Upaya Peningkatan Pengelolaan Limbah 

Medis, Pertanggungjawaban Sosial. 
 

 
ABSTRACT 

This study aims to determine the application of environmental accounting that is aligned with 
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the values of the tabligh concept and the form of medical waste management at the health center. This 

research is qualitative with a descriptive approach. Sources of research data are primary data obtained 

from informants and field observations. The results showed that the Mamajang Health Center was 

quite good at managing its medical waste. Mamajang Health Center has carried out the stages of 

accounting treatment, namely identification, recognition, measurement, presentation and disclosure 

for waste management costs based on PSAP No. 1 2010. The Mamajang Health Center admits that it 

has practiced the concept of tabligh nature because it has submitted reports on environmental costs 

as well as those related to the management of the health center's medical waste. The implication of 

the research is that the puskesmas prepares an environmental cost report or a report related to waste 

treatment specifically and is separate from financial reports in general. 

Keywords: Environmental Accounting, Tablighi Concept, Efforts to Improve Medical Waste 
Management, Social Responsibility 

 

PENDAHULUAN  
Indonesia negara yang terkenal akan kekayaan alamnya. Kekayaan di Indonesia seiring 

dengan berjalannya waktu semakin hari semakin berkurang bahkan mulai terancam (Gustani, 2012). 
Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam yaitu akibat peristiwa alam serta aktivitas 
manusia seperti pencemaran lingkungan akibat limbah. Pertumbuhan industri pelayanan kesehatan di 
Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan limbah (Rahno et al., 2015). 
Limbah medis adalah limbah yang timbul akibat aktivitas medis suatu instansi kesehatan seperti rumah 
sakit, puskesmas, dan sejenisnya. Limbah ini digolongkan dalam kategori limbah bahan berbahaya 
dan beracun (B3). Limbah medis apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi mencemari 
lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit untuk 
mengatasinya. 

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan 
kesehatan yang akan menghasilkan limbah medis ataupun limbah nonmedis baik dalam bentuk cair 
maupun padat (Irawan et al., 2019). Limbah medis padat di puskesmas biasanya dihasilkan dari 
kegiatan yang berasal dari ruang perawatan (bagi puskesmas rawat inap), poliklinik umum, poliklinik 
gigi, poliklinik kesehatan ibu dan anak, laboratorium dan apotik (Saini et al., 2005 dalam (Pratiwi & 
Maharani, 2013)). Limbah medis cair dapat berasal dari fasilitas rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD) 
dan laboratorium puskesmas yang kemungkinan mengandung mikroorganisme bahan kimia beracun 
dan radioaktif (Suryati et al., 2009 dalam (Pratiwi & Maharani, 2013)). Jumlah limbah medis yang 
bersumber dari fasilitas kesehatan diperkirakan semakin lama akan semakin meningkat. Pada tahun 
2019 saja, limbah medis yang berasal dari 2.820 rumah sakit dan 9.884 puskesmas di Indonesia dapat 
mencapai 290-an ton per hari (Ika, 2019). Jumlah limbah medis di lingkungan fasilitas kesehatan pada 
era Covid-19 diperburuk dan meningkat tajam. Protokol kesehatan yang dibuat untuk meminimalisir 
penyebaran Covid-19 menimbulkan dampak baru bagi lingkungan yaitu timbunan sampah medis 
seperti botol hand sanititizer dan sabun cuci tangan, masker, sarung tangan dan Alat Pelindung Diri 
(APD) (Diyanna, 2021). 

Puskesmas Mamajang merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kota Makassar yang 
juga berpeluang menghasilkan banyak limbah medis karena memiliki fasilitas pelayanan seperti 
pelayanan rawat jalan, rawat inap umum, rawat inap persalinan, poliklinik gigi, poliklinik kesehatan ibu 
dan anak, pelayanan laboratorium dan UGD. Puskesmas Mamajang Makassar terletak pada bagian 
barat daya Kota Makassar dan memiliki wilayah kerja seluas 2.712 Km2. Puskesmas Mamajang 
Makassar juga telah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Puskesmas yang telah 

https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_


 
 
Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal 
E-ISSN 2716-2125 
Vol. 4 (1)  September  (2022) 

Available Online at: 
https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_ 

Page:78-97 

80  

berbentuk BLUD memiliki perubahan mendasar berupa kepala puskesmas menjadi pengguna 
anggaran artinya yang bertanggungjawab, membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), membuat 
pengesahan penggunaan anggaran (triwulanan), membuat laporan keuangan berbasis SAK (setiap 
semester), dan laporan keuangan akan diaudit auditor eksternal (Uklikinfo.com, 2019). 

Pengelolaan limbah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan dengan 
langkah yang tepat. Pemerintah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang 
tanggung jawab mengelola, memelihara, dan menyampaikan laporan secara akurat dan nyata terkait 
lingkungan hidup. Undang-undang tersebut menerangkan pentingnya melindungi lingkungan 
khususnya bagi instansi yang melakukan kegiatan berpotensi menghasilkan limbah dengan cara 
memberikan aturan tentang pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah puskesmas diatur dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 75 Tahun 2014. 

Suatu instansi publik tidak akan terlepas dari namanya laporan keuangan. Semua kegiatan 
yang dilakukan oleh instansi tersebut dicatat sebagai alat pertanggungjawaban begitu pula dengan 
pencatatan pelaporan limbah yang termasuk pada akuntansi lingkungan. Salah satu prinsip dasar 
pengelolaan limbah menyebutkan bahwa semua penghasil limbah secara hukum dan finansial 
bertanggungjawab menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan, 
artinya dari aspek finansial (keuangan) penghasil limbah seperti puskesmas seharusnya menyediakan 
alokasi dana yang cukup untuk memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara aman dan ramah 
lingkungan (Mutiara, 2021). 

Pengungkapan di Indonesia terkait akuntansi lingkungan masih belum diatur secara khusus 
dalam standar akuntansi artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat 
sukarela. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi 
kepentingan para pengambil keputusan (Hadi, 2012). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No.1 Tahun 2014, paragraph Sembilan (9) yang menyatakan: Perusahaan dapat pula 
menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, 
khususnya bagi industri yang di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. 
Begitupun jika instansi yang berpotensi menghasilkan limbah, Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) No.1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dapat pula menyajikan laporan 
tambahan seperti penyajian laporan tentang lingkungan hidup termasuk juga biaya pengelolaan limbah 
di dalamnya. 

Akuntansi lingkungan adalah suatu ilmu akuntansi yang menunjukkan biaya riil atas input dan 
proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu dapat digunakan untuk mengukur 
biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk 
menemukan efisiensi yang mengurangi dampak lingkungan. Akuntansi lingkungan menuntut 
kesadaran penuh perusahaan-perusahaan atau instansi maupun organisasi lainnya yang mengambil 
manfaat ataupun memberikan dampak terhadap lingkungan. Suatu instansi seperti puskesmas perlu 
menganggap penting kesadaran akan dampak lingkungan terhadap upaya dalam mempertimbangkan 
konservasi lingkungan secara berkelanjutan (Ikhsan, 2008; Ratulangi et al., 2018). 

Pengungkapan akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Banyak 
perusahaan ataupun instansi pemerintahan yang tidak memperdulikan pentingnya pelaporan biaya 
lingkungan. Konsep Islam seperti konsep tabligh diperlukan dalam memecahkan masalah tersebut. 
Apalagi Indonesia negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Tabligh salah satu dari empat 
sifat wajib yang dimiliki Rasulullah SAW artinya menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah 
SWT. Tabligh menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasul-
Nya (Alamsyah, 2017). Sedangkan tabligh menurut Adinugraha (2013) yaitu komunikatif, transparansi 
dan marketable. Tabligh merupakan soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena 
setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (seperti tanggung jawab 
transparansi pemerintah kepada masyarakat). Pemimpin yang tabligh berani menyampaikan, 
menegakkan dan mengungkap kebenaran dalam publik meskipun risikonya berat (Alamsyah, 2017). 
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Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi 
yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk 
menyampaikan biaya lingkungan secara transparansi dan akuntabilitas (Abdullah, 2020). 

 

TINJAUAN TEORITIS  
 
Teori Legitimasi  

Teori legitimasi menjelaskan kondisi suatu organisasi yang beroperasi dalam suatu lingkungan 
eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan perilaku mereka sesuai 
dengan batas-batas dan norma masyarakat. Legitimasi organisasi dilihat sebagai sesuatu yang 
diberikan kepada masyarakat dan sesuatu yang diinginkan atau dicari organisasi tersebut dari 
masyarakat (Kurnia, 2018). Kegiatan suatu organisasi ataupun instansi seharusnya memiliki nilai-nilai 
sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat karena legitimasi teori merupakan keadaan psikologis 
keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik 
fisik maupun nonfisik. Perusahaan perlu menyadari bisa ada dalam suatu masyarakat karena adanya 
dukungan dari masyarakat, oleh karena itu perilaku perusahaan atau suatu instansi seharusnya berada 
dalam bingkai pedoman yang telah ditetapkan oleh masyarakat (Pramiana & Anisah, 2018). 

Legitimasi organisasi dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari masyarakat dari suatu 
organisasi atau instansi yang memberikan dampak kepada masyarakat dan sesuatu yang diberikan 
kepada masyarakat atas kompensasi dampak tersebut. Legitimasi memberikan pandangan penting 
terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan (Yudipermatasari, 2021). Legitimasi teori 
mendorong organisasi secara terus menerus memastikan mereka melakukan kegiatan yang sesuai 
dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan 
yang dilakukan suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem, 
norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Rustiarini, 2011). Adanya 
teori legitimasi mendorong puskesmas untuk menyadari tanggung jawab sosialnya menjaga lingkungan 
dengan melakukan pengelolaan limbah yang baik sehingga tidak berdampak kepada masyarakat di 
sekitar puskesmas. 
 
Konsep Tabligh 

Tabligh salah satu dari empat sifat wajib Rasulullah SAW artinya menyampaikan segala sesuatu 
yang berasal dari Allah SWT. Hal ini biasanya menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan 
oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya (Alamsyah, 2017). Tabligh terdiri dari komunikatif, transparansi dan 
marketable merupakan soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi 
beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (seperti tanggung jawab transparansi pemerintah 
kepada masyarakat) (Adinugraha, 2013). Pemimpin yang tabligh berani menyampaikan dan 
menegakkan kebenaran. Pemimpin yang tabligh juga berani dalam mengungkap kebenaran dalam 
publik meskipun risikonya berat (Alamsyah, 2017). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke dalam 
pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan 
pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara transparansi dan 
akuntabilitas.  

Biaya-biaya lingkungan instansi tersebut akan diungkapkan secara nyata tanpa ada akun yang 
dihilangkan sehingga menjadi transparansi dan mengalami kemudahan dalam pelaporan biaya 
lingkungan. Jika biaya-biaya tersebut secara jelas teridentifikasi maka tingkat kepercayaan masyarakat 
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akan meningkat. Adanya konsep tabligh ini puskesmas tidak akan menganggap bahwa biaya 
lingkungan merupakan suatu beban dan tidak perlu diungkapkan. Puskesmas akan menganggap 
bahwa pengungkapan biaya lingkungan bukan lagi hanya sekedar pengungkapan sukarela (voluntary 
disclosure) tetapi bersifat wajib (mandaroty disclosure). Pengungkapan tersebut didasari oleh adanya 
keihlasan pengamalan konsep tabligh yang ditanamkan pihak puskesmas untuk mengungkapkan biaya 
lingkungan yang terjadi di puskesmas (Abdullah, 2020). 

 
 

Akuntansi Lingkungan 

Standar akuntansi keuangan menyatakan tujuan laporan keuangan menyediakan informasi 
menyangkut posisi keuangan dan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi (IAI, 2017). Sedangkan 
lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah: 
“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya 
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 
manusia maupun makhluk hidup lainnya”. 

Akuntansi lingkungan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan alokasi biaya-biaya ke 
dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders 
perusahaan (Ikhsan, 2008 dalam (Ratulangi et al., 2018). Akuntansi lingkungan (environmental 
accounting) adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (environmental 
costs) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah 
dampak (impact) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan 
yang mempengaruhi kualitas lingkungan. 

 
Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif Islam 

Islam memandang lingkungan bagian dari integritas kehidupan manusia sehingga lingkungan 
dianggap sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan 
tidak disakiti. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap 
lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif 
menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula menyebabkan manusia memiliki tanggung 
jawab berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Islam agama yang sangat memperhatikan 
keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Masyarakat muslim memahami bahwa interaksi yang benar 
dengan lingkungan merupakan ibadah demikian kerusakan lingkungan mungkin dapat dihindari. 
Permasalahan lingkungan yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh dua hal yaitu kejadian alam yang 
harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam dan sebagai akibat dari perbuatan manusia itu 
sendiri. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan menimbulkan kerusakan yang 
akhirnya juga mengancam eksistensi manusia. 

 
Biaya Lingkungan  

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan 
lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan. Biaya lingkungan mencakup baik biaya 
internal maupun eksternal berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan 
(Ikhsan, 2009 dalam (Zainab & Burhany, 2020)). Biaya lingkungan merupakan akibat yang timbul dari 
aktifitas operasional yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Definisi biaya lingkungan 
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mencakup dari seluruh biaya-biaya yang paling nyata (seperti limbah buangan). Biaya lingkungan 
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak atau biaya-
biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan di masa depan. Biaya lingkungan dapat disebut sebagai 
biaya kualitas lingkungan. Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya 
yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk (Hansen & Mowen, 2011). 

 
Pengelolaan Limbah Medis  

Pengertian limbah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyataan limbah adalah sisa suatu usaha atau 
kegiatan. Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai bahan berbahaya dan beracun yang 
selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan 
jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan 
hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan 
makhluk hidup lain. Pengertian dari limbah B3 itu sendiri yaitu sisa suatu usaha yang kegiatannya 
mengandung B3. 

 
Tahap–Tahap Perlakuan Akuntansi Lingkungan 

Pencatatan pengelolaan segala macam yang berkaian dengan limbah didahului dengan 
perancanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan ril 
setiap tahunnya (Widialoka, 2017). Pengelompokan tahap analisis akuntansi lingkungan sebagaimana 
ditentukan dalam PSAK antara lain yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan. 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir 
 

Akuntansi lingkungan adalah proses pengidentifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan alokasi biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan 
hasilnya kepada para stockholders. Akuntansi lingkungan (environmental accounting) istilah yang 
berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (environmental costs) ke dalam praktek akuntansi 
perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (impact) baik moneter 
maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas 
lingkungan. Teori legitimasi mendorong puskesmas memastikan apakah mereka telah beroperasi di 
dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas dan kinerja mereka 
diterima oleh masyarakat (Sulistiawati & Dirgantari, 2016). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke 
dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat 
dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara transparansi 
dan akuntabilitas. Penggunaan landasan teori legitimasi dan konsep tabligh berdampak terhadap 
pengelolaan limbah medis sebagai pertanggungjawaban sosial puskesmas sehingga menghasilkan 
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bentuk penerapan akuntansi lingkungan yang baik. 
 
 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif. 
Peneliti mengangkat pendekatan deskriptif kualitatif konsep Islam yaitu menggunakan konsep tabligh 
yang mendukung penerapan akuntansi lingkungan dalam menyampaikan biaya lingkungan. Penelitian 
ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini bersifat subyektif yaitu data yang diperoleh 
dari responden yang berupa pendapat atau persepsi responden terhadap suatu hal. Sumber data 
dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan empat langkah 
dalam proses analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Data 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi lalu mengaitkan dengan teori sehingga 
menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber data dan teori. 

PEMBAHASAN  
 

Penelitian dilakukan di ruang petugas sanitasi lingkungan, ruangan keuangan puskesmas 
mamajang makassar dan depan salah satu rumah warga dibelakang puskesmas. Wawancara 
dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 dan 21 September 2022 dengan jumlah responden 
sebanyak 3 orang yaitu Ibu Rahma selaku petugas bagian sanitasi lingkungan puskesmas yang 
mengurusi terkait pengelolaan limbah medis puskesmas, Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara 
puskesmas yang mencatat terkait biaya-biaya yang dikeluarkan puskesmas termasuk biaya 
lingkungan dan Sri Wahyuni sebagai salah satu warga yang bermukim di sekitar puskesmas yang 
dijadikan informan untuk mengetahui tanggung jawab sosial puskesmas terhadap lingkungan dari sisi 
masyarakat. 

Adapun limbah medis padat yang dihasilkan puskesmas mamajang berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ibu Rahma: 

“Limbah yang dihasilkan apotik dari obat yang telah expire (kadaluarsa). Poliklinik gigi, KIA dan 
ruang tindakan itu ada limbah spuit (alat suntik) dan handscoon (sarung tangan yang biasa di pakai 
oleh tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien). Kalau spuit kan semua pake. Bedanya di 
laboratorium itu ada limbah kapas bekas dan handscoon. Rawat Inap cuma limbah masker bekas 
pakai dari perawat. (Rahma, 19 September 2022)” 

Hasil wawancara memperlihatkan limbah spuit (alat suntik) ditemukan pada hampir semua unit 
penghasil limbah di puskesmas. Limbah spuit termasuk limbah benda tajam yang sebaiknya 
menggunakan safety box dalam mengumpulkan dan memilah limbah medis, akan tetapi peneliti tidak 
melihat penggunaan ini pada limbah medis puskesmas mamajang. Limbah medis benda tajam 
khususnya jarum suntik meskipun hanya dalam jumlah sedikit, tetapi dapat menghasilkan dampak 
yang sangat besar terhadap kesehatan. Kasus infeksi akibat tusukan jarum yang terkontaminasi pada 
tahun 2000 berdasarkan data World Health Organization (WHO) diperkirakan mengakibatkan 
terinfeksi virus Hepatitis B sebanyak 21 juta (32% dari semua infeksi baru), terinfeksi virus Hepatitis C 
sebanyak 2 juta (40% dari semua infeksi baru), terinfeksi HIV sebanyak 260 ribu (5% dari seluruh 
infeksi baru) (Adhani, 2018). 

Semua jenis limbah medis padat di kumpulkan terlebih dari unit-unit penghasil limbah. Pemilihan 
jenis limbah medis dilakukan mulai dari sumber yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, 
limbah benda tajam, limbah farmasi, sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer 
bertekanan dan dengan kandungan logam berat yang tinggi. Setelah itu di bawa ke tempat 
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penampungan sementara atau TPS. Puskesmas mamajang belum memiliki mesin incinerator maka 
limbah medis harus dimusnahkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini juga di ungkapkan 
oleh Ibu Rahma sebagai petugas sanitasi lingkungan: 

“Puskesmas belum memiliki mesin incinerator jadi dalam pengangkutan dan pengolahan limbah 
medis padat bekerjasama dengan Perusahaan Sahih Permata Nusantara. Puskesmas mamajang 
hanya mengumpul dari unit-unit penghasil limbah lalu menyimpan limbah medis tersebut di tempat 
penampungan TPS. Pengangkutan limbah medis sebulan sekali. (Rahma, 19 September 2022)” 

Pernyataan Ibu Rahma sejalan dengan apa yang dikatakan Ibu Hernita Meilaniwati selaku 
bendahara puskesmas: 

“Itu kan limbah medis nda bisa dibuang begitu saja maka ada pihak ketiga, itu ada MoU dengan 
pihak ketiga untuk mengambil limbah medis kita tiap bulannya (Hernita Meilaniwati, 19 September 
2022)” 

Puskesmas mamajang makassar memiliki Memorandum of Understanding (MoU) nota 
kesepakatan atau perjanjian kerja sama dengan PT Sahih Permata Nusantara yaitu perusahaan jasa 
pengangkut dan penghancur limbah medis, karena puskesmas tidak memiliki mesin incinerator. 
Perusahaan pengolah maupun pengangkut mempunyai kewajiban kepemilikan izin dari Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH), khusus pengangkutan limbah medis dan/atau B3 harus memiliki izin juga 
dari Dinas Perhubungan (Adhani, 2018). 

Pengelolaan limbah di puskesmas khususnya limbah medis sering mengalami masalah. 
Kebanyakan puskesmas tidak memiliki incinerator atau teknologi lainnya untuk memusnahkan limbah 
medis, sehingga mereka harus mengirimkan limbah medisnya ke pengolah lainnya. Permasalahan 
tidak cukup sampai disitu, biaya pengiriman dan pengolahan limbah medis yang merupakan bagian 
dari limbah B3 cukup besar biasanya dihitung per kilogram dari limbah yang akan diangkut dan diolah. 
Perusahaan pengolah limbah B3 untuk limbah medis biasanya terletak jauh dari penghasil limbah 
sehingga diperlukan bantuan transportir untuk pengangkutan limbah medisnya. Lokasi yang jauh dan 
terbatasnya alat transportasi pengangkutan limbah medis ini menyebabkan tidak mampunya 
mengangkut limbah puskesmas secara rutin tiap hari (dalam waktu 1 x 24 jam), apalagi dengan jumlah 
puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang banyak. Hal ini menyebabkan limbah 
medis di puskesmas akan menumpuk dan melebihi batas waktu penyimpanan pada suhu ruang. 
Penyimpanan dapat saja dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan, asalkan tersedia freezer 
(pendingin) khusus untuk limbah medis (Adhani, 2018). Apalagi pengangkutan limbah medis di 
puskesmas mamajang hanya dilakukan sebulan sekali. 

Limbah cair merupakan berbagai air buangan yang di dalamnya termasuk kotoran manusia 
yang ada di aktivitas operasional instansi kesehatan, yang memiliki potensi terdapat mikroorganisme 
beracun, serta radio aktif yang ada pada darah yang berbahaya bagi kesehatan (Kepmenkes RI 
No.1204/Menkes/SK/X/2004). Ibu Rahma selaku petugas bagian sanitasi lingkungan puskesmas 
mamajang menyampaikan limbah medis cair yang dihasilkan puskesmas: 

“Bahan cairan kimia yang telah kadaluarsa, pada laboratorium terdapat pot bekas itu pot 
menampung cairan seperti dahak ataupun cairan bekas pasien yg dilakukan pemeriksaan seperti 
darah. Cairan bekas pasien dari beberapa poliklinik, ruang tindakan/rawat jalan ataupun rawat inap. 
(Rahma, 19 September 2022)”. 

Proses pengelolaan air limbah puskesmas mamajang menggunakan IPAL Komunal dengan 
biofilter anaerob-aerob. Air limbah dialirkan melalui saringan fiber (bar screen) untuk menyaring limbah 
yang masih berbentuk padat. Setelah melalui screen air limbah dialirkan ke bak pengendap awal, 
untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran lainnya. Selain sebagai bak pengendapan, 
juga berfungasi sebagai bak pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk 
padatan, sludge digestion (pengurai lumpur) dan penampung lumpur. 

Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik atau 
fakultatif aerobic. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan 
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film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat 
terurai pada bak pengendap. Air limpasan dari bak kontaktor (biofilter) anaerob dialirkan ke bak 
kontaktor (biofilter) aerob. Dalam bak kontaktor aerob ini diisi dengan media honeycomb, sambil 
diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang ada akan menguraikan zat 
organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Bak aerasi, 
air dialirkan ke bak pengendap akhir. Setelah itu ada proses pemeriksaan sampel air di laboratorium 
sebelum di buang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Rahma bahwa: 

“Puskesmas menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Proses pengolahan air 
limbah menggunakan IPAL Komunal. Setelah proses pengolahan dalam IPAL selesai jadi sebelum air 
limbah ini di buang maka lebih dulu dilakukan pengambilan sampel air lalu dilakukan pemeriksaan 
laboratorium. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium telah menyatakan aman dan bebas maka air 
limbah ini dapat langsung dibuang. Pemeriksaan laboratorium itu sebulan sekali bahkan terkadang 
tiga bulan sekali karena biaya pemeriksaannya mahal. (Rahma, 19 September 2022)” 

Tahap ini kita dapat mengetahui apakah limbah cair sudah tidak berbahaya bagi lingkungan 
sebelum di buang. Puskesmas melakukan pemeriksaan sampel air pada laboratorium dengan begitu 
dapat diketahui bahwa air limbah tersebut sebelum di buang sudah bebas dari bahaya dan 
pencemaran lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. 

Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari 
operasional puskesmas yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol tanggung 
jawab puskesmas. Pertanggungjawaban sosial merupakan suatu manifestasi kepedulian lingkungan 
terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi. Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi 
mempunyai tanggungjawab terhadap masalah sosial dan lingkungan disekitamya. Kemajuan teknologi 
mendorong adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan untuk terus menjaga kelestarian 
lingkungan dan sekitarnya agar keberadaan faktor-faktor sumber daya ekonomis dapat terus dijaga 
kelestariannya. setiap organisasi atau perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa sebagai 
output atas kegiatan operasionalnya otomatis memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan di sekitar. 

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberlanjutan kegiatan operasional 
puskesmas. Adanya masyarakat di sekitar puskesmas, maka dapat meningkatkan profit puskesmas 
dan produktivitasnya. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas semata-mata untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kesehatan. Jadi puskesmas dapat bertahan atau tetap 
berlangsung kegiatan operasionalnya dengan dukungan dari masyarakat. Tanggung jawab yang 
dimaksud adalah bagaimana organisasi tersebut mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan. 
Hal tersebut juga di jelaskan oleh Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan bahwa: 

“Baik sekali, kita kira tiap bulanki ini, kita membersihkan dulu ruangan masing-masing sebelum 
pulang. Semua dibersihkan apalagi limbah medis karena limbah medismi itu yg paling berbahaya. 
(Rahma, 19 September 2022)” 

Ibu Rahma juga menambahkan terkait keluhan dari masyarakat sekitar mengenai limbah yang 
ditimbulkan dari aktifitas operasional puskesmas: 

“mudah-mudahan tidak ada, sampai sekarang belum pernah ada keluhan masyarakat sekitar. 
(Rahma, 19 September 2022)” 

Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara dari Sri Wahyuni sebagai warga yang tinggal di 
sekitar puskesmas: 

“awalnya memang itu limbahnya agak menggangguki tapi eh gara-gara itu pengerjaannya yang 
tukang kerjanya begitu ta’ anumi sudahmi ditanya lalu sudahmi diperbaiki, awalnya memang awalnya 
agak mengganggui lingkungan mengganggu sekali. Kejadiaannya itu beberapa tahun yang lalu bukan 
tahun lalu, itu lagi kan sudahmi diperbaiki lorong jadi itu kita liatmi bagusmi. iye nda ada pipanya dulu, 
jadi itu anunya (air dari IPAL) merembes airnya turun. ini sekarang ndami, sudahmi di anui sama RT, 
jadi na perbaikimi toh. ka adami pipa nya tapi itu semenjak dibilang ditegur dia tambahmi pipanya turun 
jadi dia perbaiki itu, awalnya memang tidak ada sekali, nda ada sekali pipa jadi merembes turun. 
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Sekitar 2 tahun yang lalu, itu yang bagian pengerjaannya tawwa anuki, dia salah-salahki caranya kerja 
toh nda sesuai dengan anunya puskesmas disini. (Sri Wahyuni, 21 September)” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak, dapat disimpulkan bahwa puskesmas 
mamajang sekarang telah mengelola limbahnya dengan baik dan aman untuk lingkungan sekitar 
puskesmas, karena puskesmas memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Meskipun 2 tahun lalu 
sempat terjadi persoalan lingkungan mengenai air dari IPAL yang merembes ke lingkungan warga 
sekitar puskesmas tetapi puskesmas segera bertindak memperbaiki pipa tersebut setelah 
mendapatkan keluhan dari ketua RT. 

Kegiatan puskesmas harus memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. 
Sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan 
eksternal dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dngan batas-batas dan 
norma masyarakat (Sakdiyah, 2017). Puskesmas di dalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah 
legitimasi untuk bisa melaksanakan kegiatannya, namun seiring dengan bertambahnya waktu posisi 
puskesmas menjadi amat penting dalam kehidupan masyarakat sehingga secara otomatis dampak 
yang ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan 
tidak boleh menjadi sumber pencemar bagi lingkungannya, namun sebaliknya harus memberikan 
dampak positif. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu upaya menunjukkan kepedulian 
puskesmas. Bentuk kepedulian ini bermacam-macam antara lain perlindungan lingkungan, jaminan 
kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan dengan masyarakat. Islam merupakan agama 
yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip menjaga kelestarian lingkungan. Allah SWT 
berfirman dalam QS Al-Qashash/28:77 sebagai berikut: 

 
خِرَةَ وَلَْ تنَْسَ نَصِيْبكََ مِنَ الدُّنْيَا وَاحَْسِنْ كَمَآ  ُ الدَّارَ الْْٰ ُ اِليَْكَ وَلَْ تبَْغِ الْفسََادَ فِى  وَابْتغَِ فيِْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰه  احَْسَنَ اللّٰه

َ لَْ يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ  ٧٧الَْْرْضِ ۗاِنَّ اللّٰه  
Terjemahan: 
Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, 

tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. 

Ayat diatas jelas mencantumkan bahwa hendaknya kita dapat hidup seimbang dengan 
mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita dan juga merengkuh kehidupan dunia serta 
kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah SWT sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Ayat 
ini juga menasihatkan agar kita berbuat baik pada orang lain, sekaligus dengan kriterianya (berbuat 
baiklah sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu). Allah SWT menutup ayat ini dengan 
larangan bagi setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena 
memperlakukan manusia lain, mahluk lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan 
meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah SWT menitipkan pada kita agar kita dapat 
memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak. 

Adapun menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah kata larangan melakukan perusakan 
setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak 
mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Sebab keburukan dan perusakan merupakan 
lawan kebaikan. Penegasan ini diperlukan walau sebenarnya perintah berbuat baik telah berarti pula 
larangan berbuat keburukan disebabkan karena sumber-sumber kebaikan dan keburukan sangat 
banyak, sehingga boleh jadi ada yang lengah dan lupa bahwa berbuat kejahatan terhadap sesuatu 
sambil berbuat ihsan walau kepada yang banyak masih merupakan hal yang bukan ihsan. Perusakan 
dimaksud menyangkut banyak hal. Di dalam Al-Qur’an ditemukan contoh-contohnya. Dibawah 
peringkat itu ditemkan keengganan menerima kebenaran dan pengorbanan nilai-nilai agama, seperti 
gangguan terhadap kelestarian lingkungan.  

Selain adanya larangan melakukan perusakan terhadap lingkungan kita sebagai pribadi muslim 
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juga senangtiasa dianjurkan menjaga kelestarian lingkungan dengan senangtiasa menjaga kebersihan 
sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi sebagai berikut: 

 
الْجُودَ  يحُِبُّ  جَوَادٌ   , الْكَرَمَ  يحُِبُّ  كَرِيمٌ   , النَّظَافَةَ  يحُِبُّ  نظَِيفٌ   , الطَّيِِّبَ  يحُِبُّ  طَيِِّبٌ   َ اللَّّٰ أفَْنيِتَكَُمْ إِنَّ  فنَظَِِّفوُا   ,   

 
Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai 

hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai 
kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." 
(HR. Tirmizi). 

Puskesmas mamajang mengidentifikasikan semua kegiatan medis yang memiliki potensi 
menimbulkan pengaruh lingkungan dan mengalokasikan biaya untuk pengelolaan lingkungannya. Ibu 
Hernita Meilaniwati juga mengungkapkan: 

“Itu kan limbah medis nda bisa dibuang begitu saja maka ada pihak ketiga, itu ada MoU dengan 
pihak ketiga untuk mengambil limbah medis kita tiap bulannya. Nah itukan dibayar maka ada biaya 
yang dikeluarkan. Limbah itu juga ada limbah cairnya untuk biaya pemeliharaan IPAL nya dan biaya 
pemeriksaan kadar airnya normal atau tidak, memenuhi syarat atau tidak untuk dikeluarkan. (Hernita 
Meilaniwati, 19 September 2022)” 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh 
pihak puskesmas yaitu biaya pengangkutan dan pengolahan sampah medis, biaya pemeliharaan 
IPAL, dan biaya pemeriksaan kadar air dari IPAL pada laboratorium. Adapula biaya listrik, tetapi biaya 
listrik diakumulasikan ke dalam biaya listrik secara keseluruhan dengan biaya listrik puskesmas secara 
umum, karena tidak dimungkinkan untuk menghitung biaya listrik secara tersendiri. Puskesmas telah 
mengidentifikasi biaya yang timbul selama pengelolaan limbah. Pengidentifikasian disesuaikan 
dengan kebijakan puskesmas, tidak adanya standar yang mengatur secara khusus mengenai 
perlakuan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan efek negatif dari sisa hasil operasional, 
maka sudah tepat jika puskesmas dalam mengidentifikasi transaksi terkait pengelolaan limbah dan 
melaporkan biaya-biaya atas pengelolaan limbah ke dalam laporan operasional puskesmas. 
Identifikasi terhadap biaya-biaya yang timbul selama proses pengelolaan limbah tersebut akan 
bermanfaat untuk memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan dan sebagai bentuk 
pertanggunggjawaban puskesmas. 

Elemen yang telah diidentifikasi akan diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada 
pelaporan dari jumlah nilai yang yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. 
Puskesmas mamajang mengakui biaya dalam rekening dilakukan pada saat melakukan pencatatan 
dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan. Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara mengungkapkan 
bahwa: 

“Iya ini tiap bulan kan dilaporkan ke dinas kesehatan karena puskesmas juga dibawahi dinas 
kesehatan kota, tiap bulan kita ada laporannya. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

Pada saat mengirimkan limbah medis ke PT. Sahih Permata Nusantara biaya pengangkutan 
sampah medis diakui sebagai utang, dan saat puskesmas mendapatkan bukti atau invoice mengenai 
jumlah biaya yang harus dibayarkan dan limbah tersebut sudah dihancurkan maka biaya limbah akan 
di bayarkan melalui bank. Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan dalam wawancaranya juga 
mengatakan: 

“Ketika pengangkutan kan ditimbang berapa banyak total limbah dalam sebulan jadi kita 
bayarnya sebulan sekali. Untuk penagihan biaya, ketika misalnya pengangkutan hari ini maka dua hari 
kemudian datang memberikan invoice. (Rahma, 19 September 2022)”  

Pengakuan biaya merupakan bagian dari aktivitas akuntansi yang dimana aktivitas tersebut 
harus terdokumentasikan dengan baik yaitu dicatat untuk memastikan bahwa transaksi terkait aktivitas 
pengelolaan limbah tersebut memang ada. Sebagaimana pengakuan biaya dari kegiatan pengelolaan 
limbah puskesmas mamajang yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan dicantumkan dalam laporan 
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operasional puskesmas, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat 
dibandingkan, dan dapat dipahami para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah 
penting bagi puskesmas dalam mencatat apa saja kejadian ekonomi atau transaksi yang terjadi baik 
itu transaksi dengan pembayaran secara langsung tunai ataupun transaksi yang tidak langsung 
dibayarkan. 

Penentuan biaya pengelolaan limbah adalah berdasarkan per kilogram sampah atau limbah 
yang dikelola. Unit kos setiap pengelolaan limbah belum tentu dapat dipastikan, karena belum 
dilakukan pengukuran. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah 
yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi (Kusumawati & Sudarno, 2015). Puskesmas 
dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan per kilogram limbah yang 
diolah menggunakan satuan moneter, dengan menentukan besarnya jumlah rupiah yang harus 
dibayarkan. Pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan 
sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki 
standar pengukuran yang berbeda. Hal ini juga di ungkapkan Ibu Hernita Meilaniwati bahwa: 

“Ini tergantung berapa banyak berat limbah medisnya, jadi mengukurnya ini bisa kita lihat dari 
tahun lalu itu mungkin tiap bulannya berapa. Nah perencanaan anggaran ke depannya tentu kurang 
lebih segitu. Besaran biaya dikeluarkan sebelumnya berbeda-beda tergantung jumlah limbah 
medisnya seperti misalnya tahun lalu saat masa pandemi ada kayak vaksin itu menimbulkan limbah 
spuit (alat suntik) kadang sampe 2 juta setengah dibayar perbulan. Biaya rata-rata yang dikeluarkan 
untuk limbah medis padat itu 1 juta setengah perbulan itu untuk biaya angkut dan limbah medis yang 
padat toh. Kalau yang untuk pemeliharaan limbah cairnya (pemeliharaan IPAL), berapa ya itu, untuk 
triwulan itu hari 2 juta di biaya pemeliharaannya. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

 
Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan dalam wawancaranya juga menambahkan: 
“Terdapat akun maupun biaya akun, jadi untuk biaya pengangkutan Rp. 10.000/kg sama 

pemusnahan limbah itu Rp. 15.000/kg jadi totalnya Rp. 25.000/kg. Ketika pengangkutan kan ditimbang 
berapa banyak total limbah dalam sebulan jadi kita bayarnya sebulan sekali. Untuk penagihan biaya, 
ketika misalnya pengangkutan hari ini maka dua hari kemudian datang memberikan invoice. 
Pengangkutan terbaru dari limbah bulan lalu itu ada 39kg secara total. Biaya pemeriksaan laboratorium 
itu untuk tiga bulan sekali. Pemeriksaan dilakukan tiga bulan sekali karena biayanya yang mahal yaitu 
sampe jutaan untuk sekali pemeriksaan. (Rahma, 19 September 2022)” 

Dapat diketahui bahwa pihak puskesmas mamajang dalam mengukur biaya pengelolaan limbah 
menggunakan satuan moneter. Pengukuran berdasarkan realisasi periode sebelumnya. Jumlah rupiah 
yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan realisasi pada periode sebelumnya. Pengukuran 
(measurement) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek yang terlibat 
dalam suatu transaksi keuangan, dan dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan. 
Sampai saat ini pengukuran terkait dengan biaya lingkungan belum ditetapkan standar 
pengukurannya. Sehingga pengukuran biaya lingkungan lebih berdasarkan pada kebijakan yang ada 
disuatu perusahaan (Kusumawati & Sudarno, 2015). Walaupun masih belum ada standar pengukuran 
mengenai biaya lingkungan (dalam hal biaya pengelolaan limbah) maka pengukuran biaya lingkungan 
ini berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan (Sari & Tjahjono, 2017). 

Biaya-biaya pengelolaan limbah disajikan ke dalam laporan operasional puskesmas. 
Puskesmas belum memiliki laporan khusus mengenai laporan biaya pengolahan limbah. Biaya yang 
timbul dalam pengelolaan lingkungan disajikan bersama-sama dengan biaya unit yang lain. Penyajian 
biaya lingkungan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama yang berbeda sebab tidak 
ada ketentuan baku untuk nama rekening untuk alokasi pembiayaan lingkungan. Ibu Hernita 
Meilaniwati dalam wawancara mengungkapkan: 

“nda pernahi penyajian begitu dek. Untuk bentuk laporan itu laporan biasa, kan ada aplikasinya 
dimasukkan itu berapa biaya sampah. Nama aplikasinya itu SIMBLUD. (Hernita Meilaniwati, 19 
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September 2022)” 
Sistem Informasi Manajemen keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SIMBLUD) merupakan 

sistem informasi yang didedikasikan guna membantu pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah 
yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengertian Badan Layanan Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada 
umumnya. Perancangan SIMBLUD sesuai dengan amanah UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
sakit atau puskesmas yang menyebutkan bahwa Rumah sakit dan atau puskesmas yang didirikan oleh 
Pemerintah Daerah masuk dalam kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan kepada publik seperti yang dituangkan dalam 
Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD. Selain itu Permendagri 
No.61/2007 juga menyatakan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberi pelayanan 
kepada publik memiliki sistem manajemen yang baik, transparan dan akuntabel serta mampu 
menghasilkan pelayanan bermutu bagi penggunanya (Msmgroup.co.id, 2018). 

Adapun dalam hal ini puskesmas perlu untuk membuat akun khusus untuk biaya pengelolaan 
limbah dalam laporan keuangannya, sehingga akan memudahkan dalam menelusuri setiap biaya yang 
dikeluarkan dan nantinya diharapkan pihak pengguna/pembaca laporan keuangan, baik internal 
maupun eksternal percaya bahwa puskesmas telah mengelola limbahnya dengan baik, hal tersebut 
ditunjukkan dengan adanya biaya khusus terkait pengelolaan limbah sehingga akan memudahkan 
mengetahui kinerja puskesmas. 

Pengungkapan merupakan tahap terakhir dari proses perlakuan akuntansi. Bentuk 
pengungkapan merupakan transparansi suatu entitas kepada publik. Selain itu, pengungkapan 
memberikan informasi yang bermanfaat yang tidak dapat dijelaskan oleh data keuangan. Terkait 
dengan biaya lingkungan yang dilakukan oleh puskesmas, memang belum ada standar khusus yang 
mengatur tentang pengungkapannya. Namun akan lebih baik jika puskesmas mengungkapkannya. 

Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan suka rela, 
berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi keuangan sebuah instansi seperti di puskesmas 
diungkapkan atau tidak. Kegiatan pengelolaan limbah puskesmas seharusnya perlu untuk 
diungkapkan terutama terkait transaksi yang dilakukan sehingga akan memberikan informasi yang 
berguna bagi para stakeholders, terlebih dalam laporan keuangan yang disajikan. Pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan limbah puskesmas belum dilakukan pencatatan akuntansi tersendiri dalam 
laporan khusus biaya lingkungan. Puskesmas hanya mengakui melakukan pencatatan akuntansi akan 
limbah dalam laporan biasa. Ibu Hernita Meilaniwati dalam wawancara mengatakan bahwa: 

“Itu tadi pengungkapannya toh, masuk juga toh (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 
Ucapan ini merujuk pada perkataannya sebelumnya yaitu: 
“nda pernahi penyajian begitu dek. Untuk bentuk laporan itu laporan biasa. (Hernita Meilaniwati, 

19 September 2022)” 
Puskesmas Mamajang juga mengungkapkan terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

dalam laporan keuangan puskesmas dan juga terdapat didalamnya terkait biaya lingkungan maupun 
penjelasan biaya yang dikeluarkan. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Hernita Meilaniwati selaku 
bendahara puskesmas dalam wawancaranya: 

“kebijakan ada lah pasti kebijakannya. Untuk catatan atas laporan keuangan iya ada, terdapat 
didalamnya terkait biaya lingkungan dan dijelaskan berapa sekian yang di keluarkan. (Hernita 
Meilaniwati, 19 September 2022)” 

Akan tetapi puskesmas tidak bisa memperlihatkan laporan keuangannya dengan alasan privasi. 
Laporan keuangan puskesmas hanya bisa dilihat oleh Dinas Kesehatan (Kota Makassar), KPK dan 
BPK selaku yang mengaudit atau yang memeriksa laporan keuangan tersebut. Ibu Hernita Meilaniwati 
dalam wawancara mengatakan: 

https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_


 
 
Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal 
E-ISSN 2716-2125 
Vol. 4 (1)  September  (2022) 

Available Online at: 
https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_ 

Page:78-97 

92  

“Ini menyampaikan ke siapa ini?, kan rahasia toh. memang untuk laporan ke dinas cuman untuk 
menampilkan keluar itu tidak bisa, laporan keuangan ini tidak boleh, kecuali KPK dan BPK itu yang 
mengaudit yang memeriksa yang boleh melihat laporan keuangan tersebut. (Hernita Meilaniwati, 19 
September 2022)” 

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari cara untuk 
meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang 
ada dalam masyarakat, dengan begitu organisasi tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang 
dilakukan oleh organisasi dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Sinaga, 2011). Organisasi akan terus 
berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi tersebut berjalan sesuai 
dengan nilai masyarakat itu sendiri, dimana teori ini menganjurkan suatu organisasi untuk meyakinkan 
masyarakat atas kinerja yang dilakukan.  

Sama halnya pada pemerintah daerah. Masyakarat yang semakin kritis dalam pengawasan 
khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan suatu Pemda yang memiliki 
transparansi dan akuntabilitas tinggi menjadi harapan masyarakat. Seiring harapan masyarakat yang 
berubah, Pemda juga harus dapat memenuhi harapan masyarakat, dengan melakukan pengungkapan 
laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel (Sinaga, 2011). Teori 
legitimasi mengindikasikan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam pengawasan khususnya 
pada pengelolaan keuangan daerah. Adanya kerahasiaan atau bersifat tertutup laporan keuangan 
yang tidak dapat diperlihatkan kepada publik menimbulkan kemungkinan kecurigaan masyarakat atas 
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tersebut. 

Adanya pengungkapan sama halnya seperti penyempurnaan dalam proses akuntansi biaya 
lingkungan. Biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan limbah oleh puskesmas, diungkapkan ke 
laporan operasional. Pengungkapan tersebut bermanfaat untuk mengetahui setiap transaksi yang 
terjadi selama kegiatan pengelolaan limbah puskesmas. Pada dasarnya Puskesmas Mamajang 
Makassar sudah melakukan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan 
laporan keuangan terkait biaya lingkungan. Meskipun laporan keuangan ini hanya dapat diungkapkan 
kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, KPK dan BPK. Hal ini tidak menyalahi ketentuan 
akuntansi lingkungan berdasarkan PSAP No. 1 tahun 2010 dimana pengungkapan dalam akuntansi 
lingkungan merupakan jenis pengungkapan suka rela. 

Biaya lingkungan adalah biaya yang timbul karena adanya kondisi lingkungan yang kurang baik 
yang harus mengeluarkan biaya guna untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Environmental 
accounting atau akuntansi lingkungan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan 
suatu organisasi atau instansi. Sebagaimana diketahui akuntansi lingkungan didalamnya terdapat 
akun-akun terkait lingkungan, dimana disetiap akun tersebut sudah diketahui biayanya. Pencemaran 
lingkungan biasanya terjadi karena kurangnya tanggung jawab suatu instansi dalam menjaga 
kelestarian lingkungan tetap terjaga.  

Konsep sifat tabligh berarti menyampaikan atau penyampaian kebenaran (dengan kata lain 
dalam pelaporannya ini dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas). Pengamalan konsep sifat 
tabligh kedalam pelaporan terkait pengelolaan limbah maka puskesmas akan lebih terdorong 
menyampaikan pelaporan secara transparansi dan akuntabilitas. Upaya pelaporan secara 
transparansi dan akuntabilitas dengan memperlihatkan biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan akan 
mendorong peningkatan pengelolaan limbah yang dilakukan khususnya limbah medis, karena 
kenginan untuk memperlihatkan didalam pelaporan bahwa puskesmas telah melakukan pengelolaan 
limbah secara efektif dan efisien. Terkait dengan konsep ini Ibu Rahma mengatakan dalam 
wawancara:  

“Dilapor secara akuntabilitas karena kapan tidak dilaporkan secara akuntabilitas maka kita yang 
rugi, puskesmas yg rugi. Kerugian ada sama kita kalau kita tidak transparan. (Rahma, 19 September 
2022)”  

Begitu pula Ibu Hernita Meilaniwati mengatakan: 
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“Iya pasti transparan memang ini dilaporkan ke dinas kesehatan, ini transparaan dek, memang 
untuk laporan ke dinas cuman untuk menampilkan keluar itu tidak bisa, laporan keuangan ini tidak 
boleh, kecuali KPK dan BPK itu yang mengaudit yang memeriksa yang boleh melihat laporan 
keuangan tersebut. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)” 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kerugian ada pada diri kita sendiri apabila tidak 
menyampaikan pelaporan apalagi laporan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas. 
Puskesmas Mamajang Makassar mengakui telah mengamalkan konsep sifat tabligh karena telah 
menyampaikan dengan baik secara transparansi maupun akuntabilitas kepada dinas kesehatan 
laporan mengenai biaya-biaya lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis puskesmas. 
Terkait tabligh Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Maidah/5:67: 

Terjemahannya: 
“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau 

lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah 
memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang kafir”. 

Tabligh terdiri dari komunikatif, transparansi dan marketable merupakan soft skill yang 
selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab 
penyampaian (seperti tanggung jawab transparansi pemerintah kepada masyarakat) (Adinugraha, 
2013). Pemimpin yang tabligh berani menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Pemimpin yang 
tabligh juga berani dalam mengungkap kebenaran dalam publik meskipun risikonya berat (Alamsyah, 
2017). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas 
apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk 
menyampaikan biaya lingkungan secara transparansi dan akuntabilitas.  

Biaya-biaya lingkungan instansi tersebut akan diungkapkan secara nyata tanpa ada akun yang 
dihilangkan sehingga menjadi transparansi dan mengalami kemudahan dalam pelaporan biaya 
lingkungan. Jika biaya-biaya tersebut secara jelas teridentifikasi maka tingkat kepercayaan 
masyarakat akan meningkat. Adanya konsep tabligh ini puskesmas tidak akan menganggap bahwa 
biaya lingkungan merupakan suatu beban dan tidak perlu diungkapkan. Puskesmas akan 
menganggap bahwa pengungkapan biaya lingkungan bukan lagi hanya sekedar pengungkapan 
sukarela (voluntary disclosure) tetapi bersifat wajib (mandaroty disclosure). Pengungkapan tersebut 
didasari oleh adanya keihlasan pengamalan konsep tabligh yang ditanamkan pihak puskesmas untuk 
mengungkapkan biaya lingkungan yang terjadi di puskesmas (Abdullah, 2020). 

SIMPULAN  

Puskesmas Mamajang Makassar belum memiliki mesin incinerator, akan tetapi bekerja sama 
dengan pihak ketiga terkait pengolahan limbah medis padat. Puskesmas mamajang juga telah memiliki 
mesin IPAL yaitu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang keluar dari proses 
produksi. Puskesmas Mamajang Makassar sudah mengelola limbah medisnya dengan baik. 
Puskesmas Mamajang Makassar telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya 
pengelolaan limbah. Biaya yang timbul terkait pengelolaan limbah puskesmas mamajang terdiri dari 
biaya pengangkutan dan pengolahan sampah medis, biaya pemeliharaan IPAL, dan biaya 
pemeriksaan kadar air dari IPAL pada laboratorium. Puskesmas mamajang telah mengidentifikasi 
biaya yang timbul selama pengelolaan limbah dan mengakui biaya lingkungan yang terjadi sebagai 
biaya operasional. Puskesmas dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah 
berdasarkan per kilogram limbah yang diolah. Pengukuran oleh pihak puskesmas menggunakan 
satuan moneter, dengan menentukan besarnya jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Puskesmas 
mamajang menyajikan biaya lingkungan bersamaan dengan biaya yang berhubungan dengan 
pengelolaan limbah dengan menggunakan bantuan aplikasi SIMBLUD. Puskesmas mamajang 
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mengungkapkan telah melakukan pengungkapan biaya lingkungan pada laporan keuangan secara 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporannya kepada Dinas Kesehatan, KPK dan BPK. 
Puskesmas Mamajang Makassar mengakui telah mengamalkan konsep sifat tabligh karena telah 
menyampaikan dengan baik secara transparansi maupun akuntabilitas kepada dinas kesehatan, baik 
itu laporan mengenai biaya-biaya lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis puskesmas. 
Puskesmas mamajang diharapkan dengan adanya penyampaian laporan keuangan yang baik 
berdasarkan konsep sifat tabligh secara komunikatif, transparansi dan marketable (diinterpretasikan 
kedalam pelaporan transparansi dan akuntabilitas) dapat meningkatkan pengelolaan limbah medis 
lebih baik lagi. 

Keterbatasan Penelitian  

Puskesmas Mamajang Makassar tidak dapat memperlihatkan laporan biaya lingkungan 
dikarenakan ada alasan privasi, sehingga tidak bisa untuk diperlihatkan ke luar puskesmas selain 
kepada Dinas Kesehatan, KPK dan BPK. Belum adanya standar yang mengatur mengenai perlakukan 
akuntansi atas pengelolaan limbah, sehingga kurang bisa dibandingkan sesuai tujuan penelitian. 
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan standar yang mengatur perlakukan akuntansi 
terkait pengelolaan limbah, agar dapat dibandingkan dengan kondisi yang ada. 

Saran  

Puskesmas diharapkan lebih memaksimalkan lagi aktivitas pengelolaan limbah medisnya 
agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tentu saja akan memberikan dampak positif 
terhadap puskesmas. Peneliti menyarankan pengadaan safety box untuk limbah medis padat benda 
tajam dan freezer (pendingin) agar penyimpanan limbah medis padat tidak melebihi batas waktu 
penyimpanan pada suhu ruang dan penyimpanan dapat saja dilakukan lebih dari waktu yang 
ditentukan. Diharapkan pihak puskesmas menyusun sebuah laporan biaya lingkungan atau laporan 
terkait pengolahan limbah secara khusus dan terpisah dari laporan keuangan secara umum untuk 
memberikan informasi bagi pengendalian kualitas lingkungan sebagai bentuk usaha peningkatan 
kualitas lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan disekitar puskesmas. Puskesmas juga 
diharapkan dapat lebih transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan maupun laporan 
akuntansi lingkungan terhadap masyarakat setidaknya ada laporan audit yang diperlihatkan melalui 
web resmi puskesmas ataupun melalui web resmi Dinas Kesehatan agar kepercayaan masyarakat 
meningkat terkait pengelolaan keuangan puskesmas. Peneliti selanjutnya perlu mengikuti 
perkembangan akuntansi lingkungan agar nantinya dapat menemukan standar yang mengatur 
perlakukan akuntansi terkait pengelolaan lingkungan, sehingga dapat dibandingkan dengan kondisi 
yang ada. 
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