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ABSTRAK 

 

Nama         :  Nur Fauziah 

Nim          :  90400118079 

Program Studi    :  Akuntansi 

     Judul Skripsi    : Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis Pappaseng 

Alempureng Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan (Studi Pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV) 

 

       Tujuan dari penelitian ini yaitu pengelolaan aset biologis berdasarkan PSAK 

69 secara menyeluruh kemudian di dukung dengan konsep pappaseng 

alempureng tidak lain akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas 

secara andal dan relevan. 

       Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenalogi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip perusahaan berupa laporan keuangan serta catatan-catatan yang 

berkaitan dengan perlakuan aset biologis. Informan dalam penelitian ini Staf 

bagian Keuangan PTPN XIV Makassar.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PTPN XIV dalam hal pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis sudah sesuai dengan 

standar yang berlaku yaitu PSAK 69 serta laporan keuangan PTPN XIV sudah 

sesuai dengan konsep pappaseng alempureng termuat dalam tiga dimensi yaitu 

jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia, dan jujur kepada diri sendiri. 

 Implikasi dari penelitian ini dengan diimplementasikannya sikap jujur dalam 

menyajikan informasi nilai aset biologis maka hal tersebut akan membantu 

investor memperoleh informasi yang benar dan dapat dijadikan landasan dalam 

mengambil keputusan secara tepat sehingga antara pihak perusahaan dan pihak 

investor tidak ada yang dirugikan, dalam hal ini tercipta keadilan antar kedua 

pihak.  

 

Kata Kunci: Aset Biologis, PSAK 69, Pappaseng Alempureng
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dan 

berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia termasuk dalam negara 

tropis dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km2, luas perairan mencapai 

3.257.483 km2 dan memiliki 17.000 pulau (Meilansari et al., 2019). Sebagai 

negara dengan iklim tropis  dan stuktur tanah vulkanik membuat negara  

Indonesia menjadi semakin kaya, hal itu dibuktikan  dengan  limpahan  hasil  

sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  Indonesia (Pratiwi, 2017). Luasnya lahan 

yang kita miliki dan banyaknya populasi yang ada, sangat memungkinkan negara 

kita akan menjadi negara agrikultur terbesar didunia (Suharno, 2015). Perusahaan 

agrikultur memegang peranan penting dalam menyokong perekonomian 

Indonesia. Menurut data BPS tahun 2016 perusahaan agrikultur merupakan sektor 

terbesar kedua dalam menyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia yaitu 

sebesar 13,45% (Maharani & Falikhatun, 2018).  

Perusahaan yang bergerak pada sektor agrikultur yang mencangkup 

berbagai aktivitas di bidang perkebunan, kehutanan, peternakan, tanaman pangan 

dan perikanan, memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan sektor industri 

lain (Aliffatun & Saadah, 2020). Aset yang dimiliki oleh entitas agrikultur 

memiliki perbedaan dengan entitas yang bergerak dibidang jasa maupun bidang 

lainnya yang disebut sebagai aset biologis. Hal tersebut disebabkan karena aset 

biologis adalah aset yang unik, dimana aset tersebut mengalami transformasi 
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pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan output (Herbohn & 

Herbohn, 2006). 

Menurut PSAK 69, aset biologis (biological asset) adalah hewan atau 

tanaman hidup yang mengalami transformasi biologis yang terdiri dari proses 

pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan 

baik kualitatif maupun kuantitatif. Proses pertumbuhan berarti kenaikan kuantitas 

atau perubahan kualitas dari hewan atau tumbuhan. Degenerasi berarti 

menurunnya kuantitas atau kualitas hewan atau tumbuhan.  Produksi berarti 

terjadi pemrosesan produk agrikultur setelah masa panen. Prokreasi berarti hasil 

dari penambahan aset biologis yang menciptakan tanaman baru. Contoh dari aset 

biologis adalah domba, sapi perah, tanaman kapas, pohon kelapa sawit, pohon 

karet, dan lain-lain, yang kemudian akan menghasilkan produk agrikultur seperti 

wol, susu, kapas panen, tandan buah segar, getah karet, dan lain-lain (Halim, 

2021). Akibat adanya transformasi biologis, maka diperlukan pengukuran yang 

dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan 

kontribusinya dalam menghasilkan aliran keuntungan ekonomis bagi perusahaan 

(Hariyanti & Wijayanti, 2018). 

Pengelolaan keuangan aset biologis harus mengacu pada Standar 

Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan sudah beberapa kali 

mengalami revisi karena dituntut harus sesuai dengan IFRS (International 

Financial Reporting Standards) (Duwu et al., 2018). Aset biologis diadopsi dari 

Internasional Accounting Standards (IAS) 41 yaitu Agricultur. Sebelum 

diadopsinya IAS 41, laporan keuangan perusahaan agrikultur masih menggunakan 
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standar umum yaitu PSAK 1: penyajian laporan keuangan, PSAK 14: persediaan, 

PSAK 16: aset tetap, PSAK 48: penurunan nilai Aktiva, PSAK 32: Kehutanan, SE 

Bapepam No.SE-02/PM/2002 yang melakukan pengukuran aset biologis 

menggunakan biaya perolehan (cost model). Kelemahan penggunaan biaya 

perolehan yaitu tidak dapat memperlihatkan nilai yang sesungguhnya karena aset 

dicatat hanya sebesar biaya yang dikeluarkan (Rachmawati et al., 2019).  

Indonesia mulai mengadobsi IAS 41 yang telah menggunakan nilai wajar 

untuk aset biologis sejak tahun 2014 dan berlaku efektif per 1 Januari 2016. 

Kemudian, Dewan Standar Akutansi Keuangan (DSAK) melakukan konvergensi 

IAS 41 ke PSAK 69 sejak tahun 2015 dan mengesahkan PSAK 69 efektif per 1 

Januari 2018. Demikian artinya laporan keuangan yang disajikan oleh semua 

perusahaan perkebunan periode 31 Desember 2018 ini sudah harus menggunakan 

PSAK 69. Konsep nilai wajar ini pertama kali digunakan oleh perusahaan 

perkebunan dan peternakan di Australia dan Inggris dalam menghitung aset 

biologisnya (Sukendar, 2012). Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, 

maraknya perusahaan-perusahaan agrikultur mulai berkembang, maka sudah 

seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengungkapan 

pengelolaan aset biologis (aset hewan dan tanaman hidup) dalam laporan tahunan 

(annual report) sesuai PSAK 69 harus segera diterapkan oleh perusahaan 

agrikultur di Indonesia sebagaimana laporan keuangan merupakan hal yang sangat 

penting dalam suatu usaha (Sa’diyah et al., 2019).  

Laporan keuangan  merupakan salah satu informasi yang sangat penting 

dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga digunakan untuk menilai 
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prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada 

waktu yang akan datang (Maith, 2013). Calon investor tentu ingin melihat laporan 

keuangan untuk mengetahui bagaimana kemajuan dan perkembangan perusahaan 

(Taufan et al., 2018).  Menyediakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi 

merupakan hal yang penting karena akan secara positif memengaruhi penyedia 

modal dan pemegang kepentingan lainnya dalam membuat keputusan investasi, 

kredit, dan keputusan alokasi sumber daya lainnya yang akan meningkatkan 

efisensi pasar secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa betapa pentingnya 

memberikan informasi berkualitas yang termuat dalam laporan keuangan. Dengan 

pengadopsian PSAK 69 secara menyeluruh kemudian di dukung dengan konsep 

pappaseng alempureng tidak lain akan menciptakan laporan keuangan yang 

berkualitas secara andal dan relevan. 

Menurut Iskandar (2016) pappaseng adalah sastra lisan yang merupakan 

warisan leluhur orang Bugis yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Pappaseng alempureng adalah suatu nasihat atau petunjuk mengenai 

kejujuran yang berasal dari nenek moyang orang Bugis zaman dahulu untuk anak 

cucunya yang berisi aturan menjalani hidup, kehidupan dan aturan menjalin 

hubungan dengan sesama manusia dan sang pencipta yang harus dipatuhi dan 

dijunjung tinggi (Amir & Dalle, 2010). Budaya kejujuran merupakan  sikap  yang  

tulus  dalam  melaksanakan  sesuatu yang  diamanatkan,  baik  itu  berupa  harta  

maupun  tanggung  jawab. Hal ini menandakan betapa pentingnya penerapan 

budaya dalam perusahaan sesuai dalam jurnal Dasmaran (2018) yang mengatakan 

bahwa budaya organisasi merupakan hal penting untuk meningkatkan kinerja 
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karyawan dan secara logika kinerja karyawan meningkat maka akan berdampak 

pada kontinuitas dari perusahaan, semakin baiknya continuitas perusahaan maka 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, maka menjadi hal penting 

ditekankan adanya budaya organisasi dalam setiap perusahaan. Konsep 

pappaseng ini dipertegas dalam surah Al Baqarah ayat 42: 

مُوْنَ 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
حَقَّ وَا

ْ
تُمُوا ال

ْ
بَاطِلِ وَتَك

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
ا تَل

َ
 ٤٢وَل

Terjemahannya: 

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan 

pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). 

 

Wa la talbisu al-haqqa bi al-bthil/ dan janganlah mencampuradukkan 

yang haq yakni kebenaran yang kalian ingin pertahankan dengan yang batil yakni 

kalian bermaksud selebarluaskan. Anda biasa mendengar propaganda yang 

sebagian isinya benar, bahkan mungkin lebih banyak yang benar, tetapi celah 

kebenaran dicampakkan pula kebohongan-kebohongan dalam bentuk yang sangat 

halus yang hampir tidak terasa kecuali oleh yang sangat jeli. Wa taktumu al-

haqq/janganlah sembunyikan yang haq itu atas mereka yang tidak tahu, 

sedangkan kamu mengetahui sehingga dengan pengetahuan itu kamu 

berkewajiban menyampaikannya kepada yang tidak mengetahui. Wa antum ta 

‘lamun/sedang kamu mengetahui merupakan gambaran tentang keadaan mereka 

yang sebenarnya, dan ini menjadi kecaman yang lebih besar lagi terhadap mereka. 

Seandainya mereka tidak tahu, boleh jadi dosa mereka hanya karena tidak mau 

bertanya, tetapi di sini mereka tahu, lalu menyembunyikannya, padahal 
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merupakan seorang yang tahu ajaran agama untuk mengajar yang tidak 

mengetahuinya (Shihab, 2002, p. 175). 

Berdasarkan ayat diatas maka ketika suatu informasi sesuai dengan 

keadaan yang ada maka itu dikatakan jujur sebaliknya jika berita itu tidak benar 

maka dikatakan bohong atau dusta. Penyajian nilai aset biologis secara jujur akan 

meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan satu sama lain.  

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) 

yang berlokasikan di Jl. Urip Sumoharjo No.72-76, Makassar. PTPN XIV 

didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan   PT   Perkebunan   

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

(Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), termasuk eks proyek-

proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. PTPN XIV adalah perusahaan 

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

produk Gollata yakni Gula Kristal Putih (GKP). Adapun hal yang ingin diteliti 

yaitu laporan keuangan PTPN XIV yang disesuaikan dengan prosedur akuntansi. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Muchlis et al. 

(2021) terkait dengan Perlakuan Akuntansi Agrikultur Berbasis Maqashid Al-

Syariah. Pada penelitian ini peneliti mencoba melihat dari kacamata kearifan lokal 

budaya bugis dengan mengangkat salah satu konsep pappaseng alempureng yakni 

pesan-pesan kejujuran dari orang tedahulu. Kejujuran sangat diperlukan sebagai 
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suatu bentuk pertanggungjawaban atau kepercayaan dalam suatu perusahaan baik 

kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Pertanggungjawaban ini 

berkaitan dengan konsep kejujuran yang memungkinkan mencegah terjadinya 

suatu penyimpangan atas laporan keuangan suatu perusahaan. 

Penelitian tentang aset biologis telah banyak dilakukan tetapi masih sedikit 

yang mengaitkan dengan konsep kearifan lokal. Merujuk pada uraian tersebut, 

peneliti menggunakan pappaseng alempureng sebagai basis dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan terhadap perlakuan akuntansi 

aset biologis. Hal ini perlu adanya pertimbangan, mengingat akan informasi dan 

data yang terkandung didalamnya yang sangat dibutuhkan bagi pengguna untuk 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan 

landasan di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi 

Aset Biologis Berbasis Pappaseng Alempureng Dalam Upaya Meningkatkan 

Kualitas Laporan Keuangan”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adanya fokus penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan peneliti tidak 

terlalu luas serta bisa lebih memahami hal- hal yang menjadi titik fokusnya. Hal 

ini dimaksudkan agar tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Penelitian 

ini berfokus pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Esensi laporan 

keuangan sangat penting mengingat dari laporan keuangan berbagai keputusan 

penting mengenai kelangsungan hidup dari entitas bisnis terjadi (Pongoh, 2013). 

Demi menunjang fokus penelitian ini, peneliti mengacu pada PSAK 69 serta 

didukung oleh konsep pappaseng alempureng dalam hal perlakuan akuntansi aset 
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biologisnya yang merupakan warisan leluhur orang Bugis yang diturunkan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya.  

Menurut Amir & Dalle (2010), Konsep pappaseng alempureng sangat 

bermanfaat dalam kehidupan manusia salah satunya berisi petunjuk kebenaran, 

berarti dapat menghindari terjadinya kecurangan. Pappaseng memiliki peran 

strategis dalam mewujudkan nilai etos kerja yang imanen dengan keberadaan suku 

Bugis dalam jejak sejarah yang terkenal dengan etos kerja yang tinggi di bidang 

pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan sejenisnya (Syahril, 2018).  

Perlakuan aset biologis dimulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, 

dan pengungkapan. Seperti yang dikutip oleh Catary Cahyani & Aprilina (2014) 

bahwa pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang 

memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba 

rugi. Aset biologis dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai aset lancar 

maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis dari 

aset biologis yang bersangkutan (Lestari et al., 2017). Pengukuran aset biologis 

diperoleh dengan mengkapitalisasi semua pengeluaran yang sifatnya memberikan 

kontribusi secara langsung dalam transformasi biologis dari aset biologis 

(Sakinatunnisak & Budiwinarto, 2020). Pengungkapan (disclosure) aset biologis 

dalam PSAK 69 paragraf 43 menganjurkan entitas memberikan deskriptif 

kuantitatif dari setiap kelompok membedakan antara aset biologis menghasilkan 

(mature) dan yang belum menghasilkan (immature), sesuai dengan keadaan aset 

biologis. 
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Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah 

laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat 

berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan (Rokhlinasari, 2015). Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi 

dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi 

juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi 

finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan (Singal & Pinatik, 2015). 

Laporan keuangan yang berkualitas dapat mengurangi kesenjangan informasi 

(asimetri informasi) diantara pemangku kepentingan perusahaan (Watts & 

Zimmerman, 1986). Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevansi, keandalan, dapat 

diperbandingkan (Rusmanto, 2018). 

Tabel 1. 1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Perlakuan Akuntansi a. Pengakuan 

b. Pengukuruan 

c. Penyajian 

d. Pengungkapan 

2 Pappaseng 

Alempureng 

a. Jujur Kepada Allah 

b. Jujur Kepada Sesama 

Manusia 

c. Jujur Kepada Diri Sendiri 

3 Kualitas Laporan 

Keuangan 

a. Andal 

b. Relevan 

c. Dapat Dipahami 

d. Dapat Dibandingkan 
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C. Rumusan Masalah 

Entitas perkebunan menyajikan laporan keuangan yang menyajikan 

informasi akuntansi dari kegiatan berupa transaksi entitas. Sehingga, perlu dalam 

penyajian laporan keuangan disesuaikan berdasarkan aturan yang belaku sehingga 

mampu meningkatkan minat investor agar berinvestasi di dalam perusahaan. 

Pengakuan sampai pengungkapan yang berkaitan dengan kekayaan biologi harus 

memakai perhitungan yang tepat, agar entitas dapat memberikan nilai untuk 

semua komponen aset biologis secara wajar (Meilansari et al., 2019). 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini mengungkapkan bahwa 

meskipun diterapkannya PSAK 69 berdasarkan nilai wajar terhadap perusahaan 

perlakuan akuntansi akan lebih transparan apabila seseorang seseorang memiliki 

rasa tanggungjawab yang tinggi menjaga nilai kejujuran yang dimilikinya, nilai-

nilai seperti inilah yang harus di jaga, di dalam Bugis Makassar sering di sebut 

dengan istilah pappaseng alempureng. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Konsep 

Pappaseng Alempureng Terkait Dengan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan 

Keuangan Pada PT Perkebunan Nusantara XIV? 

D. Penelitian Terdahulu 

  Dasar atau landasan yang berupa temuan melalui hasil berbagai penelitian 

sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan untuk dijadikan data atau 

argumen pendukung. Dalam rangka untuk menghasilkan hasil riset yang relvean 

karena didukung oleh penelitian terdahulu, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

1.2 sebagai berikut: 
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Tabel 1. 2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama (Tahun) Pendekatan Hasil 

1 Amir, J., & Dalle, 

A. (2010) 

Pendekatan Semantik Hasil penelitian 

menunjukkan pappaseng 

alempureng berisi nasehat-

nasehat sebagai berikut; (1) 

menghormati hak-hak lain, 

misalnya: Ajak muala aju 

ripasanrek narekko taniya 

iko pasanrei. Artinya jangan 

mengambil kayu jika tidak 

Anda menyandarkannya. (2) 

Prinsip hidup, misalnya: 

Duwai kuala sappo, 

unganna panasae, nabelo 

kanukue. Artinya ada dua 

pagar, nangka, dan cat kuku. 

(3) Keyakinan, misalnya: 

Naiya tau malempuk e 

manguruk manak i tau sugik 

e. artinya orang jujur sama 

dengan orang kaya. 

2 Jemmain (2011) Deskriptif Kualitatif Ada tiga nilai yang terdapat 

dalam pappaseng. Ketiga 

nilai itu adalah tata 

pemerintahan yang baik, 

pendidikan, dan moral 

keagamaan. 

3 Farida, I. (2013) Deskriptif Kualitatif PTPN VII (Peresero) dalam 

melakukan pengakuan dan 

pengukuran aset biologisnya 

telah menggunakan standart 

akuntansi yang berlaku 

yaitu prinsip akuntansi yang 

didasarkan pada Standar 

Akuntansi Keuangan 

(SAK), peraturan Badan 

Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) serta peraturan 

pemerintah yang lain yang 

berlaku dalam penyajian 

laporan keuangan 

perusahaan. 
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4 Eltanto, D. P. 

(2014). 

Penelitian Deskriptif Perusahaan dapat 

mengimplementasikan IFRS 

kepada aset biologis-nya 

dengan menggunakan nilai 

wajar agar perusahaan dapat 

menunjukkan nilai aset nya 

dengan lebih baik 

5 Iskandar (2016) Penelitian Deskriptif 

dan Pendekatan 

Kualitatif 

Hasil analisis data yang 

dilakukan maka didapatkan 

beberapa bentuk pappaseng 

yaitu (1) Pappaseng dalam 

Bentuk Elong, (2) 

pappaseng dalam bentuk 

warekkada, dan (3) 

Pappaseng dalam bentuk 

percakapan. 

6 Hariyanti, A. I., 

& Wijayanti, N. 

(2018). 

Deskriptif Kualitatif Terdapat perbedaan antara 

praktik yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan 

dengan IAS 41 dan PSAK 

69 baik dari segi pengakuan, 

pengukuran, maupun 

pengungkapan. 

7 Batubara, R. H. 

(2019) 

Pendekatan Penelitian 

Deskriptif 

Laporan Keuangan PT. 

Perkebunan Nusantara III 

Medan belum sesuai dengan 

PSAK 69 terkait 

Pengukuran dan 

Pengungkapan Aset 

Biologisnya, dimana 

perusahaan masih mengukur 

Aset Biologisnya 

mengggunakan Harga 

Perolehan sehingga PT. 

Perkebunan Nusantara III 

belum mengungkapkan 

keuntungan atau kerugian 

pada saat pengakuan awal 

aset biologisnya. 

8 Muchlis, S., 

Suhartono, S., & 

R, H. K. (2021) 

Penelitian Kualitatif 

dengan Pendekatan 

Paradigma Interpretif 

PTPN XIV dalam hal 

pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan aset biologis 

telah sesuai dengan standar 

yang berlaku yaitu PSAK 

69: Agrikultur. 
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E. Tujuan Penelitian 

Mengetahui Tinjauan Konsep Pappaseng Alempureng Terkait Dengan 

Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada PT Perkebunan Nusantara 

XIV. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoretis dapat memberikan manfaat 

mengenai perlakuan akuntansi aset biologis berbasis pappaseng alempureng 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Didalam melakuan suatu 

pengungkapan informasi dibutuhkan suatu nilai kejujuran dimana kejujuran 

merupakan suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan  yang dapat 

dipercaya dan memberi pengaruh bagi kesuksesan individu. Untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal maka digunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato 

360 (SM) menekankan pada harmonisasi atau keselarasan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan inspirasi bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk 

keberlangsungan pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Keadilan 

Teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau 

keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the 

good state”, sedang orang yang adil adalah “the self diciplined man whose 

passions are controlled by reasson”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan 

secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan 

substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. 

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan 

keadilan dalam negara (Nasution, 2014).  

Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, 

kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara 

formalitas (Helmi, 2015). Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya 

bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan 

antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada 

hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas 

kewajiban yang telah di lakukan yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan 

di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan 

YME (Rangkuti, 2017).  
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Merujuk pada Qur’an Surah Al-An’am 152: 

مْ ...........
ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ بِهٖ ل

ُ
ىك مْ وَصه

ُ
وْفُوْاۗ ذٰلِك

َ
ِ ا انَ ذَا قُرْبٰىۚ وَبِعَهْدِ اللّٰه

َ
وْ ك

َ
وْا وَل

ُ
تُمْ فَاعْدِل

ْ
وَاِذَا قُل

رُوْنََۙ 
َّ
 ١٥٢تَذَك

Terjemahan: 

......Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat 

(mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu 

agar kamu mengambil pelajaran.” 

 

Dan apabila kamu berkata, maka hendak-lah kamu berlaku adil, 

kendatipun ia adalah kerabat(mu)”. Quraish Shihab menyatakan bahwa meskipun 

keterangan yang kita ucapkan itu akan memberatkan bagi orang yang disaksikan, 

dan meskipun orang yang disaksikan itu merupakan keluarga sendiri, namun 

keterangan hendaknya yang sebenarbenarnya dan seadil-adilnya (Shihab, 2011, p. 

336). Sebab kebenaran dan keadilan adalah satu. ” Dan penuhilah janji Allah” 

Quraish Shihab menjelaskan perintah memenuhi „ahd Allah/janji Allah, dapat 

berarti apa yang ditetapkan oleh Allah SWT kepadamu mengenai perjanjian, yang 

dalam hal ini adalah syariat agama; bisa juga berarti apa yang kamu telah janjikan 

kepada Allah SWT untuk melakukannya dan yang telah kamu akui, atau bisa jadi 

juga ia berarti perjanjian yang diperintahkan-Nya untuk dipelihara dan dipenuhi 

(Shihab, 2011, p. 338). “Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar 

kamu ingat”. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa dalam ayat 152 ini berisi 

tentang empat persoalan yang merupakan hal-hal sulit dan memerlukan penalaran, 
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sehingga diperlukan pemikiran dan ingatan untuk mempertimbangkan antara 

kemashlahatan dan kemudharattan yang diakibatkannya dalam kehidupan 

bermasyarakat (Shihab, 2011, pp. 342–343). 

B. Konsep Pappaseng Alempureng 

Kekayaan budaya Indonesia salah satunya terdapat pada masyarakat 

Bugis. Warisan kearifan lokal masyarakat Bugis ini tertuang dalam kumpulan 

pesan atau wasiat yang biasa disebut dengan pappaseng (Rahmi et al., 2017). 

Pappaseng merupakan satu bentuk sastra klasik suku Bugis yang awalnya 

dituturkan akan tetapi setelah mengenal tulisan pappaseng kemudian ditulis dalam 

lontar, seiring perkembangannya pappaseng dibukukan (Handayani & Sunarso, 

2020). Jenis lontara’ selain La Galigo yang cukup dikenal dan bisa dijadikan 

acuan dan pedoman masyarakat Bugis dalam kehidupannya yaitu La Toa. Latoa 

berisi banyak nilai-nilai luhur kebudayaan dalam bentuk pesan-pesan (pappaseng) 

raja dan orang-orang bijak di zamannya yang bisa diterapkan pula dalam 

kehidupan sekarang (Rawe et al., 2020).  

Dalam pappaseng ditemukan antara lain petunjuk tentang tata 

pemerintahan yang baik, pendidikan budi pekerti dan nilai-nilai moral keagamaan 

(Jemmain, 2011). Pappaseng hadir ditengah-tengah masyarakat suku Bugis 

sebagai media pendidikan moral dan kontrol sosial yang mengajarkan kebaikan 

dan dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku atau patokan berinteraksi 

dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat (Sudirman et al., 2021). 

Dikalangan masyarakat Bugis, pappaseng yang sangat dikenal antara lain: 
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Pappaseng yang berasal dari Tomaccaé ri Luwu, Kajao Laliddong ri Boné, dan 

Arung Bila ri Soppéng. Ketiga tokoh tersebut dikenal sebagai orang arif dan 

bijaksana, pada umumnya ditemukan dalam Lontara attoriolong di berbagai 

daerah Sulawesi Selatan. Inti dari isi teks papaseng meliputi: acca (kecakapan), 

lempu (kejujuran), warani (keberanian), getteng (keteguhan) (Nurhaeda, 2018).  

Sikap Alempureng yang berarti jujur dalam bahasa Bugis. Pengertian jujur 

adalah tidak berbohong, berkata apa adanya dan tidak menambahi atau 

mengurangi perkataan dengan tulus dan ikhlas (Dianita, 2018). Dalam pandangan 

masyarakat Bugis, orang yang jujur mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran 

mencerminkan karakter bangsa yang berbudaya atau tau tongek-tongeng ‘manusia 

yang sebenarnya’. Sebaliknya, orang yang berubah-ubah prinsip (tidak jujur) 

merupakan tau de naulle ritepperi yang berarti ‘orang yang tidak 

dipercaya’(Mustafa, 2016).  

Nenek Moyang yang bernama Nenek Mallomo merupakan seorang yang 

setia membela dan menegakkan kejujuran dan telah berhasil menciptakan 

kesejahteraan rakyat Sidenreng di bawah naungan lembaga peradilan yang 

beribawa. “Eppak i gaukna lempuk E Risalaie naddampeng Riparennnungie 

temmaceko bettuanna risanresie Teppabelleang temmangoangengi tania olona 

Tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng”. Maksudnya Ada empat 

perbuatan jujur yaitu memaafkan orang yang bersalah kepadanya, dipercaya lalu 

tidak curang, artinya disandari lalu tidak mengecewakan, tidak serakah terhadap 

yang bukan haknya, dan tidak memandang kebaikan kalau hanya dirinya, baginya 

baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama (Fitriana et al., 2021).  
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Menurut Amir & Dalle (2010), Pappaseng alempureng adalah suatu 

nasihat atau petunjuk mengenai kejujuran yang berasal dari nenek moyang orang 

Bugis zaman dahulu untuk anak cucunya yang berisi aturan menjalani hidup, 

kehidupan dan aturan menjalin hubungan dengan sesama manusia dan sang 

pencipta yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Pappaseng alempureng 

sebagai wasiat kejujuran orang tua Bugis dahulu kepada anak cucunya berisi 

tentang hal-hal kejujuran sebagai penghormatan terhadap hak orang lain, 

kejujuran sebagai benteng kehidupan dan alempureng sebagai sumber 

kepercayaan.  

C. Aset Biologis 

Kata “aset” dikenal pertama kali pada pertengahan abad ke-16; berasal 

dari bahasa prancis “asez/asetz” yang berarti cukup (Dewi et al., 2018). 

International Financial Reporting Standard (IFRS) menyebutkan bahwa aset 

adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu; dari sanalah manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke 

perusahaan. Berdasrkan PSAK 69 aset biologis merupakan hewan atau tanaman 

hidup. Menurut Eltanto (2014) aset biologis adalah aset unik, dikarenakan aset 

tersebut mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah asset biologis 

memaifestasikan output. Biologis aset berbeda dari aset non-hidup karena mereka 

mengubah bentuk biologis selama hidup mereka melalui pertumbuhan, 

degenerasi, produksi atau prokreasi, menghasilkan perubahan dalam manfaat 

ekonomi masa depan (Puspasari et al., 2019).   
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Aset biologis berdasarkan ciri-ciri yang melekat padanya dapat dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu aset biologis bawaan dan aset biologis bahan pokok. Aset 

biologis bawaan yaitu aset yang menghasilkan produk agrikultur yang dipanen, 

namun aset ini tidak menghasilkan produk agrikultur utama tapi bisa regenerasi 

sendiri. Contohnya: Produksi wol dari ternak domba, dan pohon yang buahnya 

dapat dipanen (Putri & Siregar, 2019). Pembahasan mengenai aset biologis 

terbilang baru dalam sektor kajian akuntansi Indonesia. Standar khusus yang 

mengatur mengenai aset agrikultural dan aset biologis di Indonesia baru berlaku 

pada tanggal 1 Januari 2018. Bahkan, buku yang dipakai sebagai literasi dalam 

proses perkuliahan masih sangat minim membahas aset tersebut (Gustria & 

Sebrina, 2020).  

Berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologisnya, 

aset biologis dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu; aset biologis jangka 

pendek (Short Term Biological Assets) Aset biologis yang memiliki masa 

manfaat/ masa transformasi biologis kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun dan 

Aset Biologis Jangka Panjang (Long Term Biological Assets) Aset biologis yang 

memiliki masa manfaat/ masa tranformasi biologis lebih dari 1 (satu) tahun 

(Yunita & Ramadani, 2019). 

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 69) Agrikultur 

Salah satu PSAK terbaru yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) dimana PSAK tersebut hasil 

konvergensi IFRS (IAS 41) yaitu PSAK 69 tentang Agrikultur yang disahkan 
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pada tanggal 16 Desember 2015 dan berlaku efektif per 1 Januari 2018. Salah satu 

ciri khas PSAK 69 yang merupakan standar akuntansi berbasis IFRS yaitu 

penggunaan nilai wajar (Fachmi et al., 2020). Keberadaan dari PSAK 69 memiliki 

tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh entitas ketika 

berkaitan dengan aktivitas agrikultur (Muhamada, 2020).  

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset 

diaku dalam laba rugi periode terjadinya pengecualian diberikan apabila nilai 

wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal PSAK 69 memberikan 

pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup 

pengaturan akuntansi aset produktif tersebut mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap 

PSAK 69 tidak mengatur tentang pemrosesan produk agrikultur setelah masa 

panen. Sebagai contoh pemrosesan buah anggur  menjadi minuman anggur (wine) 

dan wol menjadi benang (Anggraini, 2022). 

E. Pengakuan Aset Biologis 

Menurut PSAK 69, “entitas mengakui aset biologis atau produk pertanian 

jika, dan hanya jika: Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu; Besar kemungkinanmanfaat ekonomi masa depan yang 

terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. ;Mempunyai Nilai 

wajar atau biaya perolehan aset biologis yang mampu diukur secara andal 

(Meilansari et al., 2019). Sesuai dengan jangka waktu transformasi biologisnya, 

dalam laporan keuangan aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar dan aset 

tidak lancar. Aset biologis yang diakui sebagai aset lancar apabila masa 
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transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dan diakui 

sebagai aset tidak lancar apabila masa transformasi biologisnya lebih dari 1 (satu) 

tahun (Kuncara, 2021).  

F. Pengukuran Aset Biologis 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi 

(Farida, 2013). Salah satu kriteria pengakuan aset adalah dapat diukur 

(measureability) manfaat ekonomis yang akan datang. Dimaksudkan dengan 

pengukuran disini adalah penentuan jumlah harga yang harus dipakai pada suatu 

objek aset pada saat terjadinya suatu transaksi dan jika suatu sumber daya yang 

diperoleh suatu perusahaan tidak andal (reliable) pada elemen pengukurannya 

maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset melainkan diakui 

sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi (Putra et al., 2016).  

Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir 

periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk 

kasus dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang 

dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual pada titik panen (Hidayat, 2018). Entitas dapat mengklasifikasikan 

aset biologis dan produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan, seperti 

berdasarkan usia dan kualitas (Febryanti et al., 2020). 
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G. Penyajian Aset Biologis 

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna 

dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya 

dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya 

ekonomi (Hehanussa, 2015). Entitas perkebunan menyajikan laporan keuangan 

yang menyajikan informasi akuntansi dari kegiatan berupa transaksi entitas. 

Sehingga, perlu dalam penyajian laporan keuangan disesuaikan berdasarkan 

aturan yang belaku supaya mampu meningkatkan minat investor agar 

berinvestasi di dalam perusahaan. Didalam entitas agrikultur, komponen lain 

yang penting ialah aset biologis (plantation assets/biological asset) (Meilansari 

et al., 2019). PSAK 69 mensyaratkan entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan 

jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan (V. R. 

Anggraini & Hastuti, 2020). Rekonsiliasi tersebut mencakup sebagai berikut:  

a. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi 

biaya untuk menjual. 

b. Kenaikan karena pembelian. 

c. Penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang 

diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. 

d. Penurunan karena panen.  

e. Kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis.  

f. Selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang 

penyajian yang berbeda dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke 

mata uang penyajian entitas pelapor. 
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H. Pengungkapan Aset Biologis 

Pengungkapan (disclosure) dimaksudkan untuk menyajikan informasi 

yang relevan lebih dari informasi yang termuat dalam laporan keuangan (Halim, 

2021). Secara umum, tujuan dari pengungkapan adalah menyajikan informasi 

yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk 

melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda 

(Sakinatunnisak & Budiwinarto, 2020). Pengungkapan adalah penyampaian yang 

dilakukan entitas atas informasi keuangan dan non keuangan guna meminimalisir 

kesenjangan informasi antara manajemen dan investor (Santoso & Handayani, 

2021).  

Entitas mengungkapkan keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang 

kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk 

liabilitas, jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis, dan 

strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur, 

entitas harus menyajikan daftar rekonsiliasi perubahan dalam nilai tercatat pada 

aset biologis pada aset biologis diantara awal dan akhir periode berjalan (Aliffatun 

& Saadah, 2020). Perusahaan harus memberikan pengungkapan mengenai total 

laba rugi dalam periode yang sedang berlangsung terhadap pengakuan awal aset 

biologis dan produk dari produk pertanian juga dari pengurangan antara 

perubahan nilai wajar dengan estimasi biaya pada aset biologis (Carolina et al., 

2020).  

Dalam PSAK 69, Entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi 

kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis, membedakan antara aset biologis 
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yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif, atau antara aset biologis 

menghasilkan dan yang belum menghasilkan, sesuai keadaan aset biologis 

(Rachmawati et al., 2019). Dalam pengungkapan yang dilakukan perusahaan 

adalah; (a) Keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya 

dibatasi, dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas; (b) 

Jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis; (c) Strategi 

manajemen risiko keuangan yang terkit dengan aktivitas agrikultur (Putri & 

Siregar, 2019). 

I. Kualitas Laporan Keuangan 

Ningtyas & Widyawati (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan 

adalah suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis 

oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu 

periode. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan haruslah 

menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Suryani & Rossa, 2020). 

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi, 

dan laporan arus kas (Prihadi, 2019).  

Tujuan utama laporan keuangan menurut PSAK No. 45 adalah 

menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para 

penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan 

sumber daya bagi organisasi nirlaba (Andarsari, 2017). Fungsi laporan keuangan 

yang penting tentunya menuntut kualitas yang baik. Kualitas laporan keuangan 
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secara tidak langsung akan menentukan ketepatan dalam pengambilan keputusan. 

Keputusan yang tepat akan mempengaruhi kesuksesan pihak-pihak terkait (Asiam, 

2020).  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Maksud 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar (Setyowati et al., 2016). Laporan keuangan harus 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, 

relevansi, keandalan, dapat diperbandingkan (Rusmanto, 2018). Informasi relevan 

yang terkandung di dalamnya yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan 

memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu (R. Dewi & Hoesada, 2020).  

J. Rerangka Pikir 

Rerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang 

menjadi objek permasalahan yang akan dikaji dengan proses penyusunannya 

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan terhadap 

topik penelitian terkait. Rerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini 

menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi aset biologis yang dimulai dari 

pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan. Dimana aset biologis 

itu merupakan aset terdiri atas hewan atau tanaman yang berbeda dengan aset 
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yang dimiliki oleh bisnis dibidang lainnya sehingga memerlukan suatu 

pengukuran yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia agar 

menciptakan laporan keuangan yang andal dan relevan. 

Perlakuan akuntansi aset biologis harus mengacu pada PSAK 69 yang 

diukur berdasarkan nilai wajar yang sebelumnya diukur menggunakan nilai 

historis. Selain mengacu pada standar akuntansi, juga harus di dukung oleh 

sebuah konsep pappaseng alempureng (pesan-pesan kejujuran) yang termuat 

dalam tiga dimensi jujur yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada sesama Manusia, 

jujur kepada diri sendiri. Konsep ini di dukung oleh teori keadlian dalam artian 

keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, 

kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara 

formalitas (Helmi, 2015). Adanya teori ini akan menciptakan keharmonisasi dan 

keselarasan sehingga tidak ada pihak yang dirugiakan. Dengan adanya sebuah 

konsep yang digunakan sehingga nantinya akan menciptakan laporan keuangan 

yang berkualitas. Berdasarkan Tinjauan teoretis yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka gambaran rerangka pikir diilustrasikan sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 Rerangka Pikir 

 

 

Perlakuan Akuntansi 

 Pengakuan 

 Pengukuran 

 Penyajian 

 Pengungkapan 

Pappaseng  Alempureng PSAK 69 

l 

 

 Jujur Kepada Allah 

 Jujur kepada Sesama 
Manusia 

 Jujur Kepada Diri 
Sendiri 

 

 
Teori Keadilan 

 Keselarasan 

 Harmonisasi 

Nilai Wajar 

Laporan Keuangan yang 
Berkualitas 



 

 

28 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian pada hakikatnya adalah berusaha mendapatkan informasi 

tentang sistem yang ada (beroperasi) pada objek yang sedang diteliti, maka 

peneliti perlu menentukan cara menemukan informasi tentang sistem yang sedang 

dicari. Cara menemukan informasi itulah yang bervariasi baik dengan 

menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, maupun menggabungkan dari kedua 

metode tersebut (Gumilang, 2016). Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari 

dalam (verstehen), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks 

tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari.  

Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan 

dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung 

pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan (Mulyadi, 2011). 

Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan, seperti orang mau 

piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi tentu belum tahu 

pasti apa yang di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek, dengan cara 

membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat objek 

dan aktivitas orang yang ada sekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya 

(Sholikhah, 1970). 
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Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi 

dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan 

berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak 

mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, 

prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier (Rijali, 2018). Menurut 

Fadli (2021), Penelitian kualiatatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam mengenai masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan 

bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian 

kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan 

bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana 

makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.  

Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) 

bukan hasil perlakuan (treatmen) atau manipulasi variable yang dilibatkan. 

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang melibatkan proses yang 

cukup komplek. Hal ini disebabkan sebuah penelitian yang telah memilih untuk 

dilakukan secara kualitatif memiliki karakteristik sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk mengeksplorasi dan menceritakan pengalaman seseorang yang 

terlibat dalam sebuah kejadian (Heriyanto, 2018). 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara XIV yang 

merupakan perusahaan milik Negara yang bergerak di bidang agrikultur yang 

beralamat di Jalan Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar dan proses pengerjaan 

penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pandangan yang melihat bahwa akuntansi merupakan bagian dari aktifitas 

budaya, sebagaimana yang ada dalam falsafah budaya ini, maka fenomenologi 

dianggap sebagai pendekatan yang lebih cocok dalam studi ini. Fenomenologi 

adalah suatu kesadaran dari perspektif pokok dalam diri seseorang (Haerani et al., 

2021). Terdapat empat fase pada penyelidikan fenomenologi. Tahap pertama 

menggambarkan fenomena dari hasil wawancara yang telah direkam. Tahap 

selanjutnya adalah mengenali topik yang terlihat pada uraian di bagian awal. 

Tahap ketiga noema dan noesis. Noema artinya apa yang disadari dan Noesis 

artinya tindakan kesadaran. Noema adalah pernyataan objektif dari perilaku atau 

pengalaman sebagai realitas, sedangkan Noesis merupakan refleksi subyektif 

(kesadaran) dari pernyataan yang obyektif tersebut. Tahap keempat dalam 

pemeriksaan informasi fenomenologi ialah merangkum inti pada korelasi antara 

noema dan noesis. Teknik kesimpulan ini disebut eidetic reduction dapat 

menggunakan kertas kerja analisis fenomenologi transendental (Anisa et al., 

2022). 

Tabel 3. 1 Kertas Kerja Fenomenologi 

Tema Neoma Epoche Neosis Intentiona

l Analysis 

Eidetic 

Reduction 

  Bracketin

g 

kemudian 

dilanjutka

n ke 

neosis 

Penggalia

n epoche 

sampai 

tidak 

ditemuka

n 

bracketin

g baru 

Analisis 

keseluruha

n proses 

dengan 

tanpa 

sentuhan 

pendapat 

dari 

peneliti 

Hasil dari 

seluruh 

proses 

pemaknaa 

sebuah 

luncuran 

ide yang 

melandasi 

kesadaran 

murni. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subyek, yaitu 

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subyek 

diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu 

berupa lisan, tertulis, dan ekspresi (Bodroastuti & Ruliaji, 2016). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (responden), peristiwa tertentu yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian, hasil observasi terhadap suatu objek benda, 

kejadian atau kegiatan, data mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

penelitian.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen 

atau arsip-arsip perusahaan berupa laporan keuangan serta catatan-catatan yang 

berkaitan dengan perlakuan aset biologis. Adapun Informan dalam penelitian ini 

yaitu Sub Bagian Keuangan di PT Perkebunan Nusantara XIV Sulawesi Selatan. 

Dalam hal ini jumlah informan tidak akan dibatasi, melainkan disesuaikan dengan 

tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data 

yang terkumpul telah mampu memcahkan atau menjawab penelitian secara tuntas. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, maka 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:  
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan suatu data primer, dengan melalui wawancara tatap 

muka dengan menggunakan pedoman wawancara. 

2. Observasi 

Salah satu cara untuk mendapatkan data yang relevan yaitu dilakukannya 

observasi oleh peneliti dan untuk mengetahui bagaimana perlakuan 

akuntansiaset biologis berdasrkan psak 69 dalam perusahaan agrikultur 

yang ada di Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentansi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan analisis terhadap dokumen yang dimiliki suatu instansi yang 

menjadi objek peneliti. Dokumentasi ini dapat berupa foto, surat-surat 

serta laporan audit akan suatu fenomena yang terjadi. 

4. Tinjauan Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dipelajari 

secara literatur, data yang dimaksudkan dapat berupa buku, jurnal dan 

informasi serta artikel yang bersumber dari internet sebagai pelengkap 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Adapun alat-alat yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian handphone, alat tulis, dan laptop. Handphone 
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dalam penelitian ini digunakan sebagai alat komunikasi dengan informan dalam 

keperluan penelitian, selain itu handphone juga digunakan sebagai perekam suara 

pada saat wawancara, yang kemudian rekaman tersebut akan menjadi data yang 

kemudian digunakan oleh peneliti. Alat tulis dalam hal ini digunakan untuk 

membantu peneliti dalam mencatat hal-hal penting, informasi yang diperoleh 

selama penelitian. Penggunaan laptop dalam penelitian ini digunakan sebagai alat 

untuk mengumpulkan, dan selanjutnya mengolah data yang sudah didapatkan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses deskripsi, klasifikasi dan 

interkoneksi dari fenomena dengan konsep peneliti. Fenomena yang diteliti perlu 

dijelaskan secara tepat. Peneliti harus mampu menginterpretasikan dan 

menjelaskan data; karena itu kerangka konseptual perlu dikembangkan dan data 

diklasifikasikan. Setelah itu, konsep dapat dibangun dan terhubung satu sama lain 

(Rofiah, 2022). Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yiatu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2018): 

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana 

terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan 

pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas 
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data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: 

seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke 

dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, 

kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan 

reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia 

tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat 

sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan 

bergantung pada ketajaman pisau analisis. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif 

berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk 

ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, 

apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus 

selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan 

teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap 

terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, 
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namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, 

dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan 

lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk 

mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

G. Uji Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui pendekatan 

triangulasi. Menurut Zamili (2015), Triangulasi adalah salah satu jawaban atas 

kesahihan riset kualitatif. Hakikat triangulasi merupakan sebuah pendekatan 

multi-metode yang dilakukan oleh seorang periset pada saat periset tersebut 

mengumpulkan serta menganalisis data. Ide yang menjadi dasarnya yaitu 

fenomena yang akan dan telah diteliti dapat dimaknai dan dipahami dengan baik 

sehingga kemudian diperoleh sebuah kebenaran dengan tingkatan yang lebih 

tinggi jika dipandang melalui pendekatan dari berbagai sudut pandang.  

Melihat sebuah fenomena dari beberapa sudut pandang akan 

memunculkan memungkinkan tingkat kebenaran yang diperoleh semakin dapat 

diandalkan. Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau 

informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah 

dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi 

ketidak jelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan 

dianalisis (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi meliputi empat hal yaitu 

triangulasi metode, triangulasi antara peneliti, triangulasi sumber data, dan 
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triangulasi teori (Fuad & Abdullah, 2017). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua triangulasi sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber Data  

Triangulasi sumber data ini adalah mencari kebenaran informasi tertentu 

dengan menggunakan berbagai sumber data, diantaranya seperti dokumen, arsip, 

hasil wawancara, hasil observasi, serta foto. Dengan cara-cara tersebut, maka akan 

mendapatkan hasil informasi yang berbeda. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif 

peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai 

informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan 

wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau 

pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi 

tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil 

yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data 

atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan 

kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks 

atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. 

Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Riwayat Singkat Perusahaan 

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

1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 14 

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

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

Perkebunan Nusantara XIV (Persero), termasuk eks proyek-proyek 

pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tengah dan Sulawesi Tenggara. Modal Perseroan saat didirikan adalah Modal 

Dasar sebesar Rp450.000.000.000,00, Modal Belum Ditempatkan/Disetor sebesar 

Rp315.000.000.000,00, Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp135.000.000.00,00. 

Akta Pendirian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 47 

tanggal 11 Maret 1996 dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH yang telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-

9087.HT.01.01 tahun 1996 tanggal 24 September 1996 (Berita Negara RI Nomor 

81 tanggal 08 Oktober 1996, tambahan Nomor 8678). Modal Dasar   Perseroan   

mengalami    perubahan    berdasarkan    Akta No. 09 tanggal 15 Oktober 2002 

menjadi Modal Dasar sebesar Rp540.000.000.000,00, Modal Belum 

Ditempatkan/Disetor sebesar Rp405.000.000.000,00. Modal Ditempatkan/Disetor 

sebesar  Rp135.000.000.000,00.  
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Berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 dari Notaris Lola 

Rosalina, SH tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Di Luar Rapat Umum 

Pemegang Saham tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran 

Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV, Modal 

Ditempatkan/Disetor mengalami penambahan yang berasal dari Penyertaan Modal 

Negara (PMN) sebesar Rp100.000.000.000,00 sesuai Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 sehingga Modal Perseroan 

menjadi sebagai berikut: Modal Dasar sebesar Rp540.000.000.000,00 Modal 

Belum Ditempatkan/Disetor sebesar Rp305.000.000.000,00 dan Modal 

Ditempatkan/Disetor sebesar Rp235.000.000.000,00. Perubahan tersebut telah 

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Nomor AHU-76872.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Oktober 

2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara 

Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Perkebunan Nusantara III, saham Pemerintah di PTPN I, II, IV sampai dengan 

XIV dialihkan ke PTPN III (Persero) sebesar 90%. Selanjutnya Menteri Keuangan 

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.06/2014 tanggal 

01 Oktober 2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara 

Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Perkebunan Nusantara III antara lain menetapkan nilai saham Pemerintah pada 



39 

 

 

 

PTPN XIV yang dialihkan ke PTPN III (Persero) sebesar Rp211.500.000.000,00 

sehingga saham Pemerintah yang masih tersisa di PTPN XIV sebesar 

Rp23.500.000.000,00 (10%). Perubahan tersebut telah dituangkan dalam 

Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Notaris No. 34 tanggal 23 Oktober 2014 

tentang Pernyataan Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV nomor: PTPN 

XIV/RUPS/01/X/2014 dan nomor: SK- 61/D1.MBU/10/2014 tanggal 7 Oktober 

2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 

a. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT Perkebunan Nusantara XIV menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV. 

b. Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat 

dari pengalihan 90% (sembilan puluh persen) saham Negara Republik 

Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara 

Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yakni 

sebanyak 211.500 (dua ratus sebelas ribu lima ratus) saham dengan nilai 

sementara sebesar Rp211.500.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar lima ratus 

juta rupiah). 

c. Nilai sebagaimana dimaksud angka dua merupakan nilai sementara sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan nomor 468/KMK.06/2014 tanggal 1 Oktober 

2014, dan untuk selanjutnya nilai definitif akan dituangkan dalam keputusan 

RUPS sesuai hasil evaluasi oleh penilai independen dan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan. 
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d. Perubahan struktur pemegang saham sebagaimana dimaksud diktum kesatu 

meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor perseroan sejumlah 

Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) oleh para 

pemegang saham sebagai berikut: 

1) Negara Republik Indonesia sebanyak 23.500 (dua puluh tiga ribu lima 

ratus) saham atau seluruhnya sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh 

tiga miliar lima ratus juta rupiah). 

2) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 211.500 (dua ratus 

sebelas ribu lima ratus) saham atau seluruhnya sebesar 

Rp211.500.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar lima ratus juta rupiah). 

e. Menyetujui penetapan klasifikasi saham Seri A dan Seri B pada Perseroan 

sebagai berikut: 

1) 1 (satu) saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero); 

dan 

2) 539.999 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 

satu juta rupiah) yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III  

(Persero) dan Negara Republik Indonesia. 

f. Menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar mengenai hak-hak khusus 

yang melekat pada saham seri A dan selanjutnya perubahan terkait dengan 

kewenangan Direksi Perseroan antara lain untuk menetapkan kebijakan 

kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di 
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bidang produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, perbendaharaan, 

pengadaan, perencanaan, pengembangan, teknik informasi, dan sumber daya 

manusia. Direksi wajib berpedoman pada kebijakan umum yang telah 

ditetapkan dari pemegang saham Seri A. 

g. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 

keseluruhan Pasal 5, Pasal 10 ayat (10), Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dan 

angka 4, ayat (8) dan ayat (10) dan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar 

Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan dalam dan disesuaikan dengan 

diktum kesatu hingga keenam keputusan ini. 

Selanjutnya Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIV mengalami 

perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor. 09 tanggal 25 

Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara XIV yang dibuat di hadapan 

Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.kn dan disahkan dengan keputusan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0056241.AH.01.02. tahun 2019 tanggal 23 

Agustus 2019. 

Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV berkedudukan di Jalan Urip 

Sumoharjo Km. 4 Kotak Pos 1006, Makassar – 90232, Telepon 0411-

444810,444112, Fax 0411-444840, 449886, E-mail : ptpnxiv@indosat.net.id dan 

Kantor Penghubung Jakarta di Jalan Cut Meutia Nomor 11 Menteng Jakarta 

Pusat, Telepon/Fax 021-3150404. 

 

 

mailto:ptpnxiv@indosat.net.id
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2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi Perusahaan Agribisnis yang sehat, inovatif, tangguh dan berkarakter 

dalam mendukung kemajuan Negeri. 

b. Misi 

Perbaikan sistem pengelolaan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan 

kualitas pada unit usaha secara berkelanjutan dengan fokus utama pada 

komoditas kelapa sawit dan tebu; 

1) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia 

melalui pengelolaan organisasi dan engagement karyawan yang kuat; 

2) Membangun rantai nilai yang handal dan adaptif; 

3) Membangun nilai tambah bagi Shareholders melalui aset secara efektif 

dan efisiensi dengan menerapkan tata kelola yang baik; 

4) Meningkatkan kepercayaan stakeholders melalui sinergitas kemitraan 

yang harmonis. 

3. Logo Perusahaan 

Memasuki era pasar bebas yang telah dialami seluruh pelosok dunia, 

persaingan antar perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan sebagai perusahaan 

yang terbaik dalam aspek keunggulannya tidak bisa dihindari lagi. PTPN XIV 

yang merupakan lembaga Badan Usaha Milik Negara bidang Perkebunan bersiap 

mengedepankan potensi dan keunggulan untuk dipromosikan dan dipasarkan agar 

semakin banyak stakeholder yang mengetahui PTPN XIV.  
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Atas dasar pemahaman di atas, PTPN XIV akan menggali dan 

mengeksplorasi berbagai gagasan inovatif dari segenap lapisan karyawan dan 

masyarakat untuk dapat dituangkan kedalam sebuah karya desain logo yang 

bertujuan untuk dan mempersatukan tekad semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa 

sebagai wujud pelaksanaan budaya AKHLAK sebagai corporate values PTPN 

XIV melalui Sayembara Desain Logo PTPN XIV. Setelah melalui proses 

sayembara yang melibatkan peserta internal maupun eksternal, maka terpilihlah 

logo yang akan menggantikan logo lama. Adapun perubahan itu tertuang dalam 

Surat Keputusan Direksi PTPN XIV Nomor : S.044/06.N14/SK/VIII/2021 tanggal 

3 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Logo Baru di PT Perkebunan Nusantara 

XIV dan Surat Edaran Nomor : S.511/02.N14/SE/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 

2021 tentang Pedoman Penggunaan Logo Baru PT Perkebunan Nusantara XIV. 

 

 

Gambar 4. 1 Logo PTPN XIV 
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4. Gedung Kantor PT Perkebunan Nusantara XIV 

 

Gambar 4. 2 Gedung PTPN XIV 

 

5. Budaya Perusahaan 

1. AMANAH  :    Memegang teguh kepercayaan yang diberikan 

2. KOMPETEN  :    Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas 

3. HARMONIS  :    Saling peduli dan menghargai perbedaan 

4. LOYAL   :    Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa                        

5. ADAPTIF  : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan 

ataupun menghadapi perubahan   

6. KOLABORATIF :   Membangun kerja sama yang sinergis 

6. Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi sesuai surat Direksi PT Perkebunan Nusantara 

XIV Nomor S.059/06.N14/SK/IX/2021 tanggal 30 September 2021 sebagai 

berikut: 
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Gambar 4. 3 Struktur Organisasi 

 

7. Unit Usaha 

PT Perkebunan Nusantara XIV mengelola beberapa jenis komoditas 

perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, tebu, kelapa dan ternak. Jumlah Unit 

Usaha yang menjadi tanggung jawab sebanyak 11 Unit Usaha sebagaimana 

terinci pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 Unit usaha, Alamat, Budidaya PT Perkebunan Nusantara XIV 

NO UNIT USAHA ALAMAT      BUDIDAYA 

1 Pabrik Gula Bone Desa Arasoe, Kec, Cina Kab. 

Bone, Sulawesi Selatan. 

- Tanaman Tebu 

- Pabrik Gula Kap. 
2.400 TTH 

2 Pabrik Gula Camming Desa Pitumpindange, Kec. 

Libureng, Kab. Bone, 

Sulawesi Selatan. 

- Tanaman Tebu 

- Pabrik Gula 
Kap.3.000 TTH 

3 Pabrik Gula Takalar Desa Pa'rappunganta, Kec. 

Polombangkeng Utara, Kab. 

Takalar, Sulawesi Selatan. 

- Tanaman Tebu 

- Pabrik Gula Kap. 
3.000 TTH 

4 PKS Luwu Desa Lagego, Kec. Burau, 

Kab. Luwu Timur, Sulawesi 

Selatan. 

- Kelapa Sawit 

- PKS Kap. 30 Ton 
TBS/Jam 

5 Kebun Awaya/Telpaputih Desa Awaya, Kec. Teluk 

Terlaputih, Kab. Maluku 

Tengah, Maluku. 

- Karet 

- Kelapa 

6 Kebun Beteleme Desa Beteleme, Kec. Mori, 

Kab.Morowali, Sulawesi 

Tengah. 

- Karet 

7 Kebun Keera - Maroangin Desa Cerowalie, Kec. Keera, 

Kab. Wajo. Desa 

Bottomalangga, Kec. Maiwa, 

Kab. Endrekang, Sulawesi 

Selatan. 

- Kelapa Sawit 

8 Kebun Malili Desa Mantadulu, Kec. 

Angkona, Kab. Luwu Timur, 

Sulawesi Selatan. 

- Kelapa Sawit 

9 Kebun Asera Desa Lamonae, Kec. 

Wiwirano, Kab. Konawe 

Utara, Sulawesi Selatan. 

- Kelapa Sawit 

10 Ternak Kabaru Desa Lailanjang, Kec. Rindi 

Kab. Sumba Timur, Nusa 

Tenggara Timur. 

- Ternak Sapi 

11 Kebun Mira Minahasa, Sulawesi Utara 

Halmahera, Maluku Utara. 

- Kelapa 

 

Dalam rangka penyehatan Pabrik Gula, mulai musim tanam 2007/2008 

ketiga Pabrik Gula dikerjasamakan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia 

(Persero), dan dilanjutkan dengan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) pada 

tahun 2009. Pada tahun 2014 ditandatangani perjanjian utang piutang dalam rangka 

kerja sama pengelolaan    Pabrik    Gula     antara     PTPN     XIV     dan PTPN X 

dengan nomor kontrak XX- KONTR/14.04 dan B.004/00.N14/PERJ/II/2014 
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tanggal 25 Februari 2014. Isi perjanjian antara lain menyangkut utang piutang dan 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan surat Deputi Bidang Usaha Industri Primer Nomor: S-

67/D1.MBU/ 2014 tanggal 2 Bulan Agustus 2014, Direksi diminta untuk 

menyusun kajian komprehensif tentang rencana spin off Pabrik Gula Bone, Pabrik 

Gula Camming dan Pabrik Gula Takalar dengan bantuan konsultan independen 

PT Mandiri Sekuritas. Sampai saat ini spin off Pabrik Gula Bone, Pabrik Gula 

Camming dan Pabrik Gula Takalar sementara dalam proses. Pada tanggal 17 Mei 

2018 telah ditandatangani Perjanjian Terminasi Kerjasama Pengelolaan Pabrik 

Gula Bone, Camming dan Takalar antara PT Perkebunan Nusantara XIV dan PT 

Perkebunan Nusantara X Nomor XX-KONTR/18/103,  S.77/0.N14/PERJ/V/2018, 

sehingga terhitung mulai tanggal tersebut Pengelolaan Pabrik Gula Bone, 

Camming dan Takalar dikembalikan ke PT Perkebunan Nusantara              XIV. 

8. Maksud dan Tujuan Perusahaan 

 Berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 23 Oktober 2014, Pasal 3 Ayat 1, 

maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Agrobisnis dan 

Agro Industri serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perseroan untuk 

menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, 

serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

 Kegiatan Perseroan sesuai Akta Nomor 34 tanggal 23 Oktober 2014, Pasal 

3 ayat 2 adalah: 

a. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan 
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pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta 

melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan 

budidaya tanaman tersebut; 

b. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain 

menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produksi turunannya; 

Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam 

hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; 

c. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis dan agro 

forestry. 

 

9. Susunan Dewan Komisaris, Direktur dan SEVP 

a. Susunan Dewan Komisaris 

Tabel 4. 2 Susunan Nama, Jabatan dan Surat Keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABATAN NAMA SURAT KEPUTUSAN 

Komisaris Utama Ambo Ala Nomor: SK-166/MBU/08/2017 

Nomor: 3.06/SKPTS/R/87/2017 

Tanggal 23 Agsutus 2017 

Komisaris Frono Jiwo Nomor: SK-177/MBU/04/2020 

Nomor: 

DSDM/SKPTS/R/46/2020 

Tanggal 11 April 2020 

Ketua Frono Jiwo Nomor: SK-01/DK-N14/2020 

Tanggal 14 April 2020 

Anggota Muhammad Try 

Dharsana 

Nomor: SK-004/DK-N14/2020 

Tanggal 02 Oktober 2020 

Anggota Rusnadi P Nomor: SK-03/DK-N14/2019 

Tanggal 04 Februari 2019 
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b. Susunan Direktur dan Senior Executive Vice President (SEVP)  

1) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama 

Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan Nusantara III selaku para 

Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XIV dengan nomor: SK- 

206/MBU/06/2020 dan DSDM/SKPTS/R/158/2020 tanggal 06 Juli 2020 

tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan 

Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV; 

2) Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: 

DSDM/SKPT/R/87/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Nomenklatur 

Jabatan dan Penempatan Senior Executive Vice President (SEVP) pada PT 

Perkebunan Nusantara XIV; 

3) Pada tanggal 19 Mei 2021 melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik 

Negara   dan   Direktur   Utama   Perusahaan   Perseroan   (Persero) PT 

Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Pemegang Saham PT 

Perkebunan Nusantara XIV dengan Nomor SK-155/MBU/05.2021 dan 

DPPS/SKPTS/R/89/2021, Suhendri diangkat menjadi Direktur PT 

Perkebunan Nusantara XIV menggantikan Ryanto Wisnuardhy. 

4) Pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui Surat Direksi PT Perkebunan 

Nusantara III (Persero) selaku Pemegang Saham PT Perkebunan 

Nusantara XIV dengan Nomor DPPS/SKPTS/R/137/2021, Andi Arwan 

AP diangkat menjadi Senior Executive Vice President (SEVP) Operation 

PT Perkebunan Nusantara XIV menggantikan Edy Piter. 

Maka susunan Direktur dan Senior Executive Vice President (SEVP) 
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PT Perkebunan Nusantara XIV sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 3 Susunan Nama, Jabatan dan Surat Keputusan Direkt 

 

 

 

 

    Sumber Data: PT Perkebunan Nusantara XIV 

Pada tanggal 07 Maret 2022 melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara dan   Direktur   Utama Perusahaan   Perseroan (Persero) PT 

Perkebunan Nusantara III   (Persero)   selaku   Pemegang   Saham PT 

Perkebunan Nusantara XIV dengan Nomor SK-68/MBU/03/2022, 

DSDM/SKPTS/R/58/2022, Tio Handoko diangkat menjadi Direktur PT 

Perkebunan Nusantara XIV menggantikan Suhendri. 

B. Kerangka Analisis 

Dengan metode Fenomenologi Transendental dari Husserl, peneliti ingin 

memahami lebih dalam apa yang dialami oleh “Aku” yaitu seorang staf bagian 

keuangan PTPN XIV. Pada penelitian ini penulis membuat kertas kerja analisis 

dengan menerapkan teknik analisis yang sesuai dengan pendekatan fenomenologi 

transendental. Ada empat tahapan pada analisa fenomenologi transendental. 

Pertama merupakan penggambaran kenyataan berdasarkan output wawancara 

yang sudah direkam. Transkip wawancara mengidentifikasi dan mengungkapkan 

kualitas berdasarkan pengalaman dan kesadaran dari informan. Tahap ke 2 yaitu 

JABATAN NAMA SURAT KEPUTUSAN 

Direktur Suhendri Nomor: SK-155/MBU/05/2021 Nomor: 

DPPS/SKPTS/R/89/2021 Tanggal 19 

Mei 2021 

SEVP Operation Andi Arwan AP Nomor: DPPS/ SKPT/R/137/2021 

Tanggal 23 Agustus 2021 

SEVP Business Support Ahmad Diponegoro Nomor: DSDM/SKPTS/R/87/2020 Tanggal 

26 Mei 2020 
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mengidentifikasi tema yang ada berdasarkan pelukisan dalam tahap sebelumnya. 

Kemudian dilakukan pengembangan noema dan noesis. Tahap akhir pada analisis 

data fenomenologi transendental merupakan mengabstraksikan esensi berdasarkan 

hubungan antara noema & noesis yang dianggap menggunakan eidetic reduction. 

Berikut kertas kerja analisis data informan yang dilakukan peneliti : 
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Tabel 4. 4  Kertas Kerja Fenomenologi Transendental 

Informan Neoma Epoche Neosis
Intentional 

Analysis
Eidetic Reduction

Pengungkapan 

laporan keuangan 

yang dilakukan 

oleh bapak Fadly 

disajikan secara 

jujur berdasrkan 

prosedur 

perusahaan karena 

perusahaan ini di 

audit untuk 

memberikan citra 

yang baik pada 

perusahaan.

Bapak Fadly

Pernyataan Bapak 

Fadly (Kepala Sub 

Keuangan) 

mengindikasikan 

bahwa dalam 

mengungkapkan 

laporan keuangan 

perusahaan harus 

mengikuti aturan-

aturan yang berlaku 

dalam hal ini PSAK 

69 serta memegang 

prinsip kejujuran yang 

merupakan sebuah 

konsep dari 

pappaseng 

alempureng.

Salah satunya kan 

menyajikan nilai-nilai aset 

kita artinya ketika kejujuran 

dipakai dalam akuntansi 

dalam laporan keuangan 

aset-aset kita itu tercatat 

benar-benar seperti itu 

nilainya ada . Laporan-

laporan yang dimark up 

nilainya jelas akan banyak 

menimbulkan pertanyaan 

menimbulkan konflik dimasa 

depan apalagi kita kan 

perusahaa negara jadi kita 

ini diawasi banyak mata ada 

KJJP, Mentri keuangan dan 

segala macam artinya  kita 

memang harus benar benar 

jujur akuntabel dapat 

dipertanggungjawabkan 

oleh menejemen kita.

Akuntansi itu kan 

mulut perusahaan ke 

pihak eksternal jadi 

klo misal 

perusahaan mau 

mengungkapkan 

laporan keuangan 

pihak eksternal itu 

lewat peran 

akuntansi atau 

dalam artian laporan 

keuangan apa yang 

disampaikan kepada 

eksternal ketika itu 

tidak disampaikan 

seacara jujur, 

terbuka , akuntabel 

taat aturan itu 

seperti saat ini kita 

pakai PSAK 69 

pihak eksternal 

tidak akan dapat 

mengambil 

keputusan yang 

tepat contoh 

kreditur. Kreditur 

akan memberikan 

keputusan pinjaman 

yang salah.

Anggaplah PTPN IXV yang 

selama ini mengalami 

kerugian ketika kita bikin 

laporan keuangan 

dipercantiklah bahasanya 

kreditur akan memberikan 

pinjaman kedepannya 

PTPN tidak bisa 

mengembalikan pasti akan 

jadi kerugian dari sisi 

krediturnya lah. Nah, 

kenapa itu penting ini 

masalah tanggung jawab 

sosialnya lah seorang 

accounting  ketika 

menyajikan secara tidak 

jujur itu secara sosial dia 

tidak bertanggung jawab 

dan sekarang kecil 

kemungkinan selama 

perusahaan diaudit pasti 

akan bisa disajikan secara 

jujur jadi memang 

kepentingannya harus 

disajikan secara jujur.

Jadi citra perusahaan 

sangat besar 

pengaruhnya dalam 

keberlangsungan 

perusahaan. Ketika 

citra perusahaan buruk 

masyarakat lingkungan 

disekitar situ 

menganggap 

perusahaan tidak 

integritas. Kemudian 

terkait pinjam ke bank 

ke pihak kreditur pasti 

tidak akan dikasi 

karena dia tdk jujur. 

Pernyataan Bapak 

Erik (Staff bagian 

keuangan) 

menunjukkan bahwa  

dalam penyajian 

laporan keuangan 

menanamkan prinsip 

kejujuran dan 

pertanggungjawabann

ya. Hal ini sesuai 

dengan prinsip 

keadilan yang 

berupaya untuk 

menemukan 

kebenaran. 

Pasti, itu salah satu sih 

laporan yang baikkan 

harusnya jujur dapat 

diukur semua 

diungkapkan dalam 

laporan jadi semuanya 

apapun disitu bisa 

diukur, bisa dibuktikan 

bahwa memang benar 

adanya.

Dalam dunia 

akuntansi kejujuran 

itukan seperti  

akuntabel, akuntabel 

itu artinya dapat 

diukur jadi ada 

ukuran-ukuran 

standar untuk 

mengukur kejujuran 

itu. Jadi kalau 

menurut saya dalam 

akuntansi itu 

kejujuran adalah 

akuntabel yah 

artinya dapat diukur, 

dapat 

dipertanggungjawab

kan baik kepada 

atasan maupun 

kepada Allah 

Bapak Erik

Penyajian laporan 

keuangan yang 

baik didasari 

kesadaran bahwa 

penting adanya 

prinsip dalam 

penyajian laporan 

keuangan yakni 

kejujuran sehingga 

dapat 

dipertanggungja 

wabkan.

 
Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti 
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C. Perlakuan Terkait Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Aset 

Biologis pada PT Perkebunan Nusantara XIV 

PT Perkebunan Nusantara XIV merupakan BUMN yang bergerak pada 

sektor perkebunan. Salah satu kegiatan utamanya adalah budidaya tanaman dan 

peternak dimana kegiatan yang dilakukan adalah pembukuan dan pengolahan 

lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta 

melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan 

budidayatanaman tersebut. Aset biologis Kelompok Usaha terdiri atas produk 

agrikultur dari tanaman produktif, yaitu tandan buah segar (TBS), karet, tebu dan 

sapi. Dalam kegiatan budidaya tanaman dan hewan, adapun bisins initi dari PTPN 

XIV yaitu: 

Tabel 4. 5 Bisnis Inti PT Perkebunana Nusantara XIV 

Bidang Bisnis Areal 

Kelapa Sawit 5.633 hektar 

Kelapa  3.560 hektar 

Tebu 13.306 hektar 

Karet 2.512 hektar 

Ternak Sapi 7.972 hektar 

    Sumber Data: Dokumen PTPN XIV 2021 

Perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan dalam setiap aktivitas 

agrikultur mengalami proses yang disebut transformasi biologis dimana dalam 

setiap aktivitas agrikultur yang dialaminya yaitu berupa perubahan aset melalui 

proses pertumbuhan berupa penurunan kuantitas atau perbaikan kualitas tanaman, 

produksi produk pertanian seperti tandan buah kelapa sawit, degenerasi berupa 

penurunan kuantitas atau perbaikan kualitas tanaman dan prokreasi berupa 

penciptaan tanaman hidup baru (Anggraini & Hastuti, 2020). 
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Tanaman perkebunan dikelompokan menjadi dua yaitu tanaman produktif 

dan produk hasil dari tanaman produktif. Tanaman produktif merupakan tanaman 

hidup yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan produk agrikultur 

yang diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu 

periode dan memiliki kemungkinan sangat jarang untuk dijual sebagai produk 

agrikultur (termasuk ke dalam ruang lingkup PSAK 16). Produk yang dihasilkan 

tanaman produktif dan tanaman lainnya (termasuk ke dalam ruang lingkup PSAK 

69). Apabila digambarkan dalam diagram akan tampak sebagai berikut: 

Tanaman Hidup Hewan Ternak

Tanaman Produktif

Produk yang Dihasilkan 

Tanaman Produktif dan 

Tanaman Lainnya

Model Biaya atau 

Model Revaluasi (IAS 

16/PSAK 16)
Model Revaluasi (IAS 41/ PSAK 69)

Aset Biologis

 

Gambar 4. 4 Skema Penerapan Aset Biologis 

 

PSAK No.69 mengatur mengenai perlakuan akuntansi dan pengungkapan 

yang terkait dengan aktivitas agrikultur yang merupakan hasil panen dari aset 

biologis milik entitas, pada titik panen. Aktivitas agrikultur (agricultural activity) 

adalah manajemen transformasi biologis d\ an panen aset biologis oleh entitas 

untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset 

biologis tambahan (Rahman et al., n.d.). 
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1. Pengakuan Aset Biologis pada PT. Perkebunan Nusantara XIV 

Perlakuan atas aset biolois untuk mengelola asetnya maka harus dimulai 

dari pengakuan aset biologisnya. Pengakuan merupakan proses pembentukan 

suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca 

atau laporan laba rugi (Fuad & Abdullah, 2017). Perusahaan mengakui aset 

biologis apabila aset tersebut merupakan akibat dari peristiwa masa lalu 

(Wulandari, 2018). Pengakuan atas aset biologis dilakukan hanya pada saat entitas 

mengendalikan aset biologis, hingga pengakuan nilai wajar atau nilai perolehan 

aset biologis dapat dikur secara andal. Dalam aktivitas agrikultur, saat bibit mulai 

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

tumbuh dicatat pada immature platation asset (tanaman belum dewasa) (Muchlis 

et al., 2021).   

Kriteria pengakuan aset biologis berupa tanaman perkebunan PTPN XIV 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 Kriteria Pengakuan Aset Biologis 

  Kelapa Sawit Karet Tebu Kelapa 

Tanaman 
Belum 

Menghasilkan 
(TBM) 

Diakui sebagai 
TBM sejak awal 
penanaman 
sampai tanaman 
tersebut 
menghasilkan 

Diakui sebagai 
TBM sejak awal 
penanaman 
sampai 
tanaman 
tersebut 
menghasilkan 

Diakui sebagai 
TBM sejak 
awal 
penanaman 
sampai 
tanaman 
tersebut 
menghasilkan 

Diakui sebagai 
TBM sejak 
awal 
penanaman 
sampai 
tanaman 
tersebut 
menghasilkan 

Tanaman 
Menghasilkan 

(TM) 

Tanaman 

kelapa sawit 

dinyatakan 

sebagai 

tanaman 

menghasilkan 

apabila tanaman 

telah berumur 

Tanaman karet 

dinyatakan 

sebagai 

tanaman 

menghasilkan 

apabila telah 

berumur lima 

tahun dan 

Tebu 

dinyatakan 

sebagai 

tanaman 

menghasilka

n apabila 

tanaman 

telah 

Kelapa 

dinyatakan 

sebagai 

tanaman 

menghasilka

n apabila 

tanaman 

telah 
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36 bulan, dan 

atau minimal 

60% dari 

jumlah seluruh 

pohon telah 

menghasilkan 

tandan buah 

dengan dengan 

berat tandan 

diatas 3 

kilogram, atau 

produksi rata-

rata mencapai 

antara 4 ton 

sampai 6 ton 

per hektar per 

tahun. 

60% dari 

jumlah seluruh 

pohon per 

blok sudah 

dapat dideres 

dan 

mempunyai 

ukuran lilit 

batang 45 

sentimeter 

yang diukur 

pada 

ketinggian 

satu meter dari 

pertautan 

okulasi. 

berumur 

antara 1 

tahun sampai 

dengan 7 

tahun. 

berumur 

antara 1 

tahun sampai 

dengan 7 

tahun. 

Sumber Data: Laporan Tahunan PTPN XIV 2020 (diolah) 

Pada tabel 4.6 diatas, yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan 

PTPN XIV Aset Biologis diakui sebagai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 

dan Tanaman Menghasilkan (TM). Diakui sebagai tanaman belum menghasilkan 

jika aset tersebut baru ditanam sampai pada tahap panen, sedangkan diakui 

sebagai tanaman menghasilkan jika aset telah dipanen atau sudah menghasilkan. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara di PTPN XIV yang dikemukakan oleh bapak 

Erik bahwa: 

“Aset biologis diakui sejak misalnya saja sawit ada fase bibit, 

tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). 

Fase bibit ini belum diakui dia termasuk dalam persediaan bibit kemudian 

ketika dia ditanam menjadi TBM dan nanti ketika TBM ini menjadi TM 

dikapitalisasi dengan biaya perolehannya selama masa pertembuhan’’ 

(Hasil wawancara bapak Erik selaku staf keuangan PTPN XIV). 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa PTPN XIV telah mengakui 

adanya aset biologis pada saat awal mula Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 

atau ketika tanaman tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya sampai Tanaman 

Menghasilkan (TM). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Kuncara (2021) pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang menunjukkan bahwa 

adanya biaya yang dikeluarkan pada saat tanaman belum menghasilkan, seperti 

biaya persiapan lahan, penanaman, bibit, pemupukan dan pemeliharaan, 

kapitalisasi biaya pinjaman atas pinjaman yang digunakan untuk pengembangan 

tanaman belum menghasilkan, serta biaya tidak langsung lainnya yang 

dialokasikan berdasarkan luas hektar tanaman.  

PTPN XIV juga mengakui adanya aset biologis berupa hewan ternak yaitu 

sapi. Menurut catatan atas laporan keuangan PTPN XIV 2020 bahwa sapi 

dikategorikan menjadi sapi berumur pendek dan sapi berumur panjang. Sapi 

berumur pendek merupakan bagian dari aset biologis lancar, sedangkan sapi 

berumur panjang merupakan bagian dari aset biologis tidak lancar Untuk masing- 

masing kategori dapat dibagi lagi menjadi sapi belum menghasilkan (dalam 

pertumbuhan) dan hewan ternak telah menghasilkan. Menurut Rafiah et all., 

(2021) menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara VI memiliki aset biologis 

berupa ternak sapi diakui sebagai aset biologis dengan jenis sapi bakalan dan sapi 

yang dikembangbiakan, yang masing-masing diklasifikasikan sebagai aset 

biologis lancar dan aset biologis tidak lancar. Sapi bakalan adalah sapi yang 

berumur 1 sampai 2 tahun yang memenuhi persyaratan tertentu baik jantan 

maupun betina untuk tujuan produksi. Sapi yang dikembangbiakan adalalah sapi 

digunakan perusahaan sebagai sapi indukan. 

Berdasarkan data yang telah diuraikan, bahwa PTPN XIV dalam hal 

pengakuan telah mengakui adanya aset biologis hal ini dibuktikan berdasarkan 

dokumen PTPN XIV serta didukung dengan hasil wawancara yang dikemukan 
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olch salah satu staf bagian keuangan PTPN XIV menyatakan adanya 

pengkalsifikasi untuk tanaman belum menghasilkan yang diperoleh dari bibit 

yang ditanam serta TM dari TBM hal ini sesuai dengan PSAK 69 yaitu entitas 

mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. 

2. Pengukuran Aset Biologis pada PT. Perkebunan Nusantara XIV 

Aset biologis berdasarkan PSAK 69, harus diukur pada saat pengakuan 

awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajarnya dikurangi 

dengan biaya menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30 

dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal (Rachmawati et al., 2019).  

a. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)  

 Aset biologis berupa tanaman belum menghasilkan diukur berdasarkan 

harga perolehannya. Harga perolehan dari tanaman belum menghasilkan terdiri 

atas:  

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

penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan untuk tanaman. 

2) Bagian biaya tidak langsung seperti alokasi biaya umum dan administrasi. 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa harga perolehan tanaman 

belum menghasilkan diperoleh dari mengkapitalisasi biaya langsung dan biaya 

tidak langsung yang berhubungan dengan tanaman perkebunan yang dimiliki oleh 

PTPN XIV. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hariyanti & 

Wijayanti, 2018) mengungkapkan bahwa untuk tanaman belum menghasilkan, 

biaya-biaya yang termasuk kedalam harga perolehan adalah biaya persiapan 

lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan termasuk kapitalisasi biaya 
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pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum 

menghasilkan, dan biaya tidak langsung lainnya. 

b. Tanaman Menghasilkan 

Tanaman menghasilkan (TM) diukur sebesar nilai reklasifikasi dari TBM 

ketika TBM diakui sebagai TM sesuai waktu yang telah diatur oleh pihak 

manajemen (Kusmawati, 2020). Proses kapitalisasi biaya-biaya yang berhubungan 

langsung maupun tidak langsung dengan tanaman perkebunan tidak lagi dilakukan 

seperti pada tanaman belum menghasilkan, maka nilai tanaman belum 

menghasilkan tidak akan berubah kecuali jika ada kondisi lain yang 

mengharuskan diadakannya perubahan nilai tersebut, misalnya terjadi 

penghapusan tanaman telah menghasilkan karena alasan yang dapat diterima. 

Tanaman telah menghasilkan karena telah mampu memberikan kontribusi 

manfaat ke dalam perusahaan berupa kemampuan untuk menghasilkan produk 

agrikultur maka penyusutan perlu dilakukan utnuk mengakui manfaat dari 

tanaman telah menghasilkan pada setiap periodenya. Penyusutan dihitung 

berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis tanaman sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Penyusutan Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Tanaman 

Jenis Tanaman Menghasilkan Metode Penyusutan Masa Manfaat

Kelapa Sawit Garis Lurus 25 Tahun

Karet Garis Lurus 25 Tahun

Lainnya Garis Lurus 15-25 Tahun                    
Sumber Dokumen: PT Perkebunan Nusantara XIV 

  

Pada tabel 4.7 diatas PTPN XIV melakukan penyusutan terhadap tanaman 

telah menghasilkan menggunakan metode garis lurus. Misalkan tanaman sawit 
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telah menghasilkan dengan nilai total Rp 40.000.000 dengan umur ekonomis 25 

tahun akan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, maka akan 

didapatkan penyusutan per tahun sebesar Rp.10.000 000. 

c. Aset Biologis Tanaman Produktif 

Aset biologis tanaman produktif dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi 

biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan 

awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari 

perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap 

tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan 

atau kerugian tersebut terjadi. Nilai wajar dan produk agrikultur, termasuk produk 

yang siap dipanen dan tanaman produktif ditentukan menggunakan pendekatan 

pasar (market approach) dengan menerapkan estimasi volume produksi dengan 

estimasi harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual 

adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan 

aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Beberapa aset 

biologis perusahaan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual di saat 

panen. Berikut mengenai informasi estimasi harga jual yang digunakan: 
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Tabel 4. 8 Informasi Estimasi Harga Jual yang Digunakan 

 

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa aset biologis tandan buah segar 

(TBS) dan karet Kelompok Usaha diukur pada nilai wajar yang dikurangi biaya 

untuk menjual pada titik panen dengan menggunakan pengukuran nilai wajar level 

2. sedangkan nilai wajar aset biologis-tebu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 

2019 mendekati nilai tercatatnya. 

 Berdasarkan PSAK 69 produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis 

milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik 

panen (Muhamada, 2020). Hal ini seusai dengan hasil wawancara pada PT 

Perkebunanan Nusantara XIV yang dikemukakan oleh bapak Fadli dan Bapak 

Erik sebagai berikut: 

` "Misalnya kita mau ukur berapa biaya-biaya pada kelapa sawit. Biaya 

perolehan kelapa sawit yaitu berapa biaya yang sampai ke kelapa sawit itu 

menghasilkan disajikan dalam laporan keuangan sebagai aset tanaman 

perkebunan. Untuk aset biologisnya misalnya di tanaman kelapa sawit itu ada 

buah yang selama ini sebelum PSAK 69 tidak bisa ditentukan berapa nilainya 31 

Desember misalnya 31 Desember ini kita belum panen tapi ada buahnya nah 

itulah aset biologisnya. Cara hitungnya kita lihat berapa nilai wajarnya kelapa 

sawit. Misalnya kita pakai estimasi berdasarkan sensus dikurangi berapa biaya 

untuk menjualnya. Misal harga satu kelapa sawit 1.600 dan biaya untuk 

menjualnya terdiri dari berapa biaya angkut, biaya panen sekitar 600 berarti nilai 

aset biologis kita yaitu 1000.’’ 
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 Hasil wawancara diatas merupakan gambaran singkat mengenai 

pengukuran aset biologis tanaman produktif pada tandan buah segar dimana aset 

biologisnya diukur berdasarkan dengan nilai wajar PTPN XIV menggunakan 

teknik pemlaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia 

untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan yang dapat diamati 

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

(unobservable). Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau 

diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, 

dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan level input terendah yang signifikan 

terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan: 

Tabel 4. 9 Hierarki Nilai Wajar 

Level Karakteristik Contoh 

Level 1 Dapat diobservasi 

Harga kuotasi di pasar 

Aktif (tanpa penyesuaian). 

Harga saham LQ45 di 

Bursa Efek Indonesia 

Harga kontrak berjangka 

komoditas pertanian di 

Bursa Berjangka 

Level 2 Harga kuotasi di pasar 

aktif untuk item yang 

serupa. 

Harga kuotasi untuk item 

yang identik atau serupa, 

tidak ada pasar aktif. 

Harga penawaran yang 

diberikan dealer untuk 

sekuritas yang tidak 

likuid dan dealer siap 

serta mampu untuk 

bertransaksi. 

Level 3 Input yang tidak dapat 

diobservasi  

Tetap diperlukan 

perspektif pasar 

Data yang dihasilkan 

sendiri oleh perusahaan. 

Nilai yang dihasilkan dari 

model dibuat dengan 

asumsi manajemen, yang 

tidak dapat dikaitkan 

dengan data pasar yang 

tersedia dan teramati. 

         Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti 
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Nilai wajar menggunakan hierarki untuk mengkategorikan input yang 

dipakai dalam teknik penilaian menjadi tiga level. Input tersebut adalah asumsi 

yang digunakan oleh para pelaku pasar ketika mereka akan menentukan harga 

suatu aset atau liabilitas. Tiga level input tersebut, yaitu: Input level 1 adalah 

harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang 

identik yang dapat diakses oleh entitaspada tanggal pengukuran. Harga yang ada 

dipasar aktif memberikan buktu yang paling andal terkait nilai wajar dan 

digunakan tanpa penyesuaian; Input level 2 yaitu input selain harga yang termasuk 

dalam level 1, yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitasnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, pada input level ke 2 ini meliputi: 1. Harga 

kuotasian untuk aset dan liabilitas yang serupa di pasar aktif; 2. Harga kuotasian 

untuk aset dan liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif; 

dan 3. Input selain dari harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk aset atau 

liabilitas; Input level 3 ini adalah input yang tidak bisa diobservasi untuk aset atau 

liabilitas. Input tersebut digunakan untuk mengukur nilai wajar, sejauh input yang 

dapat diobservasi relevan tidak tersedia (Muhamada, 2020). 

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit ditentukan pada level 2 

berdasarkan harga pasar yang diterapkan terhadap estimasi volume produk. Dalam 

hal ini harga pasar untuk nilai wajar ditetapkan langsung oleh pihak idenpenden 

yaitu pihak KJPP (Kantor Jasa Pelayanan Publik). Aset biologis TBS (Tandan 

Buah Segar) dan karet kelompok usaha diukur nilai wajar yang dikurangi biaya 

untuk menjual pada titik panen dengan menggunakan nilai wajar level 2.  
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d. Aset Biologis Peternakan 

Untuk sapi belum menghasilkan dinilai sebesar biaya perolehan, biaya 

pemeliharaan dan biaya lain yang diakumulasi selama masa pertumbuhan. 

Sedangkan untuk sapi telah menghasilkan dinilai sebesar akumulasi biaya 

perolehan dan biaya lain selama masa belum menghasilkan (pertumbuhan) 

dikurangi dengan akumulasi penyusutan dimulai sejak dimulainya masa produksi 

Adapun biaya hasil wawancara menurut salah satu staf PTPN XIV yaitu: 

"Sapi diukur dengan nilai wajar Biaya perolehannya selama masa 

pertembuhan, misalnya biaya pakan, vaksinasi, biaya pemeliharan 

kandang itu semua". 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sapi belum menghasilkan 

diukur berdasrakan harga perolehannya sedangkan sapi yang siap dijual diukur 

berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam hal pengukuran aset biologis telah 

sesuai dengan PSAK 69 dimana aset biologis diukur pada saat pengakuan awal 

dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual, kecuali untuk kasus dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. 

Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai 

wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. 

3. Penyajian Aset Biologis pada PT Perkebunan Nusantara XIV 

Perusahaan yang menyajikan pelaksanaan akuntansi aset biologis dapat 

mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan perusahaan dan berdampak pada 

pengambilan keputusan untuk perencanaan usaha (Erawan & Julianto, 2020). 

Pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan model pencatatan 
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adalah PSAK 69, dimana aturan ini berlaku efektif diterapkan mulai tanggal 1 

januari 2018. Perusahaan harus menyajikan nilai tercatat aset biologis secara 

terpisah di laporan keuangan dan juga harus menyajikan deskripsi untuk setiap 

kelompok aset biologis (Yunita & Ramadani, 2019). Hal ini dilakukan agar lebih 

mudah memahami informasi yang disajikan tersebut.  Berikut ini disajikan 

laporan posisi keuangan PTPN XIV: 

Tabel 4. 10 Laporan Posisi Keuangan PTPN XIV 

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV 

31 DESEMBER 2021, 31 

DESEMBER 2020 LAPORAN POSISI 

KEUANGAN KONSOLIDASI 

  

 31-Dec-21 31-Dec-20 

ASET   

ASET LANCAR   

Kas dan setara kas 115.781.976.529 50.936.978.352 

Kas yang dibatasi penggunaannya 250.666.041 - 

Piutang usaha – neto 1.128.628.733 2.481.205.871 

Persediaan – neto 122.566.617.095 90.042.743.197 

Aset biologis lancar 143.444.599.342 99.647.625.580 

Pajak dibayar dimuka 4.100.712.560 90.621.082.780 

Aset lancar lainnya – neto 14.028.341.507 70.292.369.094 

TOTAL ASET LANCAR 401.301.541.807 404.022.004.874 

ASET TIDAK LANCAR 

Investasi 

 
- 

 
- 

Aset tetap – neto 2.210.491.193.232 2.055.636.945.263 

Properti investasi 84.829.700.004 25.370.500.000 

Aset hak-guna 4.328.469.480 5.344.097.941 

Beban tangguhan hak atas tanah – neto 3.296.456.360 4.383.418.003 

Piutang plasma – neto - - 

Aset biologis tidak lancar 817.767.384 1.318.662.465 

Aset tidak lancar lainnya 10.183.660.531 9.103.623.393 

TOTAL ASET TIDAK LANCAR 2.313.947.246.991 2.101.157.247.065 

TOTAL ASET 2.715.248.788.798 2.505.179.251.939 

Sumber: Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara XIV 

Berdasarkan laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara XIV tahun 2021 

pengakuan aset biologis dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu aset biologis 

lancar dan aset biologis tidak lancar. Sebagaimana umumnya pengklasifikasian 

aset, aset biologis lancar merupakan aset biologis yang memiliki masa manfaat/ 
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masa transformasi biologis kurang dari satu tahun dan aset biologis tidak lancar 

memiliki masa manfaat/ masa transformasi biologis lebih dari satu tahun. 

 Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak 

Erik sebagai berikut: 

“Aset biologis sawit dan karet  terdapat dibagian aset tidak 

lancar,kalau produk yang dihasilkan di aset lancar dan kalau sapi dia  ada 

dua perlakuan ketika dia berumur pendek maka dia ada di aset lancar 

begitu dia berumur panjang dia ke aset lancar” (Hasil wawancara bapak 

Erik selaku staf bagian keuangan). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dimana aset biologis yang sudah 

menjadi produk agrikultur diakui sebagai persediaan disajikan dalam kelompok 

aset lancar (current asset), produk agrikultur yang siap dijual ditampilkan sebagai 

persediaan barang hasil dan produk agrikultur yang akan digunakan dalam proses 

produksi berikutnya ditampilkan sebagai persediaan bahan barang/bahan baku. 

Sedangkan dalam kelompok aset biologis tidak lancar (non-current asset) berupa 

tanaman telah menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhani, 2021) yang mengatakan bahwa 

di dalam laporan keuangan, aset biologis dapat diakui sesuai jangka waktu 

transformasi biologisnya sebagai aset lancar ataupun aset tidak lancar. 

4. Pengungkapan Aset Biologis pada PT. Perkebunan Nusantara XIV 

Berdasarkan PSAK No.69, perusahaan harus mengungkapkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Mengungkapkan jumlah dan tempat aset biologis berada dan jumlah aset 

biologis yang digunakan sebagai jaminan kredit. 

b. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset biologis 
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c. Strategi manajemen keuangan yang berhubungan dengan aset biologis produk 

agrikultur 

d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. 

Ada kalanya aset biologis dilepas atau tidak diharapkan lagi manfaat 

ekonomi masa depannya. Berdasarkan PSAK 69 keuntungan atau kerugian yang 

timbul saat pengakuan awal aset pada nilai wajar dikurangi biaya-biaya 

dimasukkan dalam laporan laba/rugi Keuntungan dan kerugian atas penilaian 

kembali aset biologis diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. 

PTPN XIV mengakui adanya kerugian atau keuntungan yang timbul pada 

penilaian wajar ini sebagaimana hasil wawancara bapak Erik: 

“Dalam pengukuran KJJP kadang-kadang ada kerugian atau 

kenaikan aset biologis kalau misalnya setelah nilai wajar dinyatakan rugi 

maka nilai nilai aset biologis itu dikurangi dengan kerugian maka itulah 

yang akan menjadi aset biologis kami di neraca.” 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa PTPN XIV melakukan 

penilaian terhadap aset biologis yang dilakukan pada akhir periode pelaporan 

untuk memastikan apakah terdapat penurunan nilai maupun nilai terpulihkan. 

Keuntungan dan kerugian atas penilaian kembali ini diakui pada laporan laba rugi 

periode berjalan, sesuai dengan PSAK 69 dan dicatat PT Perkebunanan Nusantara 

dengan nama “Keuntungan Atas Perubahan Nilai Wajar Aset 

Biologis”sebagiaman disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. 11 Laporan Laba Rugi PTPN XIV 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

           Sumber Data: Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara 

 

PT Perkebunan Nusantara XIV memberikan deskripsi kuantitatif dari 

setiap kelompok aset biologis. Perusahaan juga telah membedakan antara aset 

biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif (bearer biological 

assets), atau antara aset biologis menghasilkan (mature) dan yang belum 

menghasilkan (immature), sesuai keadaan aset biologis. Pengungkapan kebijakan 

akuntansi signifikan yang digunakan perusahaan telah menguraikan tentang 

metode pengakuan dan pengukuran aset biologisnya. Sehingga dalam hal ini 

perusahaan telah mengungkapkan dengan jelas tentang umur manfaat atau tarif 

penyusutan yang digunakan pada pencatatan asset perkebunan. Demikian juga 

telah diungkapkan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan digabung 

dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode pelaporan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Subaida, 2019) bahwa perusahaan 

URAIAN RKAPP 2021 
REAL 2021 

AUDITED 

REAL 2020 

AUDITED 
Perbandingan 

(%) 
1 2 3 4 (5)=3/2 (6)=3/4 

Pendapatan 1.055.292 748.589 851.373 71 88 

Beban Pokok Pendapatan 808.184 727.100 809.870 90 90 

Laba (Rugi) Bruto 247.108 21.489 41.503 9 52 

Keuntungan Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis - 21.404 38.395 - 56 

Beban Pemasaran & Penjualan (2.974) (1.356) (2.689) 46 50 

Beban Umum & Administrasi (118.202) (99.902) (97.478) 85 102 

Pendapatan (Beban) Operasional Lain 40.741 11.249 6.765 28 166 

Beban Operasional Lainnya (20.121) (240.260) (16.707) 1.194 1.438 

Bagian Atas Rugi Entitas Asosiasi - - (12.664) - - 

Laba (Rugi) Usaha 146.553 (287.376) (42.874) -- 15 

Pendapatan Keuangan 171 981 1.110 574 88 

Pajak Final terkait Pendapatan Keuangan - (196) (222) - 88 

Beban Keuangan (173.750) (177.841) (220.980) 102 80 

Beban Pajak Penghasilan - (84.422) - - - 

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (27.026) (548.855) (262.967) 5 48 

Laba (Rugi) Komprehensif Lain      

Surplus revaluasi aset tetap perusahaan - 135.080 - - - 

Perubahan nilai wajar atas properti investasi - 22.398 - - - 

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja:      

- Perusahaan - -    

- Entitas Asosiasi - 13.930 (60.825) - -- 

Laba (Rugi) Komprehensif Lain-Neto - 171.408 (60.825) - -- 

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (27.026) (377.446) (323.791) 7 86 

COGS To Sales 76,58 97,13 95,13 127 102 

SGA To Sales (11,48) (13,53) (11,77) 118 115 
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harus mengungkapkan metode dan asumsi penting yang digunakan untuk 

menetukan nilai wajar setiap kelompok hasil produk pertanian dan aset biologis, 

nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya pada saat penjualan atas produk hasil 

pertanian yang dipanen selama periode terkait. 

Tabel 4. 12 Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 

No Uraian Sesuai Tidak Sesuai PSAK  69

1 Pengakuan

2 Pengukuran

3 Penyajian

4 Pengungkapan

Perusahaan harus menyajikan 

nilai tercatat aset biologis 

secara terpisah di laporan 

keuangan

PT Perkebunan Nusantara 

XIV membedakan jenis aset 

biologis dalam laporan 

keuangan,metode

penyusutan, umur ekonomis 

sampai realisasi jumlah 

tercatat aset biologis pada 

awal hingga akhir periode.



Aset biologis diungkapkan 

dalam aset tidak lancar dan 

juga persediaan



Aset biologis pada PT 

Perkebunan Nusantara 

memisahkan antara aset 

biologis lancar dan tidak 

lancar



PT Perkebunan Nusantara 

XIV mencatat aset biologis 

sebagai

tanaman menghasilkan dan 

belum menghasilkan.

Aset diakui sebagai aset 

dewasa dan aset belum 

dewasa



 PT Perkebunan Nusantara 

XIV  mengukur aset 

biologis berdasarkan nilai 

wajar dikurangi dengan 

biaya untuk menjual

Perusahaan dianjurkan 

Mengukur aset biologi pada 

nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual

 
Sumber: Data diolah oleh Peneliti 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa PTPN XIV dalam hal pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sesaui dengan PSAK 69 yang 

diterapkan di Indonesia hal ini juga ditunjang oleh wawancara yang dikemukakan 

oleh bapak Fadli dan Bapak Erik sebagai berikut: 
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“Kalau mengenai prosuder saya rasa sudah sesuai dengan standar 

karna yang pertama laporan kita kan diaudit kemudian memakai jasa KJJP 

independen kita diaudit KAP dan selalu dapat wajar tanpa pengecualian”. 

Pada hasil wawancara tersebut kedua informan mengemukakan bahwa 

perlakuan akuntansi aset biologis PT Perkebunan Nusantara XIV sesuai dengan 

prosedur yang dijalankan serta mematuhi aturan PSAK 69. 

D. Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan Konsep Pappaseng 

Alempureng dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan PT 

Perkebunan Nusantara XIV 

Berdasarkan data primer dan sekuder yang diperoleh, PTPN XIV dalam 

perlakuan akuntansi atas aset biologis berupa tanaman dan hewan telah 

sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur PSAK 69. Dalam jurnal (Mutiah, 2019) 

bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila perusahaan 

tersebut sudah menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sudah sesuai 

dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan dalam akuntansi. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muchlis et al., 2021) 

mengungkapkan bahwa apabila pembuatan laporan keuangan telah sesuai dengan 

kerangka pelaporan keuangan maka kualitas dari informasi keuangan tersebut 

sudah relevan dan andal yang bisa bermanfaat bagi para pengguna seperti 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut 

tercermin dari karakteristik kualitatif (Diani, 2015). Terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok laporan keuangan dalam PSAK yaitu dapat dipahami, relevan, 

keandalan, dan dapat diperbandingkan. 
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Penyajian laporan keuangan PTPN XIV menggunakan istilah yang 

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna sehingga mudah dipahami 

seperti laporan keuangan pada umumnya. Informasi yang termuat dalam PTPN 

XIV mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini (umpan balik) dan 

memprediksi masa depan (nilai prediktif)  serta mengoreksi hasil evaluasi di masa 

lalu yang membantu pengguna untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga 

dapat dikatakan PTPN XIV menyajikan informasi yang relevan.  PTPN XIV juga 

menyajikan informasi bebas dari unsur bias. Hal ini diperkuat dengan perlakuan 

akuntansi aset biologis PTPN XIV telah sesuai dengan PSAK 69 kemudian 

diperkuat dengan adanya komite audit yang memberikan masukan atas 

penyusunan laporan keuangan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan 

akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.  

Segala tindakan yang dilakukan dalam pekerjaan misalnya dalam 

menyusun laporan keuangan hingga menyajikan laporan keuangan harus ada 

pegangan bagi semua orang sebagai seperangkat norma yang berfungsi mengatur 

masyarakat, mengendalikan dan memberi arah kepada pola tingkah laku individu 

yang tercantum dalam sebuah pappaseng.  Fungsi pappaseng untuk mengingatkan 

pemimpin agar bersifat amanah dalam memimpin. Penguasa yang tidak jujur 

seperti sungai yang tidak berair, bermakna seorang pemimpin bila tidak jujur 

hanya memiliki nama pemimpin, namun tidak memberikan manfaat bagi 

rakyatnya. Bentuk kritikan pada paseng tesebut diatas masih sangat relevan 

dengan zaman sekarang yang masih banyak pemimpin tidak memiliki sifat jujur 
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jika mendapat amanah dari rakyat. Eksistensi kepemimpinan dalam pappaseng 

tersebut yaitu dapat memberi kesejahteraan yang dipimpin (Mutmainnah, 2018). 

Pappasang yang berhubungan dengan kejujuran memiliki tiga dimensi yaitu jujur 

kepada Allah, jujur kepada sesama manusia, dan jujur kepada diri sendiri 

(Saputra, 2017). Berikut implementasi konsep pappaseng alempureng dalam 

kaitannya dengan perlakuan akuntansi aset biologis PTPN XIV: 

1. Jujur Kepada Allah  

Jujur kepada Allah ialah mengingat atau zyikir selalu kepada-Nya dan 

tidak melupakannya (Syaeba, 2013). Kita selalu merasa bahwa semua yang kita 

kerjakan diawasi oleh Allah. Berdasarkan hasil wawancara, informan telah 

menanamkan sikap jujur dan amanah. Adapun hasil wawancara di PTPN XIV 

yang dikemukakan oleh bapak Erik sebagai berikut: 

“Dalam dunia akuntansi kejujuran itukan seperti  akuntabel, akuntabel 

itu artinya dapat diukur jadi ada ukuran-ukuran standar untuk mengukur 

kejujuran itu. Jadi kalau menurut saya dalam akuntansi itu kejujuran 

adalah akuntabel yah artinya dapat diukur, dapat dipertanggungjawabkan 

baik kepada atasan maupun kepada Allah (Hasil wawancara bapak Erik 

selaku staff bagian keuangan). 

Berdasarkan pendapat awal (noema) yang diuangkapkan oleh bapak Erik 

bahwasanya beliau sadar secara spiritual bahwa penyajian laporan keuangan yang 

baik didasari kesadaran bahwa penting adanya prinsip dalam penyajian laporan 

keuangan yakni kejujuran sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ukuran standar untuk mengukur kejujuran itu, hal ini membuat peneliti 

memberikan pertanyaan mendalam untuk memperoleh neosis terkait  ukuran 

standar kejujuran itu dalam akuntansi. Bapak Erik memberikan keterangan bahwa: 
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“Salah satunya kan menyajikan nilai-nilai aset kita artinya ketika 

kejujuran dipakai dalam akuntansi dalam laporan keuangan aset-aset kita 

itu tercatat benar-benar seperti itu nilainya ada . Laporan-laporan yang 

dimark up nilainya jelas akan banyak menimbulkan pertanyaan 

menimbulkan konflik dimasa depan apalagi kita kan perusahaa negara jadi 

kita ini diawasi banyak mata ada KJJP, Mentri keuangan dan segala 

macam artinya  kita memang harus benar benar jujur akuntabel dapat 

dipertanggungjawabkan oleh menejemen kita”. 

Berdasarkan neoma diatas maka neosisnya sebagai berikut: 

“Pasti, itu salah satu sih laporan yang baikkan harusnya jujur dapat 

diukur semua diungkapkan dalam laporan jadi semuanya apapun disitu 

bisa diukur, bisa dibuktikan bahwa memang benar adanya”. 

Berdasrkan neosis diatas simpulan yang dapat peneliti abstraksi dari studi 

fenomenologi terhadap bapak Erik (eidetic reduction) adalah penyajian laporan 

keuangan yang baik didasari kesadaran bahwa penting adanya prinsip dalam 

penyajian laporan keuangan yakni kejujuran sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Saat pengakuan hingga penyajian laporan keuangan 

tidak hanya bertanggungjawab kepada atasan di perusahaan tetapi segala 

perbuatan di dunia berkaitan dengan penyajian laporan keuangan akan 

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat. Hal ini berarti konsep 

pappaseng alempureng yang pertama sudah terpenuhi. Dalam pappaseng 

diungkapkan sebagai berikut: 

“Ajak naengka ri atimmu, masengngengi angka gauk tennaisseng 

tennaisseng Allataala. Ajak to naengka ri nawa-nawamu masengengngi 

engka ada tennaengkalinga Allataala. Ajakto mukapangngi engka nawa-

nawa tennaisseng Allataala (Sikki, 1991, p. 52). 

Terjemahan: 

Jika Anda menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat jangan 

mencampuradukkan yang baik dan benar. Jangan mengira ada sesuatu yang 
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tersembunyi bagi Allah. Jangan pula terbetik dalam pikiranmu bahwa ada 

perkataan yang tidak didengar oleh Allah. Jangan pula mengira ada rencana yang 

tidak diketahui oleh Allah. 

Inti permasalahan yang dikemukakan pappaseng merupakan petunjuk 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hubungan itu, 

ada tiga hal pokok yang perlu diyakini dan diamalkan, yakni Tuhan Mahatahu, 

berbuat kebaikan, dan berarti suci. Dengan meyakini Tuhan Mahatahu, kita akan 

selalu terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik dan berusaha keras untuk 

menghindari perbuatan yang jahat. Jika sifat mawas diri tersebut telah tertanam 

dalam hati yang suci, apa yang dilakukan akan tertuju kepada kebaikan sehingga 

kebahagiaan hidup selalu menyertai kita (Jemmain, 2011). 

2. Jujur Kepada Sesama Manusia 

Kejujuran kepada sesama manusia terimplementasikan pada pelaksanaan 

hubungan sosial-kemasyarakatan yang sinergis, sehingga ketika seseorang 

melakukan sesuatu, orang tersebut akan bekerja dengan maksimal tanpa pamrih 

(Saputra, 2017). Berdasrkan hasil wawancara di PTPN XIV informan mengatakan 

bahwa dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan harus mengikuti 

aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini PSAK 69 serta memegang prinsip 

kejujuran. Berikut ini hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak Fadly 

sebagai berikut: 

“Akuntansi itu kan mulut perusahaan ke pihak eksternal jadi klo misal 

perusahaan mau mengungkapkan laporan keuangan pihak eksternal itu 

lewat peran akuntansi atau dalam artian laporan keuangan apa yang 

disampaikan kepada eksternal ketika itu tidak disampaikan seacara jujur, 

terbuka, akuntabel taat aturan itu seperti saat ini kita pakai PSAK 69 pihak 
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eksternal tidak akan dapat mengambil keputusan yang tepat contoh 

kreditur. Kreditur akan memberikan keputusan pinjaman yang salah” 

(Hasil wawancara bapak Fadly selaku Kepala Sub Keuangan). 

 

Berdasarkan pendapat awal (noema) yang diuangkapkan oleh bapak Fadly 

bahwasanya beliau menyajikan secara jujur berdasarkan prosedur perusahaan 

karena perusahaan ini di audit untuk memberikan citra yang baik pada 

perusahaan, hal ini membuat peneliti memberikan pertanyaan mendalam untuk 

memperoleh neosis terkait dengan citra seperti apa yang diamksud dalam hal ini. 

Bapak Fadly memberikan keterangan bahwa: 

“Anggaplah PTPN IXV yang selama ini mengalami kerugian ketika 

kita bikin laporan keuangan dipercantiklah bahasanya kreditur akan 

memberikan pinjaman kedepannya PTPN tidak bisa mengembalikan pasti 

akan jadi kerugian dari sisi krediturnya lah. Nah, kenapa itu penting ini 

masalah tanggung jawab sosialnya lah seorang accounting ketika 

menyajikan secara tidak jujur itu secara sosial dia tidak bertanggung jawab 

dan sekarang kecil kemungkinan selama perusahaan diaudit pasti akan bisa 

disajikan secara jujur jadi memang kepentingannya harus disajikan secara 

jujur”. 

Berdasarkan neoma diatas maka neosisnya sebagai berikut: 

“Jadi citra perusahaan sangat besar pengaruhnya dalam 

keberlangsungan perusahaan. Ketika citra perusahaan buruk masyarakat 

lingkungan disekitar situ menganggap perusahaan tidak integritas. 

Kemudian terkait pinjam ke bank ke pihak kreditur pasti tidak akan dikasi 

karena dia tidak jujur”. 

 

Berdasarkan neosis diatas simpulan yang dapat peneliti abstraksi dari studi 

fenomenologi terhadap bapak Fadly (eidetic reduction) adalah pengungkapan 

laporan keuangan yang dilakukan oleh bapak Fadly disajikan secara jujur 

berdasrkan prosedur perusahaan karena adanya rasa tanggung jawab sosial sesama 

manusia. Hal ini berarti konsep pappaseng alempureng yang kedua sudah 
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terpenuhi To Ciung, cendikiawan Luwu dalam konsep pappaseng menyatakan 

perbuatan jujur itu sebagai berikut. 

"Eppak i gaukna lempuk e ri salaie naddampengj'.ri parennungeie 

temmaceko bettuanna ri sanresie teppabelleang "temmangoangengi ania 

olona" tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng (Rahim, 1985:145). 

 

Terjemahan:  

Ada empat perbuatan jujur itu memaafkan orang yang bersalah kepadanya 

dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak mengecewakan; tidak 

serakah terhadap yang bukan haknya; dan tidak memandang kebaikan kalau hanya 

dirinya, baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama (Jemmain, 

2011). 

3. Jujur Kepada Diri Sendiri 

Kejujuran kepada diri sendiri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan 

antar satu dengan yang lainnya. Kejujuran individu terimplementasikan pada 

hadirnya pengawasan diri terhadap perkataan dusta yang mampu menjerumuskan 

seseorang pada kehinaan. Dalam konteks pembentukan karakter, maka kejujuran 

pada diri sendiri akan menjadi hal yang penting karena sifat atau karakter 

seseorang menjadi cerminan terhadap sikap dan perilakunya. Menurut (Syaeba, 

2013) mengungkapkan bahwa salah satu nilai moral pada pappasang adalah 

“jelasnya bicara” bukan berarti bicara yang harus jelas atau diperbaiki agar orang 

lain mengetahui kata apa yang kita ucapkan, melainkan harus memiliki sifat jujur 

dalam diri, artinya apa yang dikatakan haruslah sesuai dengan perbuatan atau 

tingkah laku.  
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Dalam melakukan tugasnya, seorang akuntan tidak hanya dituntut untuk 

ahli dalam menganalisis laporan keuangan, tetapi juga harus bersikap jujur. Jika 

seorang akuntan memiliki keahlian yang tinggi dalam menganalisis laporan 

keuangan, tetapi tidak memiliki sikap jujur maka seorang klien akan tidak yakin 

dan percaya dengan informasi yang disampaikan. Sikap jujur dari seorang akuntan 

dapat meningkatkan kualitas yang dihasilkan. Dengan harapan sebagai seorang 

akuntan dapat memiliki sikap jujur dalam memberikan informasi agar para klien 

dapat yakin dengan semua informasi yang diberikan. Berdasarkan hasil 

wawancara di PTPN XIV bahwa kedua informan telah menanamkan sikap jujur  

terhadap Allah dalam mengelola aset biologisnya ini berarti bahwa ketika kita 

jujur kepada Allah dan sesama manusia ini berarti kita telah jujur kepada diri kita 

sendiri. Ini berarti bahwa konsep ketiga pappaseng alempureng sudah terpenuhi. 

Adapun ayat tentang kejujuran terkait konsep pappaseng alempureng terdapat 

pada ayat Az-Zumar ayat 33 sebagai berikut: 

 

قُوْنَ  مُتَّ
ْ
ٰۤىِٕكَ هُمُ ال ول

ُ
قَ بِهٖٖٓ ا

دْقِ وَصَدَّ ذِيْ جَاءَۤ بِالص ِ
َّ
 ٣٣وَال

Terjemahan: 

Orang yang membawa kebenaran (Nabi Muhammad) dan yang 

membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 
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"Dan orang yang datang dengan Kebenaran." (pangkal ayat 33). Dalam hal 

manusia dibawa oleh yang zalim ke tempat yang gelap, dia pun datang membawa 

ajaran yang terang. Di dalam manusia berpegang pada ajaran yang salah, misalnya 

mempersekutukan yang lain dengan Allah, dia datang membawa Kebenaran. 

Orang itu ialah Rasul! Orang itu ialah Muhammad s.a.w. Membenarkan 

terhadapnya." Yaitu orang-orang yang menyatakan percaya akan Kebenaran 

ajaran yang dibawanya itu. Itulah sahabat-sahabatnya "ossabi quunal 

awaaluuna". Yang mula-mula yang dahulu sekali menyatakan iman, mulanya 

Muhajirin kemudian itu Anshar, kemudian itu sekalian ummat yang sedia 

menjalankan Kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu, melaksanakan perintah dan 

menghentikan yang dilarang; "Orang-orang itulah orang yang bertakwa." (ujung 

ayat 33) (Hamka, 1999, p. 6277). 

Di dalam Al Qur’an surah Az-Zumar ayat 33 dijelaskan bahwa orang yang 

membawa kebenaran dalam perkataan dan perbuatan, baik dia dari kalangan para 

Nabi atau selain mereka, membenarkannya dan beriman kepadanya, 

mengamalkan apa menjadi konsekuensinya, mereka adalah orang-orang bertakwa 

yang sebenarnya yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi 

larangan-Nya. 

Kejujuran tidak boleh dianggap biasa, bahkan disepelekan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kejujuran hendaknya senantiasa dilestarikan dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab terjadinya 

ketidakseimbangan dalam masyarakat adalah tidak diaplikasikannya nilai-nilai 

kejujuran itu. Padahal berlaku jujur merupakan suatu keharusan bagi setiap 
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individu. Kasus seperti bank Century dan adanya makelar kasus serta kasus-kasus 

yang lain yang menerpa negeri ini salah satu penyebabnya adalah karena nilai-

nilai kejujuran itu tidak difungsikan lagi, sulit dibedakan yang mana hak orang 

lain dan mana milik pribadi. Nilai-nilai pappaseng tidak dapat menjadi kendali 

bagi para pelakunya karena tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Dengan 

demikian, nilai-nilai pappaseng alempureng perlu dimasyarakatkan kembali 

bukan hanya pada masyarakat Bugis, melainkan pada seluruh masyarakat 

Indonesia.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat dan 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu PT 

Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) dalam hal pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan aset biologis sudah sesuai dengan standar yang 

berlaku yaitu PSAK 69. Laporan keuangan PTPN XIV sudah sesuai dengan 

konsep pappaseng alempureng termuat dalam tiga dimensi yaitu jujur kepada 

Allah, jujur kepada sesama manusia, dan jujur kepada diri sendiri dengan 

memberikan informasi sebagaimana adanya. Dalam laporan keuangan PTPN XIV 

Aset biologis diakui sebagai Tumbuhan Belum Menghasilkan (TBM) dan 

Tumbuhan Menghasilkan (TM). Mengukur aset biologis dengan nilai wajar setiap 

tanggal pelaporan. Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual. Aset biologis perusahaan berupa tanaman perkebunan belum 

menghasilkan dan tanaman menghasilkan disajikan dalam akun aset tidak lancar 

sebagai aset biologis tetap sedangkan Tandan Buah Segar (TBS) disajikan sebagai 

aset biologis lancar. Pengungkapan aset biologis diungkapkan berdasarkan 

penyajian yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

1. Jumlah informan yang dinilai masih kurang untuk menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan aset biologis atas 

tanamanan perkebunannya saja. 

C. Saran 

1. Bagi pegawai PTPN XIV, diharapkan dapat menjadi dasar bagi 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

melalui pegangan konsep pappaseng alempureng dalam pengelolaan aset 

biologisnya. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada pengelolaan aset biologis atas tanaman 

perkebunannya saja karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

berfokus pada pengelolaan aset biologis atas hewan. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti di tempat lain yang 

memiliki aset biologis serta diharapkan dapat mengkaji lebih banyak lagi 

nilai-nilai kearifan lokal ataupun nilai keislaman lainnya. 

D. Implikasi Penelitian 

1. Dengan pengadopsian PSAK 69 secara menyeluruh kemudian di dukung 

dengan konsep pappaseng alempureng tidak lain akan menciptakan 

laporan keuangan yang berkualitas secara andal dan relevan.  

2. Dengan diimplementasikannya sikap jujur dalam menyajikan informasi 

nilai aset biologis maka hal tersebut akan membantu investor 
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memperoleh informasi yang benar dan dapat dijadikan landasan dalam 

mengambil keputusan secara tepat sehingga antara pihak perusahaan dan 

pihak investor tidak ada yang dirugikan, dalam hal ini tercipta keadilan 

antar kedua pihak. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan 

seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di 

lakukan yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan 

sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME 
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LAMPIRAN 

 

MANUSKRIP WAWANCARA 

 

 

Aset biologis  merupakan aset terdiri atas tanaman dan hewan. Pengelolaan atas 

aset biologis ini harus berdasarkan PSAK 69. Bagaimana perusahaan mengelola 

aset biologis ini atau dalam hal pengakuan,pengukuran, penyajian hingga 

pengungkapan? 

Jawaban:  

Informan 1: Aset biologis diakui sejak misalnya saja sawit ada fase bibit, tbm 

dan tm . Fase bibit ni belum diakui dia termasuk dalam persediaan bibit kemudian 

ketika dia ditanam menjadi TBM dan TBM ini belum dikatakan aset biolois nanti 

ketika TBM ini menjadi TM , hasilnya nanti atau buahnya yang diakui sebagai 

aset biologis. Sapi diukur dengan nilai wajar- b. Perolehannya selama masa 

pertembuhan, misalnya biaya pakan, vaksinasi, b. Pemeliharan kandang itu semua 

termasuk dalam aset biolgis kami.  Begitupun dengan sawit dan aset biologis 

lainnya yang hampir sama akan tetapi pada saat audit kami memakai jasa KJJP 

untuk menilai nilai wajar dari aset biologis itu. Kalau  sawit karet dan tebu itu 

nilai wajarnya yang kita ungkapkan dalam asetnya. Dalam pengukuran KJJP 

kadang-kadang ada kerugian atau kenaikan aset biologis kalau misalnya setealah 

nilai wajar dinyatakan rugi maka nilai nilai aset biologis itu dikurangi dengan 

kerugian maka itulah yang akan menjadi aset biologis kami di neraca. Aset 

Biologis Sawit dan karet terdapat dibagian aset tetap kalau sapi dia  ada dua 
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perlakuan ketika dia berumur pendek maka dia ada di aset lancar,begitu dia 

berumur panjang dia ke aset lancar,. Kalau mengenai prosuder saya rasa sudah 

sesuai dengan standar karna yang pertama laporan kita kan diaudit kemudian 

memakai jasa KJJP independen. 

Informan 2: Diakui sebagai TM dan TB. Biaya perolehan kelapa sawit yaitu 

berapa biaya yang sampai kelapa sawit itu menghasilkan disajikan dalam laporan 

keuangat sebagai aset  tanaman perkebunan.  Untuk aset biologisnya misalnya di 

tanaman kelapa sawit itu ada buah yang selama ini sebelum PSAK 69 tidak bisa 

ditentukan berapa nilainya 31 Desember misalnya 31 Desember ini kita belum 

panen tapi ada buahnya  nah itulah aset biologisnya. Cara hitungnya kita lihat 

berapa nilai wajarnya kelapa sawit . misalnya kita pakai estimasi berdasarkan 

sensus dikurangi berapa biaya untuk menjualnya . Misal harga 1  kelapa sawit 

1.600 dan biaya untuk menjualnya terdiri dari beraapa biaya angkut, biaya panen 

sekitar 600 berarti nilai aset biologis kita yaitu 1000 . Untuk aset biolgis disajikan 

diaset tetap. Kalau penyajian standar sudah sesuai standar yang berlaku setiap 

tahun ita diaudit KAP dan selalu dapat wajar tanpa pengecualian. 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis Pappaseng Alempureng 

 

A. Informan 1, Bapak Erik (Staf bagian Keuangan) 

1. Ada salah satu kearifan lokal masyarakat Bugis salah satunya pappaseng 

alempureng yang berisi tentang pesan-pesan kejujuran. Dalam dunia 

akuntansi menurut bapak kejujuran itu seperti apa? 

Jawaban: Dalam dunia akuntansi kejujuran itukan seperti  akuntabel, 

akuntabel itu artinya dapat diukur jadi ada ukuran-ukuran standar untuk 

mengukur kejujuran itu. Jadi kalau menurut saya dalam akuntansi itu 

kejujuran adalah akuntabel yah artinya dapat diukur, dapat 

dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun kepada Allah. 

2. Apa contoh ukuran standar kejujuran itu dalam akuntansi? 

Jawaban: Salah satunya kan menyajikan nilai-nilai aset kita artinya ketika 

kejujuran dipakai dalam akuntansi dalam laporan keuangan aset-aset kita 

itu tercatat benar-benar seperti itu nilainya ada . Laporan-laporan yang 

dimark up nilainya jelas akan banyak menimbulkan pertanyaan 

menimbulkan konflik dimasa depan apalagi kita kan perusahaa negara jadi 

kita ini diawasi banyak mata ada KJJP, Mentri keuangan dan segala macam 

artinya  kita memang harus benar benar jujur akuntabel dapat 

dipertanggungjawabkan oleh menejemen kita. 

3. Apakah bapak setuju ketika misalnya kita menanamkan konsep kejujuran 

ini nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas? 
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Jawaban: Pasti, itu salah satu sih laporan yang baikkan harusnya jujur 

dapat diukur semua diungkapkan dalam laporan jadi semuanya apapun 

disitu bisa diukur, bisa dibuktikan bahwa memang benar adanya. 

 

B. Informan 2, Bapak Fadly (Kepala sub Keuangan) 

1. Dalam dunia akuntansi menurut bapak kejujuran itu seperti apa? 

Jawaban: Akuntansi itu kan mulut perusahaan ke pihak eksternal jadi klo 

misal perusahaan mau mengungkapkan laporan keuangan pihak eksternal 

itu lewat peran akuntansi atau dalam artian laporan keuangan apa yang 

disampaikan kepada eksternal ketika itu tidak disampaikan seacara jujur, 

terbuka, akuntabel taat aturan itu seperti saat ini kita pakai PSAK 69 pihak 

eksternal tidak akan dapat mengambil keputusan yang tepat contoh 

kreditur. Kreditur akan memberikan keputusan pinjaman yang salah. 

 

2. Citra perusahaan seperti apa yang diamksud dalam hal ini pak? 

Jawaban: Anggaplah PTPN IXV yang selama ini mengalami kerugian 

ketika kita bikin laporan keuangan dipercantiklah bahasanya kreditur akan 

memberikan pinjaman kedepannya PTPN tidak bisa mengembalikan pasti 

akan jadi kerugian dari sisi krediturnya lah. Nah, kenapa itu penting ini 

masalah tanggung jawab sosialnya lah seorang accounting ketika 

menyajikan secara tidak jujur itu secara sosial dia tidak bertanggung jawab 

dan sekarang kecil kemungkinan selama perusahaan diaudit pasti akan 
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bisa disajikan secara jujur jadi memang kepentingannya harus disajikan 

secara jujur. 

3. Dampak apa saja ketika perusahaan menanamkan nilai kejujuran? 

Jawaban: Jadi citra perusahaan sangat besar pengaruhnya dalam 

keberlangsungan perusahaan. Ketika citra perusahaan buruk masyarakat 

lingkungan disekitar situ menganggap perusahaan tidak integritas. 

Kemudian terkait pinjam ke bank ke pihak kreditur pasti tidak akan dikasi 

karena dia tidak jujur. 
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