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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
DAN KATEGORI SINGKATAN  

 
Pedoman Transliterasi Arab Latin,  pada prinsipnya yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama 
R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 
0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 
Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
1 2 3 4 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 Żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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Lanjutan 

1 2 3 4 

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostrof ء
 ya y ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 
yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a اَ

 kasrah i i اِ

 dammah u u اُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ىَْـ  fathah dan ya ai a dan i 
وَْـ  fathah dan wau iu i dan u 

Contoh: 

فَـیْـكَ   : kaifa 

لَوْـھَ   : haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ى َ ...  ا َ ...  fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas 

ى اِ  kasrah dan ya i i dan garis di atas 

وـُــ    dammah dan wau u u dan garis di atas 

Contoh: 

ىَتمَ    : mata 
ىمَرَ   : rama 

لَيْقِ   : qila 

تُوْيمَ   : yamutu 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup ata 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 

لِافَطْ لأا ةُضَوْرَ   : raudah al-atfal 

ةُلَضِافلْاَ ةُنَـْيدِمَلْاَ   : al-madinah al-fadilah 

ةُمَكْلحِاَ                 : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (ّب), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 

 rabbana :   َ انّبرَ
 najjaina :  انیَّْجَن 
ُ قّحَلَا   : al-haqq 
ُ جّحَلَا   : al-hajj 
 nu’ima :   مَّعُن 
 aduwwun‘ :  ٌّوُدعَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

ٌّىلِعَ     : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ُّبىرَعَ   : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contoh: 

سُمَّْشلا  :  al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (az-zalzalah)  :  ُ ةلزَلَّزلاَ

ُ ةفَسلْفَلاَ  :  al-falsafah 

 al-biladu  :      دُلاَبلاَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 
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نَوْرُمُ#   : ta’muruna 

ءُوَّْـنلا   : al-nau’ 

ءٌيْشَ    : syai’un 

تُرْمِأُ   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alquran), Sunnah, khusus dan umum. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 
mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 

ِ*انُيدِ  : dinullah  

ِاللهاِِب   : billah   
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 

اللهِ ةِحمَرَ فيِْ مْهُ  : hum fi rahmatillah 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 
a.s. = ‘alaihi al-salam 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subhanahu wa ta‘ala  
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saw         =   sallallahu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  
M = Masehi 

No. =  Nomor  
Pen. =  Penerbit 
pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyallahu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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ABSTRAK 

Nama : Rizky Maulida 
NIM :  80500221003 
Prodi : Ekonomi Syariah 
Judul : Pemahaman Akuntansi Pedagang Usaha Kecil Mikro dalam 

Perspektif Islam (Kasus pada Pasar Sungai Dama di Kota 
Samarinda) 

 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahaman akuntansi 

pedagang usaha mikro dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda 
dalam perspektif Islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
perspektif Islam. Unit analisis penelitian ini adalah pemahaman akuntansi pedagang 
usaha mikro dan usaha kecil di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. Pendekatan 
yang digunakan adalah fenomenologi Islam sebagai salah satu pengembangan 
fenomenologi transendental melalui penyempurnaan asumsi berdasarkan nilai-nilai 
Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman pentingnya akuntansi 
melalui pengumpulan bukti transaksi, penghitungan harga jual dan penyisihan 
keuntungan, dan pencatatan transaksi yang berdasarkan pada nilai kesyukuran, 
kejujuran, tawakal, amanah, ketundukan, kepedulian, dan keikhlasan. 

Penelitian ini menghasilkan rumusan nilai-nilai Islam yang mendasari 
pemahaman pentingnya akuntansi bagi pedagang pada Pasar Sungai Dama di Kota 
Samarinda. Penelitian ini merekomendasikan pedagang pada Pasar Sungai Dama di 
Kota Samarinda untuk merubah pola pikir agar dapat menerapkan akuntansi secara 
komprehensif dalam rangka mencapai keberkahan dan pengembangan usaha, 
Ikatan Akuntan Indonesia untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam 
mendesain standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan pedagang dengan 
mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mendasarinya, serta Pemerintah Kota 
Samarinda perlu mengoptimalkan peningkatan kompetensi akuntansi bagi 
pedagang pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda secara berkesinambungan, 
seperti melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan. 
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ABSTRACT 

Name : Rizky Maulida 
NIM :  80500221003 
Major : Ekonomi Syariah 
Title : Accounting Understanding of Small and Micro Business Traders in an 

Islamic Perspective (Case in Sungai Dama Market in Samarinda City)  
 

 
The main problem of this research is how accounting understanding of 

micro and small business traders at Sungai Dama Market in Samarinda City from 
an Islamic perspective?  

This research is a qualitative research using Islamic perspective. The unit 
analysis of this research is the accounting understanding of micro and small 
business traders in the Sungai Dama Market, Samarinda City. The approach used is 
Islamic phenomenology as one of the developments of transcendental 
phenomenology through perfecting assumptions based on Islamic values.  

The results of the research show that there is an understanding of the 
importance of accounting through collecting transaction evidence, calculation of 
selling price and profit allowance, and transaction recording based on values of 
gratitude, honesty, surrender, trustworthiness, submission, caring, and sincerity.  

This study produces a formulation of Islamic values in understanding the 
importance of accounting for at Sungai Dama Market in Samarinda City. This study 
recommends traders at Sungai Dama Market in Samarinda City to change their 
mindset so they can apply accounting comprehensively in order to achieve blessings 
and business development, the Indonesian Institute of Accountants to coordinate 
with the government in designing accounting standards that suit the needs of traders 
by taking into account the underlying Islamic values, and Samarinda City 
Government it is necessary to optimize the improvement of accounting competence 
for traders at the Sungai Dama Market in Samarinda City on an ongoing basis, such 
as through assistance in the preparation of financial reports.



 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari 

berbagai          bentuk atau kegiatan meminta-minta dalam memperoleh atau mencari 

pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.1 Bentuk perniagaan yang paling 

banyak dilakukan ialah aktivitas jual-beli pada tataran usaha mikro dan usaha kecil. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha 

produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar.2 

Pelaku usaha mikro berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 

 
1Sri Nurhayati and Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, 4th ed. (Jakarta: Penerbit 

Salemba Empat, 2018), h. 50. 
2Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” (2008), Bab I Pasal 
1. 
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Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa usaha mikro 

adalah 1) usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau 2) usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling 

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun usaha kecil adalah 1) 

usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) sampai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha atau 2) usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai Rp 15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah).3 

Usaha mikro merupakan jenis usaha terbesar di Indonesia dibanding dengan 

usaha kecil yang mana proporsinya mencapai 99,62% dari total 64.166.606 usaha 

yang ada di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

sampai dengan saat ini tercatat sebesar (60,5%) dengan penyerapan tenaga kerja 

yang mencapai (96,9%), dan ekspor sebesar (15,69%). Usaha mikro dan usaha kecil 

digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan 

perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku usaha mikro 

dan usaha kecil yang masih berpendidikan rendah, masih memiliki kesempatan 

kerja untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.4 

 
3Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” (2021), Bab 
III, Pasal 35. 

4Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Perkembangan 
UKMM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. 
Siaran Pers, HM.4.6/553/SET.M.Ekon.3/10/2022.https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/ 
perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-mendapatkan-dukungan-
pemerintah.  
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Usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia mengalami perkembangan yang 

cukup pesat setiap tahunnya, hal ini berdasarkan pada banyaknya jumlah usaha 

mikro dan usaha kecil yang beroperasi pada berbagai wilayah. Banyaknya jumlah 

usaha mikro dan usaha kecil menjadikannya sebagai penopang dalam pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, yang mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

merupakan potensi dalam perekonomian dan menjadi sumber mata pencaharian 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku usaha.5  

Perkembangan usaha mikro dan usaha kecil yang cukup signifikan pada tiap 

tahunnya mengisyaratkan bahwa produk maupun jasa yang ditawarkan cenderung 

berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat serta pelaku usaha 

mikro dan usaha kecil yang mampu memanfaatkan berbagai sumber daya lokal 

(sumber daya manusia, modal, bahan baku dan peralatan).6 Berdasarkan jumlah 

usaha mikro dan usaha kecil yang mengalami kenaikan pada tiap tahunnya yang 

juga memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia, turut menuntut 

adanya sebuah pengembangan khusus untuk mendorong kemampuan usaha mikro 

dan usaha kecil khususnya pada aspek keuangan. 

Aspek keuangan sangat diperlukan dalam aktivitas usaha mikro dan usaha 

kecil termasuk di pasar tradisional untuk meningkatkan keberlangsungan dan 

keberhasilan usaha, salah satunya dengan memaksimalkan bentuk pencatatan 

transaksi usaha yang mana masih banyak ditemui pada sektor usaha mikro dan 

usaha kecil yang tidak memiliki bentuk pencatatan transaksi sehingga sulit untuk 

 
5Lucky Nugroho dkk., “E-commerce to Improve Homemaker Productivity (Women 

Enterpreneur Empowerment at Meruya Utara, Kembang District, West Jakarta, Indonesia,” Amalee: 
Indonesian Journal of Community Research and Engagement 1, no. 1 (2020): 13–24, 
https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.166. 

6Fibaroina Nida Fatkhiyah dkk., “Analisis Penerapan Akuntansi dan Penggunaan Informasi 
Akuntansi Pada UMKM,” AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah 4, no. 1 (2021): 1–18, 
http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8463. 
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mengetahui pendapatan dan pengeluaran usaha yang dijalankan serta tidak adanya 

pemisah antara keuangan untuk usaha dan keuangan untuk kebutuhan pribadi. 

Aspek keuangan juga menentukan sejauh mana sebuah entitas usaha dapat ber-

tahan dalam mengembangkan dan mengelola aktivitas bisnisnya.  

Aktivitas perdagangan pada dasarnya merupakan bentuk transaksi usaha 

seperti jual-beli produk maupun jasa antara pihak pembeli dan pihak penjual, baik 

pada lingkup usaha besar maupun usaha kecil bahkan pada tataran usaha mikro. 

Konsep keuangan dapat dipahami sebagai proses pencatatan aktivitas dan transaksi 

usaha, kemudian dilakukan secara berkesinambungan sebagai bentuk pertanggung-

jawaban kepada pribadi, rekan, maupun atasan. Pencatatan transaksi merupakan 

satu dari beberapa langkah dalam siklus akuntansi.7  

Akuntansi sebagai proses pencatatan masih belum dipahami sebagai sebuah 

kebutuhan bagi pedagang usaha mikro dan usaha kecil di pasar tradisional yang 

masih minim kompetensi.8 Para pedagang usaha mikro dan usaha kecil seharusnya 

menyadari bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat membantu dalam 

pengelolaan dan pengembangan usaha. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 

Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah menyusun dan mengesahkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang 

salah satu tujuannya untuk membantu mengembangkan dan mewujudkan UMKM 

 
7Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, and Arifin Faiz, Sistem Informasi Akuntansi, ed. 

Andayani (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), h.10-11. 
8Nuramalia Hasanah dkk. Accounting Application for Small and Medium Enterprises and 

Compatibility with EMKM Standards: A Case Study in Jakarta, Indonesia. Journal of Southwest 
Jiaotong University 55, no. 5 (2020): 1–8, https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.5.4. 
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yang maju, mandiri, dan modern, termasuk memiliki akses pendanaan yang 

semakin luas ke sektor perbankan.9  

SAK EMKM tersebut masih terkesan rumit dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan usaha mikro dan usaha kecil yang umumnya berbentuk entitas per-

seorangan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pedagang usaha mikro dan 

usaha kecil umumnya hanya melakukan pencatatan transaksi secara sederhana 

sebagai siklus awal akuntansi. Kondisi tersebut perlu didalami untuk menggali 

pemahaman akuntansi pada pedagang usaha mikro dan usaha kecil termasuk ada-

nya berbagai kemungkinan pemahaman akuntansi yang sangat jauh berbeda dengan 

pemahaman akuntansi pada sektor usaha menengah ke atas. Pencatatan akuntansi 

memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan sehingga dapat 

digunakan secara efisien untuk mengevaluasi kegiatan usaha mikro dan usaha kecil 

dalam pengambilan suatu keputusan.10 

Fokus studi perlu dilakukan pada pemahaman akuntansi pedagang usaha 

mikro dan usaha kecil dalam perspektif Islam. Hal ini erat kaitannya dengan 

akuntansi dalam Islam yang saat ini lebih dikenal dengan akuntansi syariah, yang 

hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern melalui epis-

temologi berpasangan dengan memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai 

instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup 

manusia. Akuntansi syariah tidak sekedar sebagai instrumen bisnis, tetapi juga 

sebagai instrumen untuk kembali menyatu dengan Tuhan, yaitu Dzat Yang Maha 

 
9Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah” (Ikatan Akuntan Indonesia, Oktober 2016). 
10Ifa Rosania Afif dan Nawirah Nawirah. Design of Financial Statement Preparation Based 

on SAK EMKM Using Microsoft Excel,” Journal of Islamic Accounting and Finance Research 2, 
no. 1 (May 23, 2020): 141–52, https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5156. 
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Agung dari mana sebetulnya manusia berasal (inna lillahi wa inna illahi raajiun).11 

Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung terciptanya aktivitas usaha yang 

sesuai dengan aturan syariah. Dengan berlandaskan pada Alquran dan hadis, 

akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari praktik muamalah bukan 

hanya sebagai pertanggungjawaban kepada manusia (hablum min al-nas) tetapi 

juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah swt, (hablum min Allah). 

Akuntansi syariah turut hadir guna tercapainya kesejahteraan dalam aktivitas usaha, 

baik dalam wujud kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual.  

Menurut Raharjo Kharis dalam konsep akuntansi syariah, akuntansi me-

miliki dua arah kekuatan yang dapat dibentuk oleh lingkungan dan juga dapat 

mempengaruhi lingkungan. Sejalan dengan penelitian ini, akuntansi diharapkan 

dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga akuntansi syariah mampu mem-

pengaruhi para pelaku ekonomi termasuk pelaku transaksi kepada perilaku yang 

lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip Islam yang menerapkan 

sikap etis termasuk dalam perilaku ekonomi, informasi akuntansi memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan bahkan sampai pada pengambil-

an keputusan dalam bisnis, yang kemudian mendorong terbentuknya bisnis yang 

lebih baik.12  

Akuntansi syariah sebagai wujud pencatatan transaksi keuangan sesuai 

dengan semangat Islam sebagaimana dalam kandungan Q.S. Al-Baqarah/2: 282, 

 
11Iwan Triyuwono. Akuntansi Syari’ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manung-

galing Kawulo Gusti. Jurnal Akuntansi Multiparadigma; Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Akuntansi 
Multiparadigma, 2011, https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/148. 

12Sri Kasnelly, Teori dan Praktek Akuntansi Syariah, AL-AMAL: Jurnal Manajemen Bisnis 
Syariah 1, no. 1 (2021): 21–32, http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/ 
view/226. 
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yaitu prinsip dasar yang melekat pada akuntansi syariah meliputi konsep keadilan, 

kebenaran, dan pertanggungjawaban.13 Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. Al-

Baqarah/2: 282 yang menjadi dasar adanya dan pentingnya sebuah pencatatan 

dalam aktivitas muamalah, turut mengharuskan berbagai bentuk entitas usaha untuk 

melakukan sebuah pencatatan, tidak terkecuali pada tataran usaha kecil mikro.  

Pendalaman pemahaman akuntansi pedagang usaha mikro dan usaha kecil 

dalam perspektif Islam perlu memfokuskan pada pedagang yang berjualan di pasar 

tradisional. Penelitian ini fokus pada pedagang usaha mikro dan usaha kecil di Pasar 

Sungai Dama dengan jumlah pedagang sebanyak 109 orang. Pemilihan Pasar 

Sungai Dama di Kota Samarinda sebagai situs penelitian berdasarkan pada per-

timbangan jumlah pedagang yang termasuk dalam jenis usaha mikro dan usaha 

kecil serta mayoritas (atau sekitar 97%) pedagang adalah muslim. Pemilihan situs 

penelitian tersebut juga mempertimbangkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara 

(IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan adanya peluang dalam 

menciptakan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemindahan IKN.14 Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota, dan jumlah usaha 

mikro dan usaha kecil paling banyak berada di Samarinda yaitu sebanyak 8.877 

atau 27,7%,15 termasuk di antaranya para pedagang Pasar Sungai Dama di Kota 

Samarinda. 

 
13Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, Akuntansi Syariah (Bandung: Rekayasa 

Sains, 2017), h. 10.  
14Muhammad Taufiq. Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan 

Ekonomi. Jurnal Vokasi Indonesia 8 (2020): 27–39. 
15Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2021. 

2022, https://kaltim.bps.go.id/publication/2021/02/26. 
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Peneliti telah melakukan pengamatan awal pada Senin, 24 Oktober 2022. 

Berdasarkan aktivitas para pedagang Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda yang 

menjadi perwakilan subjek penelitian, sebagian besar pedagang tidak memahami 

akuntansi secara utuh, sehingga tidak melakukan praktik akuntansi yang kompre-

hensif. Pedagang tidak melakukan pencatatan terhadap transaksi usaha sebagai 

salah satu tahapan akuntansi, dengan berbagai alasan di antaranya: 1) Sudah 

terbiasa dengan aktifitas tersebut, sehingga tidak memerlukan pencatatan; 2) Omzet 

usaha tidak menentu, yang terpenting dapat mencukupi kebutuhan untuk makan 

sehari-hari; 3) Mempercayai bahwa rezeki sudah diatur; 4) Telah percaya dengan 

pembeli; dan 5) Pesanan pembelian atau hutang para pembeli hanya diingat dan 

tidak perlu dilakukan pencatatan. 

Menariknya, sangat sedikit pedagang di antara pedagang yang melakukan 

pencatatan terhadap transaksi penjualan dengan pencatatan sederhana. Sebagian 

besar pedagang tidak melakukan pencatatan, baik itu terkait banyaknya jumlah 

pesanan, pembelian dan penjualan barang, padahal para pedagang tersebut telah 

menetapkan harga jual dan juga terdapat proses tawar-menawar dengan para 

pembeli. Ketiadaan pencatatan usaha oleh sebagian besar pedagang yang ada di 

Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dapat memicu tidak dapat berkembangnya 

usaha dari waktu ke waktu dan cenderung berjalan apa adanya, padahal dalam Islam 

dianjurkan untuk melakukan pencatatan dalam aktivitas muamalah sekecil apapun 

nominalnya. 

Sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

para pedagang usaha mikro dan usaha kecil di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda 

diharapkan dapat menerapkan akuntansi termasuk pencatatan terhadap aktivitas 
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usahanya untuk mendorong perkembangan usaha yang berjalan menjadi usaha yang 

lebih besar. Hal ini sangat dapat diwujudkan, melihat dari kemampuan usaha mikro 

dan usaha kecil yang dapat berjalan dan bertahan hingga puluhan tahun. Tidak 

hanya itu, berbagai bentuk usaha mikro dan usaha kecil yang mampu bertahan dan 

eksis di masa pandemi pun turut menggambarkan adanya potensi yang mampu 

dikembangkan oleh pelaku-pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Pengembangan 

potensi pada entitas usaha mikro dan usaha kecil pada skala usaha yang lebih besar, 

secara langsung dapat berdampak pada besarnya kontribusi pendapatan daerah juga 

potensi pendapatan zakat pada suatu daerah. 

Kondisi awal pemahaman akuntansi pada pedagang usaha mikro dan kecil 

pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda termasuk potensi perkembangan 

ekonomi di sekitarnya pasca penetapan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, 

menggambarkan adanya isu serius terkait dengan pemahaman akuntansi bagi 

pedagang usaha mikro dan kecil. Penelitian perlu dilakukan khususnya pada 

pedagang Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda yang dikategorikan sebagai usaha 

mikro dan usaha kecil untuk mendalami pemahaman akuntansinya. Pedagang Pasar 

Sungai Dama di Kota Samarinda yang sebagian besar beragama Islam juga menjadi 

pertimbangan penting sehingga penelitian ini menggunakan perspektif Islam. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Penelitian ini menitikberatkan pada penggalian pemahaman akuntansi 

pedagang usaha mikro dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda 

dalam perspektif Islam. Pemahaman akuntansi yang dimaksud adalah pemahaman 

murni para informan yang berasal dari pengalaman para informan dalam menerap-
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kan akuntansi. Perspektif Islam yang dimaksud dalam penelitian merupakan nilai-

nilai Islam yang mendasari pemahaman akuntansi para informan tersebut. 

Penggalian pemahaman akuntansi pedagang usaha mikro dan usaha kecil 

pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda terkait dengan pemahaman dalam 

melakukan praktik akuntansi dalam berbagai bentuk, termasuk namun tidak ter-

batas pada pengumpulan dan penyimpanan bukti transaksi, pencatatan transaksi 

pembelian dan penjualan barang dagangan, pencatatan utang dan piutang, peng-

hitungan biaya pembelian barang dagangan dan biaya lainnya yang dikeluarkan 

pedagang untuk menyiapkan barang dagangan di kios pedagang Pasar Sungai 

Dama, serta penghitungan harga jual barang dagangan. Penggalian pemahaman 

tersebut tidak dimaksudkan untuk menggali pemahaman akuntansi berdasarkan 

standar akuntansi tertentu, termasuk tidak bermaksud untuk menggali pemahaman 

pedagang terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ke-

uangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Penggalian pemahaman tersebut 

juga tidak dimaksudkan untuk mengukur dan membandingkan manfaat yang 

diperoleh antara pedagang yang telah menerapkan sebagian atau seluruh siklus 

akuntansi dengan pedagang yang belum menerapkan akuntansi. 

Dengan demikian, penggalian pemahaman tersebut akan lebih banyak 

menggunakan sudut pandang emik yaitu sudut pandang pedagang beragama Islam 

sebagai basis data induktif, dibandingkan sudut pandang etik sebagai konsepsi awal 

peneliti termasuk sudut pandang berdasarkan konsep yang telah ada seperti SAK 

EMKM dan konsep lainnya. Dengan sudut pandang tersebut, deskripsi fokus 
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penelitian akan dapat ditentukan secara terinci terutama saat diperoleh data empiris 

mengenai pemahaman pedagang sebagai sudut pandang emik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan isu praktis dan empiris tersebut, penelitian perlu dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemahaman akuntansi pedagang 

usaha mikro dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dalam 

perspektif Islam?  

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian terkait dengan akuntansi bagi pelaku usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) telah dilakukan. Namun, tidak terdapat penelitian yang 

hanya memfokuskan pada usaha mikro dan usaha kecil di berbagai wilayah sebagai 

kelompok usaha yang paling rentan terhadap ketidakcukupan modal dan penge-

tahuan berusaha. Berbagai penelitian juga belum fokus pada penggunaan sudut 

pandang Islam dalam mendalami praktik akuntansi pelaku UMKM di Indonesia 

yang justru sebagian besar dijalankan oleh umat Islam. Padahal, penelitian 

akuntansi dalam perspektif Islam dapat mendorong pelaku usaha mikro dan kecil 

untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam transaksi berdagang, seperti adanya rasa 

pertanggungjawaban dalam aktivitas usaha, tidak ada unsur riba dalam praktik jual-

beli, serta penerapan sikap adil dalam memberikan informasi mengenai produk 

yang dijual. Pemahaman akuntansi pedagang usaha mikro dan kecil dalam per-

spektif Islam dapat meningkatkan kontribusi terhadap keberkahan usaha dan 

pendapatan daerah sehingga turut meningkatkan potensi para pedagang untuk 
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mengeluarkan zakat. Berikut ini beberapa penelitian yang terkait dengan akuntansi 

UMKM di Indonesia. 

Penelitian Hasanah dan Anggraini menunjukkan bahwa pemilik usaha 

UKM memiliki persepsi bahwa penerapan SAK ETAP (Standar Akuntansi Ke-

uangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dengan menggunakan sistem akuntansi 

dapat mempermudah dan bermanfaat untuk penyusunan laporan keuangan, selain 

itu mayoritas responden setuju bahwa perlu adanya peningkatan yang lebih intensif. 

Sosialisasi dan pelatihan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman agar terlaksana implementasi SAK ETAP. Sejalan dengan penelitian 

di atas, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat mengupayakan pemanfaatan 

dan kemudahan penggunaan sistem akuntansi bagi UKM untuk menerapkan SAK 

ETAP dan menyampaikan informasi tentang SAK ETAP agar UKM menjadi lebih 

sadar dan terlatih akan sistem tersebut untuk diimplementasikan dalam kegiatan 

usahanya.16 

Penelitian Ramli dan Zain berfokus pada usaha mikro di Kelantan Malaysia 

yang menunjukkan bahwa usaha mikro tidak memiliki pengetahuan tentang praktik 

pencatatan akuntansi dasar dan sistem akuntansi yang tepat. Penelitian tersebut 

merekomendasikan bagi regulator untuk mengembangkan modul pembukuan dan 

laporan keuangan sederhana bagi usaha mikro untuk memenuhi tujuan daripada 

membuat mereka mengikuti standar pelaporan keuangan umum yang tidak masuk 

akal dan tidak praktis untuk usaha mikro. Pada penelitian Ramli dan Zain, diharap-

kan bahwa instansi pemerintah terkait perlu memainkan peran yang lebih aktif 

 
16Nuramalia Hasanah dan Ratna Anggraini, “Accounting Standards Perceptions in Small 

Medium Enterpriscess: Case Study in Indonesia,” American Scientific Publishers 23, no. 11 (2017): 
10753–56, https://doi.org/10.1166/asl.2017.10145. 
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dalam memberikan pelatihan dan kursus untuk menciptakan kesadaran tentang 

pentingnya pencatatan akuntansi dari transaksi bisnis dan penggunaan informasi 

akuntansi dalam aktivitas bisnis serta pengambilan keputusan.17  

Maknun menemukan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dan 

pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pada UMKM.18 Hasil penelitian tersebut diperoleh karena sampel 

yang dipilih adalah pelaku UMKM yang telah menyajikan laporan keuangan, 

seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan 

keuangan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ter-

hadap standar akuntansi serta penggunaan sistem informasi sangat penting bagi 

pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Pemahaman 

akuntansi sangat penting mengingat Ramdhani dkk, dalam penelitiannya me-

nunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuh-

an wajib pajak UMKM. Lebih lanjut, penelitiannya menunjukkan bahwa frekuensi 

pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib 

pajak UMKM.19 

Hasil penelitian Diana menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, latar 

belakang pendidikan, dan tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi pelaku usaha 

 
17Ainon Ramli dan Rosmaizura Mohd Zain, “Micro Business: Do They Need 

Accounting?,” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7, no. 
9 (2017): 185–206, http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i9/3317. 

18Luk Luk In Maknun, “Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Pe-
mahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Yogyakarta),” Jurnal Krisna: 
Kumpulan Riset Akuntansi 12, no. 1 (2020): 190–96, https://doi.org/ejournal.warmadewa.ac.id/ 
index.php/krisna/article/view/1491. 

19Dadan Ramdhani dkk., “Pengaruh Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, dan 
Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Pada Pelaku Usaha 
Mikro KPP Pratama Cilegon,” Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan 1, no. 2 (2019): 14–31, 
https://doi.org/10.33510/statera.2019.1.2.14-31. 
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UMKM tentang pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan. Sementara 

tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap SAK EMKM dipengaruhi oleh 

tingkat informasi tentang SAK EMKM, latar belakang pendidikan, dan tingkat 

pendidikan pelaku usaha UMKM.20  

Zuhdi mengungkapkan bahwa tidak digunakannya laporan keuangan oleh 

Usaha Mengengah, Kecil dan Mikro (UMKM) lebih dikarenakan tidak imbangnya 

cost and benefit bagi pengusaha kecil, karena pada kenyataannya mereka masih 

mampu mengembangkan usahanya tanpa menerapkan akuntansi. Penelitian 

tersebut juga menggambarkan informasi akuntansi yang digunakan UMKM dalam 

pengembangan bisnisnya.21 

Biduri dkk menemukan bahwa pelaku usaha mikro tidak mau membuat 

laporan keuangan untuk usahanya. Selain itu, mereka juga masih belum mengenal 

standar akuntansi khusus entitas mikro yang kemudian berakibat pada tercampur-

nya pembukuan operasional bisnis dan rumah tangga. Penelitian tersebut me-

rekomendasikan agar pemerintah harus memposisikan diri sebagai pembina dan 

pendidik pelaku usaha mikro. Selain itu, pelatihan akuntansi menjadi urgensi bagi 

operasional bisnis mereka.22 

Terdapat pula penelitian yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pelaku 

usaha mikro dan usaha kecil. Priantara dan Supriyadi menguji data yang diperoleh 

 
20Nur Diana, “Financial Accounting Standards for Micro, Small, & Medium Entities (SAK 

EMKM) Implementation and Factors That Affect It,” Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan 
Manajemen 15, no. 2 (2018): 134–43, http://dx.doi.org/10.31106/jema.v15i2.1126. 

21Rahmat Zuhdi, “Makna Informasi Akuntansi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan 
Bisnis Usaha Kecil dan Mikro (UKM),” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2, no. 3 (2011): 369–
540, http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2011.12.7132. 

22Sarwenda Biduri dkk., “Skeptisme Pelaku Usaha Mikro Terhadap Standar Akuntansi,” 
Jurnal Akuntansi Multiparadigma 12, no. 2 (2021): 431–48, http://dx. doi.org/10.21776/ub.jamal. 
2021.12.2.25. 
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melalui kuesioner yang ditanyakan kepada pedagang eceran dan usaha kecil pada 

pasar Tradisional Menteng Pulo Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap 

kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sementara 

faktor sanksi dan persepsi menunjukkan hal yang sebaliknya.23 

Mutiah dkk mencari pemaknaan (interpretasi) pajak dan implikasinya 

menurut perspektif Wajib Pajak UMKM. Informan dari penelitian tersebut adalah 

UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan dari wawancara 

langsung dengan para informan dan dianalisa dengan fenomenologi. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa informan dapat menginterpretasikan pajak 

secara substansi yang meliputi pendasarannya pada Undang-Undang. Berkaitan 

dengan ketepatan implementasi pajak, bahwa ada beberapa informan yang kurang 

tepat mengimplementasikan pajaknya. Tampaknya dengan adanya pajak memberi-

kan implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, mereka merasa 

banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan.24 

Susyanti dan Askandar menguraikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, 

meskipun penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM masih cukup rendah. 

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak pada pemilik UMKM, khususnya pemilik usaha kuliner. Penelitian 

 
23Diaz Priantara dan Bambang Supriyadi, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha 

Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 
13, no. 2 (2011): 98–108, https://doi.org/10.9744/jak.13.2.98-108. 

24Mutiara Mutiah, Gita Arasy Harwida, dan Fitri Ahmad Kurniawan, “Interpretasi Pajak 
dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” Jurnal 
Akuntansi Multiparadigma 2, no. 3 (2011): 369–540, http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2011.12. 
7129. 
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tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan per-

pajakan dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan pajak. Artinya, peningkatan 

pengetahuan pajak dan tingkat pemahaman pajak dapat menyebabkan peningkatan 

tingkat kepatuhan pajak. Meskipun penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh 

antar variabel, namun hasil data sekunder menunjukkan bahwa banyak pemilik 

UMKM yang masih bingung dalam menerapkan peraturan perpajakan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018.25 

Penelitian yang terkait dengan kapasitas usaha UMKM di Indonesia juga 

telah banyak dilakukan. Penelitian Hanggraeni dkk menunjukkan bahwa kinerja 

UMKM dipengaruhi oleh faktor internal yaitu manajemen operasional, pemasar-

an, dan teknis. Selain itu, situasi industri juga turut memengaruhi kinerja UMKM. 

Apabila faktor-faktor tersebut diperkuat, hal ini akan meningkatkan posisi UMKM 

di pasar, serta dapat meningkatkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.26 

Sari menguraikan bahwa beragam tantangan dan hambatan masih me-

mayungi pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah perilaku 

pemilik UMKM yang seringkali tidak memisahkan modal bisnis keuangan pribadi 

dan perusahaan. Kebiasaan pembayaran pelbagai kebutuhan pribadi adalah salah 

satu bentuk penggunaan sumber daya usaha untuk kepentingan pribadi. Realitas 

sosial UMKM semacam ini menunjukkan penerapan konsep entitas ekonomi yang 

tidak komprehensif, kecenderungan penggunaan sumber daya untuk pribadi dan 

 
25Jeni Susyanti dan Noor Shodiq Askandar, “Why is Tax Knowledge and Tax Under-

standing Important?,” Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen 16, no. 2 (2019): 187–94, 
http://dx.doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711. 

26Dewi Hanggraeni dkk., “Determinan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” 
Jurnal Akuntansi Multiparadigma 8, no. 3 (2017): 487–98, http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017. 
12.7068. 
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laba/pendapatan usaha bisnis sebagai kantong pribadi pemilik. Proses internalisasi 

melalui transplantasi konsep entitas ekonomi dapat diikhtiarkan dalam mem-

berantas budaya sami mawon yang dilakoni banyak aktor UMKM.27 

Prasetya dkk, mengungkapkan bahwa UMKM diakui sebagai kontributor 

penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperluas penelitian sebelumnya tentang hubungan antara karakteristik UMKM 

dan keberlanjutannya dengan secara khusus memasukkan literasi keuangan sebagai 

peran mediasi. Penelitian tersebut mengkonfirmasi pengaruh positif karakteristik 

UMKM terhadap literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. Selain itu, 

literasi keuangan terbukti signifikan menjadi mediator keberlanjutan UMKM.28 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan merumuskan pemahaman akuntansi pedagang usaha 

mikro dan usaha kecil Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dalam perspektif 

Islam. Pencapaian tujuan tersebut akan memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat pada perumusan dan 

pengembangan konsep akuntansi syariah dalam sektor usaha mikro dan usaha kecil 

khususnya aktivitas muamalah di pasar tradisional, sehingga secara langsung dapat 

berkontribusi pada perumusan akuntansi dalam perspektif Islam. Penelitian ini 

memberikan manfaat secara praktis bagi pedagang usaha mikro dan usaha kecil 

 
27Dian Purnama Sari, Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

Jurnal Akuntansi Multiparadigma 4, no. 2 (2013): 165–329, http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013. 
08.7192. 

28Arik Prasetya dkk., “The Mediation Role of Financial Literation in Ensuring MSMEs 
Sustainability: An Organizational Characteristics Perspective,” Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan 
Manajemen 18, no. 1 (2021): 61–79, http://dx.doi.org/10.31106/jema.v18i1.10356. 
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Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda agar dapat memanfaatkan akuntansi untuk 

mencapai keberkahan dan pengembangan usaha.  

Akademisi yang tertarik pada bidang akuntansi syariah dapat memanfaatkan 

penelitian ini sebagai salah satu referensi yang menyajikan perspektif Islam dalam 

pemahaman akuntansi pedagang usaha mikro dan usaha kecil. Penelitian ini juga 

dapat bermanfaat bagi regulator yaitu Pemerintah Kota Samarinda dalam 

mendesain kebijakan yang mendukung pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam 

peningkatan pemahaman dan kompetensi akuntansi yang religius, sehingga dapat 

mendorong peningkatan kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap pendapatan 

daerah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Ikatan Akuntan Indonesia untuk 

merumuskan standar akuntansi bernilaikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan 

entitas mikro dan kecil di Indonesia. 



 
 

BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tafsir dan Studi Akuntansi Syariah 

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris: accounting, 

dan dalam bahasa Arab disebut ‘muhasabah’ yang berasal dari kata hasaba, 

hasban, hisabah yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, 

mendata atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti apa yang 

harus dicatat dalam pembukuan tertentu.29 

Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk melaksanakan perintah 

Allah swt, dalam surat Al-Baqarah/2: 282 dianjurkan bagi manusia untuk me-

lakukan pencatatan terhadap transaksi usaha terlebih pada transaksi utang-piutang. 

Islam memandang akuntansi tidak sekedar sebagai ilmu yang bebas nilai untuk 

melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalan-

kan nilai-nilai Islam (Islamic values) sesuai ketentuan syariah.30 Implikasi lebih 

jauh mengenai akuntansi adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang 

hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif.  

Triyuwono menegaskan bahwa akuntansi syariah merupakan salah satu 

dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai di-

mana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya 

peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan 

teologikal.31 Lebih lanjut, akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, 

 
29Hanif Panggabean, “Perbandingan Antara Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konven-

sional,” OSF Preprints, 2021, 129–33, https://doi.org/https;//doi.org/10.31219/osf.io/uwrzn. 
30Nurhayati and Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, h.78. 
31Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012). 
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pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang 

serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan 

dari akuntansi syariah yaitu: menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk 

hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai atau kegiatan 

ekonomi lain, sesuai prinsip syariah, menyediakan informasi keuangan yang 

bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan, dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.32  

Senada dengan itu, Wasilah menganggap akuntansi syariah adalah proses 

akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

oleh Allah swt.33 Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan sesuai 

syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika 

transaksi yang akan dicatat tidak sesuai dengan syariah. Napier menyatakan bahwa 

akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal yaitu: 

akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan men-

jalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan 

ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan Manusia.34 

Secara filosofis akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip yang bertujuan 

untuk terciptanya peradaban dengan wawasan humanis, emansipatoris, tran-

sendental, dan teologikal. 

1. Humanis menunjukkan bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi, 

sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan 

 
32Sumar’in. Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). 
33Nurhayati and Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia, h. 10. 
34Fajar Yufrikal Azlan and Vanica Serly Serly. Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi 

Syariah AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia pada Periode Tahun 2017-2018,” 
Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no. 3 (2019): 1604–16, https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.165. 
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kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang selalu 

berinteraksi dengan orang lain secara dinamis.  

2. Emansipatoris yaitu bahwa hadirnya akuntansi syariah mampu melakukan 

perubahan-perubahan signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi 

modern. 

3. Transendental berarti akuntansi syariah mampu melintas batas disiplin 

ilmu akuntansi itu sendiri. Akuntansi syariah juga dapat mencakup pada 

objek non materi seperti aspek mental dan spiritual. 

4. Teologikal yaitu bahwa akuntansi syariah tidak sekedar memberikan 

informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga wujud pertanggung-

jawaban manusia kepada Tuhannya, sesama manusia dan alam semesta.35  

Agriyanto menguraikan bahwa terdapat lima asas terkait akuntansi syariah 

yaitu keadilan, persaudaraan, keseimbangan, universalisme dan kemaslahatan. 

Adapun pemaparan lima asas dalam akuntansi syariah, yaitu: 

1. Keadilan (‘adalah); adil dalam memberikan, menempatkan dan mem-

perlakukan sesuai porsinya. Dalam kegiatan usaha, asas keadilan melarang 

riba, merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Adapun pelarang-

an bentuk transaksi lainnya dalam usaha yaitu pelarangan terhadap unsur 

riba, ketidakjelasan (gharar), dan judi atau spekulatif (maysir). 

2. Persaudaraan (ukhuwah); prinsip ini adalah saling bersinergi, saling tolong 

menolong, saling mengenal dan memahami. Dalam transaksi syariah tidak 

diperkenankan untuk mencari keuntungan diatas kerugian orang lain 

apalagi dengan menjelek-jelekan barang atau usaha milik orang lain. 

 
35Lantip Susilowati, “Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah,” An-

Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2017): 295–320, https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2. 
295-320. 
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3. Keseimbangan (tawazun); keseimbangan dilakukan baik dari aspek ke-

untungan material dan spiritual. 

4. Kemaslahatan (maslahah); kemaslahatan hakikatnya merupakan segala 

wujud manfaat dan kebaikan yang berdasarkan aspek duniawi dan 

ukhrawi, individual dan kolektif, serta materil dan spiritual. Agar diakui 

kemaslahatannya maka ada 2 unsur yang lebih dahulu terpenuhi, yaitu 

unsur yang membawa pada kebaikan (thayyib) dalam semua aspek secara 

menyeluruh yang tidak menyebabkan kemudharatan, serta bermanfaat lagi 

halal. Secara keseluruhan, unsur-unsur yang menjadi tujuan maqashid 

syariah atau ketetapan syariah berupa pemeliharaan terkait keimanan, 

akidah dan ketaqwaan (din), harta benda (maal), akal (aql), jiwa dan ke-

selamatan (nafs), dan keturunan (nash), yang mana unsur tersebut harus 

dipenuhi agar transaksi syariah dapat dianggap bermaslahah. 

5. Universalisme (syumuliah); universalisme dalam hal ini tidak membeda-

kan ras, golongan, suku, agama yang disesuaikan dengan rahmatan lil 

alamin (kerahmatan semesta), sehingga dapat dilakukan semua pihak.36 

Karakteristik transaksi yang sesuai syariah, antara lain: 

1. Dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha; 

2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik 

(thayyib); 

3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan 

sebagai komoditas; 

4. Tidak mengandung unsur riba, kedzaliman, maysir, gharar dan haram; 

 
36Ratno Agriyanto, “Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syariah dalam Menghadapi 

Pelaksanaan Wajib Audit,” Jurnal At-Taqaddum 3, no. 1 (2011): 61–77, https://doi.org/10.21580/at. 
v3i1.301. 
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5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money); 

6. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk 

keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak 

diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta 

tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) 

dalam satu akad; 

7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun 

melalui rekayasa penawaran (ikhtikar); dan  

8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (risywah).37 

Nilai-nilai Islam merupakan sebuah ukuran atau standar penilaian bagi 

manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan termasuk dalam aktivitas 

muamalah. Nilai-nilai Islam memiliki sifat yang mutlak kebenarannya, universal 

dan suci. Allah swt, telah memberikan jaminan bahwa Islam adalah agama yang 

lengkap dan sempurna sebagai pondasi kehidupan dunia dan akhirat bagi pemeluk-

nya. Secara normatif, untuk mengungkap pemahaman akuntansi pedagang usaha 

mikro dan usaha kecil Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda berdasarkan per-

spektif Islam, maka penelitian ini difokuskan berdasarkan perspektif akuntansi 

syariah yang berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2 ayat 282. 

ُهوُْبُتكْاَف ى=مسَُّم لٍجََا ىٓلٰاِ نٍیَْدبِ مُْتنَْیاَدَت اَذاِ اوُْٓنمَاٰ نَیْذَِّلا اھَُّیَآیٰ  بَْأَی لاَوَ لِۖدَْعلْابِ بٌۢتِاكَ مُْكَنیَّْب بُْتكَْیلْوَ ۗ
ُ ھنْمِ سْخَبَْی لاَوَ ھَّٗبرَ Lَّٰا قَِّتَیلْوَ ُّقحَلْا ھِیَْلعَ يْذَِّلا لِلِمُْیلْوَ بُْۚتكَْیلَْفُ Lّٰاُ ھمََّلعَ امَكَ بَُتكَّْی نَْا بٌتِاكَ
 لِۗدَْعلْابِ ھُّٗیلِوَ لْلِمُْیلَْف وَُھ َّلمُِّی نَْا عُیْطَِتسَْی لاَ وَْا اًفیْعِضَ وَْا اھًیْفِسَ ُّقحَلْا ھِیَْلعَ يْذَِّلا نَاكَ نْاَِف اXۗـیْشَ
َدھَُّشلا نَمِ نَوْضَرَْت نَّْممِ نِتَٰارَمْاَّو لٌجُرََف نِیَْلجُرَ اَنوُْكَی مَّْل نْاَِف مُْۚكلِاجَرِّ نْمِ نِیَْدیْھِشَ اوُْدھِشَْتسْاوَ  ءِاۤ
َدھَُّشلا بَْأَی لاَوَ ىۗرٰخُْلاْا امَھُىدٰحْاِ رَكَِّذُتَف امَھُىدٰحْاِ َّلضَِت نَْا ُ هوُْبُتكَْت نَْا اوْٓمdُـسَْت لاَوَۗ  اوُْعُد امَ اَذاِ ءُاۤ

 نَوُْكَت نَْا َّٓلااِ اوُْٓباَترَْت َّلاَا ىٓنٰدَْاوَ ةَِداھََّشللِ مُوَقَْاوَ Lِّٰاَ دنْعُِ طسَقَْا مُْكلِذٰ ھٖۗلِجََا ىٓلٰاِ ارًیْبِكَ وَْا ارًیْغِصَ

 
37Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Akuntansi Berbasis Syariah. Univer-

sitas Padjajaran Pusat Inkubator Bisnis, 2021.   
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 َّراۤضَُی لاَوَۖ  مُْتعَْیاَبَت اَذاِ اوُْٓدھِشَْاوَ اۗھَوُْبُتكَْت َّلاَا حٌاَنجُ مُْكیَْلعَ سَیَْلَف مُْكَنیَْب اھََنوْرُیْدُِتً ةرَضِاحًَ ةرَاجَتِ
ّلَعُیوَۗ  Lَّٰا اوُقَّتاوَۗ  مُْكبِ قٌۢوُْسُف ھَّٗناَِف اوُْلَعفَْت نْاِوَۗ ەٌ دیْھِشَ لاََّو بٌتِاكَ  مٌیْلِعَ ءٍيْشَ لُِّكبُِ Lّٰاوَۗ ُ Lّٰا مُُكمُِ

Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 
orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. 
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), 
atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendikte-
kannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki 
di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang 
kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka 
yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 
apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 
waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil 
di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 
kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu 
jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual 
beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. 
Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, 
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.38 
 
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh 

menguraikan hasil tahqiq Tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Baqarah/2 ayat 282 

tersebut sebagai berikut: 

"Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Alquran. Firman 
Allah swt "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya". Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah swt bagi 
hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara 
tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga 
jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi 
saksi. Dan Allah swt telah memperingatkan hal tersebut pada akhir ayat, 
"Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan 

 
38Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran, t.t., https://quran.kemenag.go.id, 

Surat Al-Baqarah/2 ayat 282. 
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persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu." 
Mengenai firman Allah Swt "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya," Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang 
salam dalam batas waktu yang ditentukan. Sedangkan Qatadah 
menceritakan, dari Abu Hasan al-A'raj, dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa 
pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu, 
telah dihalalkan dan diizinkan Allah swt. Kemudian ia membacakan ayat 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". 
Demikian riwayat al-Bukhari. Dan disebutkan di dalam kitab Shalihin (al-
Bukhari dan Muslim), dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa Nabi saw 
pernah datang di Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan 
buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah bersabda 
"Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya 
dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang 
ditentukan" (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). "Hendaklah kamu 
menuliskannya," ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala supaya dilakukan 
penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Dan firman-Nya, "Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." 
Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah 
seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali 
apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya. Sedang-
kan firman Allah swt "Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 
sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis." 
Maksudnya, orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia 
diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh 
menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa 
yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik 
kepada orang lain yang tidak mengenal tulis-menulis, dan hendaklah ia 
menuliskannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa 
Rasulullah saw bersabda "Sesungungguhnya termasuk sedekah jika engkau 
membantu seorang yang berbuat (kebaikan) atau berbuat baik bagi orang 
bodoh" (H.R. al-Bukhari dan Ahmad). Dan dalam hadits yang lain juga 
disebutkan, bahwa Rasulullah saw bersabda "Barangsiapa 
menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka ia akan dikekang pada hari 
kiamat kelak dengan tali kekang dari api neraka" (H.R. Ibnu Majah). 
Mujahid dan Atha' mengatakan "Orang yang dapat menulis berkewajiban 
untuk menuliskan." Dan firman Allah swt berikutnya, "Dan hendaklah 
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya." Artinya, hendaklah orang 
yang memberi pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang 
menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah swt dalam 
melakukan hal itu. "Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari 
hutangnya." Maksudnya, tidak menyembunyikan sesuatu apa pun darinya. 
"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya." Sebagai upaya 
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mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya. "Atau 
lemah keadannya," maksudnya, masih dalam keadaan kecil atau tidak 
waras. "Atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan," baik karena cacat atau 
tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. "Maka hendaklah 
walinya mengimlakkan dengan jujur." Dan firman Allah swt, "Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di 
antaramu." Ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan 
untuk menambah validitasnya (kekuatannya). "Jika tidak ada dua orang laki-
laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan." Hal itu hanya 
berlaku pada perkara yang menyangkut harga dan segala yang 
diperhitungkan sebagai kekayaan. Dan yang demikian itu termasuk dari 
kekurangan agama.'" Dan firman Allah swt "Dari saksi-saksi yang kamu 
ridhai." Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya 
syarat adil bagi para saksi. Dan hal ini adalah muqayyad (terbatas). Makna 
ayat muqayyad (mengikat) inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh 
Imam Syafi'i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak untuk 
memberikan kesaksian di dalam Alquran tanpa ada persyaratan. Dan bagi 
pihak yang menolak kesaksian orang yang tidak jelas pribadinya potongan 
ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi itu harus adil dan diridhai (diterima). 
Dan firman Allah swt, "Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil." Ada yang mengatakan, makna ayat 
ini adalah, jika mereka dipanggil untuk memberi kesaksian, maka hendak-
lah mereka memenuhi panggilan tersebut. Demikian pendapat yang 
dikemukakan oeh Qatadah dan Rabi' bin Anas. Hal ini seperti firman Allah 
Ta'ala, "Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis." Sedangkan firman 
Allah swt selanjutnya, "Janganlah kamu merasa bosan untuk menulis 
kebenaran bagaimana kondisinya, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya." Ini merupakan bagian dari kesempurnaan 
bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun 
yang besar. Dia berfirman "Janganlah kamu merasa bosan untuk menulis 
kebenaran bagaimanapun kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar 
sampai batas waktu pembayarannya." Dan firman-Nya "Yang demikian itu 
lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu." Maksudnya, inilah yang 
kami perintahkan kepada kalian yaitu untuk menulis kebenaran, jika hal itu 
dilakukan secara tunai. Yang demikian itu "Lebih adil di sisi Allah." 
Artinya, lebih adil. Dan "Dan lebih dapat menguatkan persaksian." 
Maksudnya, lebih menguatkan kesaksian. Yakni lebih memantapkan bagi 
saksi, jika ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia 
akan ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak 
menulisnya, maka ia lebih cenderung untuk lupa, sebagaimana yang sering 
terjadi. Firman-Nya, "Dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu." Maksudnya, lebih dekat kepada ketidakraguan. Dan jika 
terjadi perselisihan, kamu akan kembali kepada tulisan yang pernah kamu 
catat, sehingga dapat memberikan penjelasan di antara kamu tanpa ada 
keraguan. Dan firman Allah swt "(Tulislah muamalah kamu itu), kecuali 
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jika muamalah tersebut perdagangan tunai yang kamu jalankan di antaramu, 
maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya." Maksudnya, jika 
jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak 
menulisnya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak 
dilakukan penulisan terhadapnya. Sedangkan mengenai kesaksian terhadap 
jual beli, maka Allah telah berfirman, "Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual-beli." Menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai 
bimbingan dan anjuran semata dan buka sebagai suatu hal yang wajib. 
Firman Allah swt, "Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan." 
Ada yang mengatakan, makna ayat tersebut adalah, tidak diperbolehkan 
bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, di mana ia menulis 
sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan saksi 
memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia 
dengar, atau bahkan ia menyembunyikannya secara keseluruhan. 
Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh al-Hasan, Qatadah, dan 
ulama-ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, artinya, keduanya 
(penulis dan saksi) tidak boleh mempersulit. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ada seseorang datang. Lalu ia memanggil 
keduanya untuk menjadi penulis dan saksi. Kemudian kedua orang tersebut 
berucap, 'Kami sedang ada keperluan.' Lalu orang itu berkata, 
'Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan untuk memenuhinya.'" 
Maka orang itu tidak boleh mempersulit keduanya. Firman Allah swt 
selanjutnya, "Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu." Maksudnya, jika kamu menyalahi 
apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah 
dilarang-Nya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada 
dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri 
dari kefasikan tersebut. Firman-Nya, "Dan bertakwalah kepada Allah." 
Maksudnya, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah 
pengawasan-Nya, ikutilah apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah semua 
yang dilarang-Nya. "Allah mengajarmu." Penggalan ayat ini adalah seperti 
firman Allah swt, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa 
kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan." (Q.S. Al-
Anfal/8 ayat 29). Dan firman-Nya, "Dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu." Artinya, Allah swt mengetahui hakikat seluruh persoalan, 
kemaslahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada satu pun yang tersembunyi 
dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta."39  

 
Dalam firman Allah lainnya, Allah menghimbau manusia untuk memenuhi 

takaran dan timbangan dengan adil agar tidak merugikan manusia lain, dan Allah 

 
39Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir 

(Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir), Keempat, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2005), 
h.559-569. 
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menyampaikan pula bahwa keuntungan (harta) yang diperoleh secara halal 

walaupun dengan jumlah yang sedikit dalam perdagangan setelah mencukupkan 

takaran dan timbangan, jauh lebih baik dibanding dengan banyaknya perolehan 

keuntungan (harta) dengan cara yang bathil. Sebagaimana dalam Alquran surat Hud 

ayat 85-86. 

نَیدِسِفْمُ ضِرَْلاْا  ىِف  اوَْثعَْت  لاَوَ  مْھُءَاَۤیشَْا  سَاَّنلا  اوسُخَبَْت  لاَوَ  طِسْقِلْا  ِب نَازَیْمِلْاوَ  لَاَیكْمِلْا  اوُفوَْا  مِوَْقیٰوَ    
ظٍیْفِحَِب مْكُیَْلعَ  اَ۠نَا  ٓامَوَ  ۚە  نَیِْنمِؤُّْم  مُْتنْكُ  نِْا  مْكَُّل  رٌیْخَ   _ِّٰ تَُّیقَِب    

Terjemahannya: 
   Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah 
kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu 
membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak! Apa yang tersisa (dari 
keuntungan yang halal) yang dianugerahkan Allah lebih baik bagimu jika 
kamu orang-orang beriman. Aku bukanlah pengawas atas dirimu.40 
 
Berdasarkan tafsir tahlili dalam Qur’an Kementerian Agama Republik 

Indonesia bahwa: 

"Syu’aib a.s. menjelaskan kepada kaumnya tentang hal yang harus mereka 
lakukan dalam soal takar-menakar dan timbang-menimbang, setelah lebih 
dahulu melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kewajiban itu 
ialah supaya kaumnya menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil 
tanpa kurang atau lebih dari semestinya. Bagi penjual yang sebetulnya 
dilarang ialah mengurangi takaran dan timbangan itu benar-benar dari 
semestinya, dan tidak ada salahnya menambah dengan sepantasnya, untuk 
meyakinkan bahwa takaran dan timbangan itu benar-benar sudah cukup. 
Cara ini adalah terpuji, akan tetapi Syu’aib a.s. mewajibkan mereka supaya 
berbuat adil tanpa kurang atau lebih. Ini maksudnya supaya dalam 
melaksanakan takaran dan timbangan benar-benar teliti. Setelah Nabi 
Syu’aib a.s. melarang kaumnya mengurangi takaran dan timbangan dan 
mewajibkan mereka supaya menyempurnakannya, kemudian ia melarang 
mereka dari segala macam perbuatan yang sifatnya mengurangi hak-hak 
orang lain, hak milik perseorangan atau orang banyak, baik jenis yang 
ditakar dan yang ditimbang maupun jenis-jenis lainnya seperti yang 
dihitung atau yang sudah dibatasi dengan batas-batas tertentu. Lebih jauh 
lagi Nabi Syu’aib a.s. melarang kaumnya berbuat apa saja yang sifatnya 
merusak atau mengganggu keamanan dan ketentraman di muka numi, baik 
yang berhubungan dengan urusan-urusan keduniaan maupun yang 
berhubungan dengan keagamaan. Ayat ini mengandung hukum di 
antaranya: a) wajib menyempurnakan timbangan dan takaran sebagaimana 

 
40Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran, Surat Al-Baqarah/2 ayat 282. 
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mestinya; b) haram mengambil hak orang lain, dengan cara dan jalan apa 
saja, baik hak itu milik perseorangan atau milik orang banyak seperti harta 
pemerintah dan perusahaan; c) haram berbuat sesuatu yang bersifat merusak 
atau menggangu keamanan dan ketentraman di muka bumi, seperti 
mencopet, mencuri, merampok, korupsi, menteror, dan lain-lainnya. Pada 
ayat selanjutnya, Nabi Syu’aib a.s. memberikan penjelasan kepada kaumnya 
bahwa keuntungan yang halal yang mereka peroleh setelah 
menyempurnakan takaran dan timbangan, adalah lebih baik dari keuntungan 
yang haram yang mereka peroleh dengan cara mengurangi takaran dan 
timbangan, jika mereka beriman. Karena iman itu benar-benar dapat 
membersihkan jiwa dari keserakahan dan ketamakan, dan mengisinya 
dengan sifat pemurah. Tetapi jika mereka tidak beriman, tentu tidak akan 
dapat merasakan sama sekali. Selanjutnya Nabi Syu’aib a.s. menjelaskan 
kepada kaumnya, bahwa ia bukanlah orang yang ditugaskan memelihara 
atau menjaga mereka dari berbuat kejahatan-kejahatan. Dia hanya 
menyampaikan nasihat-nasihat dan petunuk-petunjuk kepada mereka. 
Tugas itu sudah dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan disertai 
dengan peringatan-peringatan tentang azab Allah kepada orang-orang yang 
tetap membangkan."41 

 
B. Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Indonesia 

1. Pengertian Usaha Mikro dan Usaha Kecil  

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa usaha mikro adalah 1) usaha yang memiliki 

modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 2) usaha yang me-

miliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah). Adapun usaha kecil adalah 1) usaha yang memiliki modal 

usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai Rp 5.000.000. 

000,00 (lima miliar rupiah) dan  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

 
41Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Hud/11: 85-86. 
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atau 2) usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah) sampai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).42 

2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil  

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

bahwa prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah: 1) pe-

numbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan 

menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 2) perwujudan kebijakan publik 

yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; 3) pengembangan usaha berbasis 

potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, 

dan menengah; 4) peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 

5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.43 

Adapun tujuan pemberdayaan UMKM adalah: 1) mewujudkan struktur per-

ekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; 2) menumbuh-

kan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri; dan 3) meningkatkan para usaha mikro, kecil, dan 

menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.44 

 
42Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab III, Pasal 
35. 

43Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” (2008), Bab III, Pasal 
4. 

44Republik Indonesia, Pasal 5.  
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3. Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

Kemudahan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Indonesia dapat di-

cermati dari aspek perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan usaha kecil 

untuk kemudahan perizinan berusaha. Pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan 

dengan identifikasi dan pemetaan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan tingkat 

risiko rendah, menengah, dan tinggi. Pendaftaran pelaku usaha mikro dan usaha 

kecil melalui sistem perizinan berusaha secara daring, dinas, perangkat di tingkat 

kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran 

perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Dalam hal 

pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak dapat mengakses perizinan di tingkat 

kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran per-

izinan berusaha dengan mempertimbangkan karakeristik wilayah.45 

Kemudahan bagi usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia juga dapat 

dicermati pada pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

memberikan pendampingan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang telah men-

dapatkan nomor induk berusaha. Pendampingan tersebut dilaksanakan dengan 

tujuan untuk a) meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional 

 
45Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 39-40. 
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Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil 

yang baru mendapatkan nomor induk berusaha dan/atau b) memenuhi persyaratan 

mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin. Pendampingan tersebut paling sedikit 

dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.46 

Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan usaha kecil 

melalui perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin. Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pem-

berdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatur 

kemudahan dengan menyelenggarakan perizinan tunggal usaha mikro dan usaha 

kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektoronik, yang 

meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan 

produk halal. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha 

kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus ber-

laku sebagai perizinan tunggal, yang sekaligus berlaku sebagai identitas dan 

legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikasi standar, 

dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil. Pemerintah tidak boleh mengena-

kan biaya dalam pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat 

standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal usaha mikro 

dan usaha kecil tersebut.47 

 

 

 
46 Republik Indonesia, Pasal 41. 
47 Republik Indonesia, Pasal 43-46. 
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4. Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

Pemerintah memberikan pelindungan bagi usaha mikro dan usaha kecil 

melalui kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan 

layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha 

kecil yang tidak dipungut biaya. Layanan bantuan dan pendampingan bantuan 

hukum tersebut meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, 

penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan. Usaha mikro 

dan usaha kecil dapat memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum 

dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan: a) mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, b) memiliki nomor induk 

berusaha, dan c) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.48 

Pemerintah juga dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada usaha 

mikro dan usaha kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum 

yang disediakan pihak lain. Pihak lain tersebut dapat terdiri dari perorangan yang 

memiliki izin praktik sebagai advokat, lembaga pemberi bantuan hukum, atau 

perguruan tinggi. Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan 

pihak lain meliputi: a) konsultasi hukum, b) mediasi, c) penyusunan dokumen 

hukum, d) pendampingan di luar pengadilan, dan e) pendampingan di pengadilan.49 

Pemberian pelindungan kepada usaha mikro dan usaha kecil juga dilakukan 

melalui pemulihan usaha mikro dan usaha kecil. Dalam hal terjadi kondisi darurat 

tertentu, pemerintah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil yang 

meliputi restrukturisasi kredit,  rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan bantu-

 
48Republik Indonesia, Pasal 48-49. 
49Republik Indonesia, Pasal 50. 
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an bentuk lain. Pemulihan tersebut diprioritaskan kepada usaha mikro dan usaha 

kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.50 

5. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

Pemerintah melakukan upaya pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil 

melalui penyelenggaraan basis data tunggal. Basis data tunggal tersebut merupakan 

acuan dalam rangka pemberian afirmasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Selain itu, pemerintah dan badan usaha wajib melakukan penyediaan tempat 

promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen) total luas lahan area komersil, luas tempat perbelanjaan, dan/atau 

tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik, seperti terminal, bandara 

udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, dan 

infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyediaan tersebut 

harus memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban 

dalam pelayanan infrastruktur publik.51 

Pemerintah juga dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada 

badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro 

dan usaha kecil. Insentif tersebut dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi 

daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain.52 Penyediaan tempat 

promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit berupa media luar ruang 

dan ruang pameran. Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk usaha mikro 

dan usaha kecil paling sedikit berupa tempat berjualan, tempat bekerja atau 

 
50Republik Indonesia, Pasal 53. 
51Republik Indonesia, Pasal 58-60. 
52Republik Indonesia, Pasal 61. 
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akomodasi, dan pergudangan. Tempat promosi dan tempat pengembangan usaha 

 mikro dan usaha kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.53 

Pemberdayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil juga terkait dengan 

pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil, fasilitas hak kekayaan intelek-

tual, jaminan kredit program, dan pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan 

dan pembukuan  sistem aplikasi  laporan keuangan, pengalokasian usaha bagi usaha 

mikro dan usaha kecil, dan pemeliharaan terminal.54 

Pemberdayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk pencatatan 

dan pembukuan  sistem aplikasi  laporan keuangan, yaitu: a) fasiltasi pelatihan dan 

pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan 

usaha mikro dan usaha kecil; b) sistem tersebut berpedoman pada standar akuntansi 

yang berlaku bagi usaha mikro dan usaha kecil; 3) standar tersebut memper-

timbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi usaha mikro dan usaha kecil; 4) 

fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana 

bagi usaha mikro dan usaha kecil tidak dipungut biaya; dan 5) fasilitasi pelatihan 

dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi usaha mikro dan usaha 

kecil dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.55  

C. Kerangka Konseptual 

Pasar Sungai Dama merupakan salah satu wadah terciptanya aktivitas 

muamalah antar pembeli dan penjual dalam skala mikro dan kecil. Terdapat 

sejumlah 109 orang pedagang usaha mikro dan usaha kecil di Pasar Sungai Dama, 

 
53Republik Indonesia, Pasal 63. 
54Republik Indonesia, Paragraf 3-9. 
55Republik Indonesia, Pasal 88. 
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yang mana sebagian besar (sekitar 97%) pedagang adalah seorang muslim. Pasar 

Sungai Dama memiliki potensi pengembangan dengan adanya pemindahan Ibu 

Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, yaitu peningkatan peluang 

dalam menciptakan pemerataan ekonomi. 

Berdasarkan observasi partisipan, sebagian besar pedagang tidak me-

mahami akuntansi secara utuh, sehingga tidak melakukan praktik akuntansi yang 

komprehensif. Pedagang tidak melakukan pencatatan terhadap transaksi usaha 

sebagai salah satu tahapan akuntansi, dengan berbagai alasan di antaranya: a) sudah 

terbiasa dengan aktifitas tersebut, sehingga tidak memerlukan pencatatan; b) omzet 

usaha tidak menentu, yang terpenting dapat mencukupi kebutuhan untuk makan 

sehari-hari; c) mempercayai bahwa rezeki sudah diatur; d) telah percaya dengan 

pembeli; e) pesanan pembelian atau hutang para pembeli hanya diingat dan tidak 

perlu dilakukan pencatatan. Menariknya, sangat sedikit di antara pedagang lainnya 

yang melakukan pencatatan sederhana terhadap transaksi penjualannya. 

Kondisi awal pemahaman akuntansi pada pedagang usaha mikro dan kecil 

pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda termasuk potensi perkembangan 

ekonomi di sekitarnya pasca penetapan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, 

menggambarkan adanya isu serius terkait dengan pemahaman akuntansi bagi 

pedagang usaha mikro dan kecil. Penelitian perlu dilakukan khususnya pada 

pedagang Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda yang dikategorikan sebagai usaha 

mikro dan usaha kecil untuk mendalami pemahaman akuntansi pedagang. 

Pedagang Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda yang sebagian besar beragama 

Islam juga menjadi pertimbangan penting sehingga penelitian ini menggunakan 

perspektif Islam. 
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Pedagang pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro adalah 

1) usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak satu miliar 

rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 2) usaha yang 

memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak dua miliar rupiah. 

Adapun usaha kecil adalah 1) usaha yang memiliki modal usaha lebih dari satu 

miliar rupiah sampai lima miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau 2) usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua 

miliar rupiah sampai lima belas miliar rupiah.56 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman akuntansi pedagang 

usaha mikro dan usaha kecil Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dalam 

perspektif Islam. Pencapaian tujuan tersebut akan memberikan manfaat secara 

teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat pada perumusan dan 

pengembangan konsep akuntansi syariah dalam sektor usaha mikro dan usaha kecil 

khususnya aktivitas muamalah di pasar tradisional, sehingga secara langsung dapat 

berkontribusi pada perumusan akuntansi dalam perspektif Islam. Penelitian ini 

memberikan manfaat secara praktis bagi pedagang usaha mikro dan usaha kecil 

Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda untuk menggali dan merumuskan akuntansi 

dalam perspektif Islam yang secara langsung dapat berdampak pada keberkahan 

dan pengembangan usaha yang lebih besar. 

 
56Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” (2021), Bab III, 
Pasal 35. 
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Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi regulator yaitu Pemerintah Kota 

Samarinda dalam mendesain kebijakan yang mendukung pelaku usaha mikro dan 

usaha kecil dalam pengembangan pemahaman dan kompetensi akuntansi yang 

religius, juga meningkatkan kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap pendapatan 

daerah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Ikatan Akuntan Indonesia untuk 

merumuskan standar akuntansi bernilaikan Islam sesuai dengan kebutuhan entitas 

mikro dan kecil di Indonesia.   

Berdasarkan isu, masalah dan pemaparan terkait dengan aktivitas pedagang 

usaha mikro dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda, konsep 

Alquran surat Al-Baqarah/2: 282 sebagai perspektif penelitian, serta tujuan dan 

manfaat yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual terlihat dalam gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual

Fokus Penelitian:
Pemahaman Akuntansi Pedagang Usaha Mikro
dan Kecil dalam Perspektif Islam.

Q.S. Al-Baqarah/2: 282 menganjurkan manusia untuk melaku-
kan pencatatan terhadap transaksi usaha terlebih pada
transaksi utang-piutang.

Potensi perkembangan ekonomi di Kota Samarinda pasca
penetapan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Konsep Akuntansi Syariah:

Tujuan akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan
terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis,
emansipatoris, transendental, dan teologikal.
Asas akuntansi syariah yaitu keadilan, persaudaraan,
keseimbangan, universalisme, dan kemaslahatan.

Internal Subjek: 
Pedagang Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda

Berada dalam ketegori usaha mikro (modal usaha

≦

Rp1
miliar atau omzet tahunan

≦

Rp2 miliar) dan usaha kecil
(modal usaha Rp1-Rp5 miliar atau omzet tahunan Rp2-
Rp15 miliar).
Tidak melakukan praktik akuntansi yang komprehensif
karena tidak memahami akuntansi secara utuh.
Sebagian besar beragama Islam.

Eksternal Subjek: 
Potensi Perkembangan Ekonomi



 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma Islam yaitu 

menggunakan ajaran Islam sebagai perspektif penelitian. Penelitian dilaksanakan 

pada pedagang Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dengan unit analisis pada 

pemahaman akuntansi pedagang usaha mikro dan usaha kecil yang berdagang di 

lingkungan Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 

B. Pendekatan Penelitian 

Sejalan dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan paradigma 

Islam untuk mengungkap pemahaman akuntansi pedagang usaha mikro dan usaha 

kecil, peneliti menggunakan penelitian kualitatif non-positivisme dengan pendekat-

an fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi 

Islam sebagaimana yang diperkenalkan oleh Niswatin dkk, yaitu salah satu pe-

ngembangan lanjut metode fenomenologi transendental melalui penyempurnaan 

asumsi dan komponen konseptual sesuai dengan nilai-nilai Islam.57 

C. Sumber Data dan Informan 

Data dikumpulkan dan diperoleh dari sumber utama (primary) yaitu para 

pedagang usaha mikro dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda, 

sehingga penelitian ini menggunakan jenis data primer. Terdapat juga data 

penelitian yang akan diperoleh dari sumber sekunder sebagai bentuk pengujian 

 
57Niswatin dkk., “Islamic Values Islamic Bank Underlying Performance Assesssment,” 

Research Journal of Finance and Accounting 5, no. 24 (2014): 106–13, https://www.iiste.org/ 
Journals/index.php/RJFA/article/view/18499. 
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keabsahan data primer dan untuk mempertajam analisis data. Pemilihan Pasar 

Sungai Dama di Kota Samarinda sebagai situs penelitian berdasarkan pertimbangan 

jumlah pedagang yang termasuk dalam jenis usaha mikro dan usaha kecil serta 

mayoritas (atau sekitar 97%) pedagang adalah muslim. 

Pedagang usaha mikro dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota 

Samarinda merupakan sumber data primer. Pedagang usaha mikro dan usaha kecil 

di Pasar Sungai Dama berjumlah 109 orang yang dapat diklasifikasikan ke dalam 8 

(delapan) kelompok usaha. Rincian kelompok usaha tersebut sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
Kelompok Usaha Mikro dan Kecil Pada Pasar Sungai Dama  

di Kota Samarinda 

No. Kelompok Usaha Jumlah Pedagang 
1 Pedagang perikanan dan daging 30 
2 Pedagang sayuran 13 
3 Pedagang sembilan bahan pokok 19 
4 Pedagang makanan dan jajanan bungkus 12 
5 Pedagang kosmetik 10 
6 Pedagang pakaian 13 
7 Pedagang peralatan rumah tangga 5 
8 Pedagang perhiasan 7 

Total 109 
Sumber: Hasil observasi (2023) 

Berdasarkan kelompok usaha tersebut, peneliti menentukan informan 

penelitian yang terdiri dari seluruh kelompok usaha tersebut. Aspek utama yang 

peneliti pertimbangkan dalam menentukan informan adalah kesediaan para 

informan untuk terlibat dalam wawancara mendalam serta menerima keberadaan 

peneliti dengan baik tanpa mengganggu usaha yang mereka jalankan. Peneliti juga 

mempertimbangkan waktu penelitian termasuk tingkat kesulitan dalam meng-
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analisis data sesuai dengan pendekatan fenomenologi transendental yang mem-

fokuskan pada pemaknaan kesadaran individual secara mendalam yang tidak di-

maksudkan untuk digeneralisasi pada unit analisis yang lebih luas. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, informan penelitian ini terdiri dari 8 (delapan) orang, 

dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.2 
Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Informan Pekerjaan dan Jenis Usaha Informan 
1 Bapak Agus Pedagang perikanan dan daging 
2 Ibu Sumiarti Pedagang sayuran 
3 Ibu Anisa Pedagang sembilan bahan pokok 
4 Ibu Leni Pedagang makanan dan jajanan bungkus 
5 Ibu Ita Pedagang kosmetik 
6 Ibu Aminah Pedagang pakaian 
7 Bapak Sutisno Pedagang peralatan rumah tangga 
8 Bapak Haji Syukur Pedagang perhiasan 

Sumber: Hasil observasi dan wawancara (2023) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan pada sumber data, pelaksanaan pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam, teknik dokumentasi, dan observasi partisipan. Data 

primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada pedagang Pasar Sungai Dama 

di Kota Samarinda yang termasuk dalam jenis pedagang usaha mikro dan usaha 

kecil. Observasi partisipan pada situs penelitian dilakukan pada kurun waktu 

tertentu dalam bentuk observasi subyek untuk mengamati secara langsung perilaku 

yang terkait dengan aktivitas akuntansi. Pengumpulan data sekunder dilakukan di 

luar situs penelitian, seperti dokumen yang dilaporkan Pemerintah Kota Samarinda 

dan pihak terkait lainnya. 
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E. Instrumen Penelitian 

Karakter utama penelitian kualitatif berbasis fenomenologi adalah posisi 

peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti menggunakan alat bantu 

seperti voice record dan kamera serta buku catatan. Sebagai instrumen utama 

penelitian, peneliti melakukan upaya bracketing (penandaan dan pendalaman) 

sehingga penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara agar peneliti dapat 

melakukan bracketing secara langsung pada saat pengumpulan data dilakukan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan 

(observasi) pada 8 (delapan) informan yang kemudian dianalisis dengan teknik 

fenomenologis transendental. Teknik tersebut terdiri dari lima tahapan/unsur pe-

maknaan berupa identifikasi noema, epoche (bracketing), noesis, intentional 

analysis, dan eidetic reduction, dengan penjelasan sebagai berikut.581) Identifikasi 

noema sebagai bagian dari analisis tekstural atau permukaan, menghasilkan sebuah 

pemahaman awal yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan bracketing (meletak-

kan tanda kurung); 2) Analisis epoche dan bracketing (meletakkan tanda kurung) 

pada tekstur lain di bawah tekstur (noema) untuk mendapatkan noesis, sebagai 

tingkat pemaknaan yang lebih mendalam; 3) Identifikasi noesis yang merupakan 

pemahaman yang muncul akibat pengalaman pada waktu dan tempat tertentu; 4) 

Intentional analysis merupakan bentuk pemahaman relasi noema-noesis yaitu cara 

noesis membentuk noema; dan 5) Eidetic reduction merupakan hasil kondensasi 

dari seluruh pemaknaan atau ide yang melandasi keseluruhan kesadaran murni. 

 
58Kamayanti, Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmu-

an, Edisi Revisi (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), h. 175. 
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Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan asumsi fenomenologi Islam,59 

dengan cara melakukan penekanan pada pencarian noesis yang mengasumsikan 

karakter manusia Islami. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat diuraikan secara parsial, tetapi dilebur dalam proses analisis data yang di-

susun untuk menemukan tema-tema pemahaman akuntansi pedagang usaha mikro 

dan usaha kecil dalam perspektif Islam dengan tahapan berikut: 1) Bracketing. 

Tahapan ini merupakan proses untuk meletakkan objek (konsep/fenomena) dalam 

tanda kurung, dan memisahkan dari hal-hal yang dapat mengganggu kemurniannya; 

2) Horizonalizing. Tahapan kedua ini merupakan upaya untuk membandingkan 

sudut pandang seorang informan penelitian dengan orang lain tentang objek 

(konsep/fenomena) yang dialami dan diketahui subjek serta proses mengoreksi dan 

melengkapi tahapan bracketing, sehingga tahapan ini merupakan proses penemuan 

bukti lain dalam interaksi dengan subjek/informan lain; dan 3) Horizon. Langkah 

terakhir ini merupakan proses menemukan esensi dari tema objek secara murni.60 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Kualitas data dalam pendekatan penelitian berbasis fenomenologi non-

positivisme seperti yang dianut penelitian ini dicapai melalui penerapan yang 

diperkenalkan oleh Guba, yaitu konsep trustworthiness61. Penerapan konsep 

tersebut dapat dicapai melalui pencapaian syarat-syarat berikut:  

1) Credibility. Dalam menetapkan nilai kebenaran, penelitian ini sangat 

memperhatikan pengujian kredibilitas temuan dan dalam interpretasi 

 
59Niswatin dkk., “Islamic Values Islamic Bank Underlying Performance Assesssment.” 
60Niswatin dkk. 
61Egon G. Guba, “Criteria for Assesssing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries,” 

ECTJ 29, no. 2 (1981): 75–91, https://doi.org/10.1007/BF02766777. 
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dengan berbagai sumber data. Metode untuk meningkatkan kredibilitas data 

penelitian adalah melalui berbagai proses triangulasi data, yaitu 

menggunakan beberapa sumber data atau prosedur pengumpulan data dari 

lapangan berulang kali untuk membentuk pola data yang dapat di-

identifikasi;62  

2) Transferability. Upaya peningkatan keabsahan data penelitian ini dilakukan 

melalui dekskripsi terinci terhadap data yang diperoleh sehingga 

konteksnya dapat dipahami dengan jelas yang kemungkinan besar memiliki 

konteks yang sama di tempat lain baik pada waktu yang sama atau waktu 

yang berbeda. Dengan demikian, tingkat kesesuaian konteks menjadi sangat 

penting dalam penelitian ini;63  

3) Dependability. Proses penelitian ini dilaporkan secara rinci, sehingga 

memungkinkan pihak lain di masa depan untuk mengulangi penelitian. 

Penjelasan rinci seperti ini juga memungkinkan pembaca untuk menilai 

sejauh mana penelitian telah dilaksanakan dengan tepat, sehingga pembaca 

dapat mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang metode dan 

keefektifannya;64 dan  

4) Confirmability. Penelitian ini mengupayakan langkah-langkah untuk 

membantu memastikan sejauh mungkin bahwa data penelitian adalah hasil 

dari pengalaman dan gagasan para informan, bukan dari preferensi peneliti. 

 
62Norman A. Stahl dan James R. King, “Expanding Approach for Research: Understanding 

and Using Trustworthiness in Qualitative Research,” Journal of Developmental Education 44, no. 1 
(2020): 26–28, https://eric.ed.gov/?id=EJ1320570. 

63Stahl dan King. 
64Guba, “Criteria for Assesssing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries.” 
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Karena itu, penelitian ini akan menyediakan jejak audit, yang 

memungkinkan pengamat mana pun untuk melacak jalannya penelitian 

melalui keputusan yang dibuat dan prosedur yang dijelaskan. Jejak audit 

disediakan melalui pendokumentasian secara terinci pada setiap 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan.65 

 
65Andrew K. Shenton, “Strategic for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research 

Projects,” Education for Information, 63-75, 22 (2004), https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201. 



 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Samarinda merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia yang 

terletak di Provinsi Kalimatan Timur. Salah satu peran penting pengembangan 

perekonomian di Kota Samarinda ialah dukungan dari sektor usaha mikro dan usaha 

kecil yang juga sebagai penggerak roda perekonomian. Aktivitas pelaku usaha 

mikro dan usaha kecil yang paling banyak ditemui ialah pada lingkungan pasar 

tradisional. Terdapat setidaknya 28 pasar tradisional di Kota Samarinda yang 

tersebar pada 10 kecamatan yaitu Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Samarinda 

Seberang, Palaran, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sungai Pinang, Sambutan, 

Samarinda kota dan Loa Janan Ilir. 

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah 

termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha yang berbentuk toko, 

kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses 

jual beli barang dagang melalui tawar-menawar. 

Berbagai macam produk lokal dan hasil panen dapat ditemui di Pasar 

tradisional, salah satunya ialah pada Pasar Sungai Dama Samarinda, Kecamatan 

Samarinda Ilir. Pasar Sungai Dama Samarinda terletak di Jalan Jelawat, Kelurahan 

Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Pasar Sungai Dama 

Samarinda sebagai wadah dalam menyediakan pemenuhan kebutuhan masyarakat 
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juga mampu bersaing dengan pasar tradisional lainnya dengan memberikan fasilitas 

berupa penawaran harga yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat 

sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. 

B. Gambaran Informan Penelitian 

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara mendalam dengan pedagang Pasar Sungai Dama Samarinda yang 

melibatkan 8 orang pedagang di antaranya Ibu Sumiarti, Ibu Anisa, Bapak Sutisno, 

Ibu Ita, Ibu Leni, Bapak Agus, Ibu Aminah, dan Bapak Haji Syukur. Berikut ini 

gambaran informan tersebut. 

1. Ibu Sumiarti, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha sayuran 

pada Pasar Sungai Dama Samarinda. Ibu Sumiarti berusia 48 Tahun 

dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), Ibu Sumiarti berjualan di 

Pasar Sungai Dama Samarinda selama 8 Tahun. Ibu Sumiarti memilih 

untuk berdagang di Pasar Sungai Dama Samarinda karena merasa bahwa 

rezekinya berdagang berada di pasar tersebut.  

2. Bapak Sutisno, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha plastik 

pada Pasar Sungai Dama Samarinda. Bapak Sutisno berusia 49 Tahun 

dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Bapak Sutisno 

berjualan di Pasar Sungai Dama Samarinda selama 26 Tahun. Bapak 

Sutisno memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama Samarinda karena 

lokasi pasar yang dekat dengan tempat tinggal dan peluang usaha. 

3. Ibu Anisa, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha sembako 

pada Pasar Sungai Dama Samarinda. Ibu Anisa berusia 33 Tahun dengan 
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tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Ibu Anisa berjualan 

di Pasar Sungai Dama Samarinda selama 15 Tahun. Ibu Anisa memilh 

untuk berdagang di Pasar Sungai Dama Samarinda karena usaha tersebut 

merupakan usaha turun-menurun yang diwariskan oleh kedua orangtua-

nya. 

4. Ibu Ita, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha kosmetik pada 

Pasar Sungai Dama Samarinda. Ibu Anisa berusia 32 Tahun dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Ibu Ita berjualan di Pasar 

Sungai Dama Samarinda selama 8 Tahun. Ibu Ita memilih untuk berjualan 

di Pasar Sungai Dama Samarinda karena ramai, dekat dengan tempat 

tinggal, dan nyaman terhadap lingkungan berdagang. 

5. Ibu Leni, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha kue atau 

jajanan pasar pada Pasar Sungai Dama Samarinda. Ibu Leni berusia 45 

Tahun dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ibu 

Leni berjualan di Pasar Sungai Dama Samarinda selama 12 Tahun. Ibu 

Leni memilih untuk berjualan di Pasar Sungai Dama Samarinda karena 

menggantikan saudaranya. 

6. Bapak Agus, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha ayam 

pada Pasar Sungai Dama Samarinda. Bapak Agus berusia 45 Tahun 

dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bapak 

Agus berjualan di Pasar Sungai Dama Samarinda selama 11 Tahun. Bapak 

Agus memilih untuk berjualan di Pasar Sungai Dama Samarinda karena 

melihat pangsa pasar. 
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7. Ibu Aminah, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha pakaian 

pada Pasar Sungai Dama Samarinda. Ibu Aminah berusia 55 Tahun dengan 

tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), Ibu Aminah berjualan di Pasar 

Sungai Dama Samarinda selama 30 Tahun. Ibu Aminah memilih untuk 

berjualan di Pasar Sungai Dama Samarinda karena lokasi pasar yang dekat 

dengan tempat tinggal. 

8. Bapak Haji Syukur, merupakan pedagang dalam kelompok/jenis usaha 

perhiasan emas pada Pasar Sungai Dama Samarinda. Bapak Haji Syukur 

berusia 52 Tahun dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Bapak Haji Syukur berjualan di Pasar Sungai Dama Samarinda 

selama 30 Tahun. Bapak Haji Syukur memilih untuk berjualan di Pasar 

Sungai Dama Samarinda karena lebih mudah dalam memperoleh ke-

untungan usaha. 

C. Pemahaman Akuntansi Pedagang UMK dalam Perspektif Islam 

Data hasil observasi dan wawancara mendalam (Lampiran I-III) pada 8 

(delapan) informan yang dikumpulkan telah dianalisis menggunakan pendekatan 

fenomenologi Islam dengan tahapan bracketing, horizonalizing, dan horizon. 

Analisis data tersebut dilakukan saat sedang melaksanakan wawancara maupun saat 

data telah dikumpulkan melalui analisis fenomenologi dengan tahapan bracketing. 

Bracketing adalah proses menempatkan kandungan noema dalam tanda kurung. 

Dalam penelitian ini, noema berupa pemahaman akuntansi yang tergambar dalam 

penerapan akuntansi oleh pedagang. Pada tahap berikutnya, bracketing akan meng-

hasilkan noesis berupa nilai-nilai Islam yang mendasari pemahaman dan penerapan 
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akuntansi oleh pedagang. Kemudian, bracketing juga akan menghasilkan 

intentional analysis yang merupakan penjelasan tentang cara noesis membentuk 

noema, yang pada akhirnya akan menghasilkan eidetic reduction yang merupakan 

ide yang mendasari noema, noesis, dan intentional analysis.  

Analisis bracketing pada tahap awal menunjukkan noema bahwa sebagian 

besar informan tidak cukup memahami akuntansi, apalagi standar akuntansi. 

Bahkan Ibu Sumiarti sama sekali tidak memahami akuntansi, seperti noema dalam 

ungkapannya berikut ini: 

“Opo yoo akuntansi? (ndak tau) aku mbak... Boro-boro aku tau standar 
akuntansi itu buat pedagang, wong akuntansinya aja aku ora ngerti mbak. 
Opo sih akuntansi itu mbak? Kek ndak asing tapi opo yoo? Maklum ee.. 
mbak ndak sekolah tinggi aku”.66 
 
Bapak Sutisno memahami akuntansi sebagai pencatatan pendapatan sehari-

hari, namun sama sekali tidak memahami standar akuntansi, dengan ungkapannya 

dalam noema berikut ini: 

“Akuntansi yang catatan pendapatan sehari-hari gitu ya? Standar akuntansi 
itu apa mbak? Nggak tau saya nggak pernah dengar dan nggak tau”.67 
 
Sementara Ibu Ita memahami akuntansi dalam bentuk berbagai kolom, yang 

juga tidak memahami standar akuntansi dengan noema dalam ungkapan berikut: 

“Akuntansi itu yang tulis dibuku itu yaa, yang ada kolom-kolomnya kan? 
Standarnya adakah emang? Standar yang kaya apa? saya nggak tau sih.... 
Nggak pernah tau sih saya mbak, Taunya akuntansi itu tadi aja, yang 
pencatatan itu kan baru masukin harga-harganya, terus biasanya dibuat 
kolom-kolom gitu”.68 
 

 
66Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
67Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
68Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Demikian juga dengan Ibu Leni yang meskipun pernah mengikuti sosialisasi 

tentang akuntansi dari koperasi, memahami akuntansi sebagai bentuk pencatatan 

usaha, sementara Ibu Leni sama sekali tidak memahami bahwa akuntansi memiliki 

standar tertentu. Berikut ini uraian berisi noema yang disampaikan oleh Ibu Leni. 

“Akuntansi itu catatan seperti ini kah (menunjukkan catatan usahanya). 
Kalau standarnya aku nggak tau....Waktu itu pernah sih ada sosialisasi dari 
koperasi atau apa gitu aku lupa, tapi karna orang-orang juga sibuk jualan, 
jadi nggak terlalu apa yaa perhatikan. Mereka kasih buku gitu buat kita 
catat-catat berapa hasil jualan kita, pengeluaran kita apa-apa aja, kata 
mereka pencatatan seperti itu namanya akuntansi tadi”.69 
 
Bapak Agus memahami akuntansi sebagai pencatatan hasil penjualan dan 

pengeluaran, dan juga tidak memahami standar akuntansi sama sekali, dengan 

ungkapannya berisi noema berikut ini: 

“Pencatatan yang saya tau kayak hasil jualan dan pengeluaran usaha, untuk 
standar akuntansinya saya nggak tau”.70 
 
Secara sederhana Ibu Aminah memahami akuntansi sebagai pencatatan dan 

tidak memahami standar akuntansi dengan penekanannya yang mengandung noema 

berikut ini: 

“Ya… tahunya aku itu mencatat banar ay, standar apa pulang itu kada tahu 
aku”.71 
 
Sama halnya dengan Ibu Aminah, Bapak Haji Syukur memahami akuntansi 

sebagai pencatatan usaha. Beliau mengungkapkan yang mengandung noema: 

“Tau, seperti catatan keuangan usaha toh. Kalau untuk standarnya tidak 
pernah saya tau”.72 

 
69Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
70Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul11.10 wita.  Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
71Wawancara dengan Ibu Aminah, Kamis, 23 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
72Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita.  

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Sementara Ibu Anisa yang merupakan alumni Akuntansi di salah satu 

sekolah menengah kejuruan di Samarinda sangat memahami akuntansi, namun juga 

tidak memahami standar akuntansi, dengan penjelasannya berisikan noema berikut: 

“Taunya akuntansi itu kayak laporan keuangan sih, jurnal umum, buku 
besar, gitu-gitu. Tapi kalau standar akuntansi aku nggak tau, karena taunya 
dulu pas belajar gimana cara buat jurnal umum, buku besar itu juga kan dari 
transaksi-transaksi usaha, biasanya kalau di sekolahkan contohnya Unit 
Dagang yaa....Tau dong, kan aku dulu lulusan Akuntansi di SMKN 1”.73 
 
Berbeda dengan analisis bracketing tahap awal, analisis bracketing yang 

lebih mendalam menunjukkan adanya noema berupa tiga kategori pemahaman 

sebagian siklus atau teknik akuntansi oleh pedagang usaha mikro dan usaha kecil 

pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dalam perspektif Islam, yaitu 

pengumpulan bukti transaksi, penghitung-an harga jual dan penyisihan keuntungan, 

serta pencatatan transaksi. Analisis horizon dilakukan dengan merefleksikan hasil 

eidetic reduction dan horizonalizing tersaji pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Analisis Horizon Pemahaman Akuntansi Pedagang Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dalam Perspektif Islam 

No. Kategori Pemahaman 
Akuntansi Uraian Pemahaman Akuntansi Perspektif Islam 

1 Pengumpulan bukti 
transaksi 

a. Menghindari kerugian usaha; 
b. Memudahkan pemesanan barang 

dan penetapan harga jual; 
c. Mengontrol utang dengan 

dukungan daya ingat; 
d. Menghitung keuntungan. 

a. Kesyukuran; 
b. Kejujuran; 
c. Tawakal; 
d. Amanah; 
e. Ketundukan; 
f. Kepedulian. 

2 Penghitungan harga 
jual dan penyisihan 
keuntungan 

a. Tidak merugikan orang lain; 
b. Mempertahankan pelanggannya; 
c. Tolong-menolong sesama 

pedagang; 
d. Pelayanan baik dan pemenuhan 

kebutuhan pribadi; 

a. Tawakal; 
b. Kepedulian; 
c. Kesyukuran; 
d. Kejujuran; 
e. Keikhlasan; 
f. Amanah; 
g. Ketundukan. 

 
73Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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No. Kategori Pemahaman 
Akuntansi Uraian Pemahaman Akuntansi Perspektif Islam 

e. Mempercepat penjualan kue 
titipan; 

f. Mengontrol penggunaan hasil 
penjualan; 

g. Diterima pelanggan serta 
keluarga; 

h. Tawar-menawar dan keamanan 
modal; 

i. Kepatuhan pada Allah. 
3 Pencatatan transaksi a. Menghindari kerugian; 

b. Memudahkan penagihan dan 
mempertahankan pelanggan; 

c. Memudahkan pemesanan barang; 
d. Menghindari salah paham; 
e. Ketepatan pembayaran utang. 

a. Keikhlasan; 
b. Kesyukuran; 
c. Tawakal; 
d. Kejujuran; 
e. Amanah; 
f. Kepedulian. 

Sumber: Hasil analisis fenomenologi Islam (Lampiran IV) 
 
Berikut pembahasan ketiga kategori pemahaman sebagian siklus akuntansi 

oleh pedagang usaha mikro dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota 

Samarinda dalam perspektif Islam. 

1. Pengumpulan Bukti Transaksi 

Ibu Anisa, Bapak Sutisno, Ibu Ita, dan Bapak Haji Syukur memahami 

pentingnya akuntansi melalui pengumpulan bukti transaksi, seperti kuitansi pem-

belian, nota, dan sebagainya. Analisis bracketing yang lebih mendalam menunjuk-

kan bahwa Ibu Anisa menganggap penting untuk mengumpulkan bukti transaksi 

sebagai informasi mengenai jumlah pesanan, sisa utang, dan sisa persediaan barang 

dagangan, sehingga dia tidak mengalami kerugian usaha. Bapak Sutisno me-

ngumpulkan bukti transaksi untuk memudahkan dalam melakukan pembelian 

barang serupa pada masa yang akan datang, serta memudahkan untuk menetapkan 

harga jual. Ibu Ita menyadari bahwa penyimpanan nota pembelian sangat 

membantu dalam mengontrol utang kepada pemasok yang didukung oleh daya 

ingatnya terhadap seluruh barang dagangannya. Bapak Haji Syukur menerapkan 
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akuntansi cukup dengan mengumpulkan nota dan menghitung keuntungan 

hariannya untuk menghitung pendapatan. 

Ibu Anisa tidak melakukan pencatatan usaha, namun cukup mengumpulkan 

nota-nota pembelian dengan noema berikut ini: 

“Kalau untuk {catatan usaha sih nggak ada}, paling aku cuma {ngumpulin 
nota-nota} pembelian barang aja sih”.74 
 
Ibu Anisa mengumpulkan nota sebagai informasi jumlah pesanan, sisa utang 

ke pemasok, dan untuk mengetahui sisa persediaan barang dagangannya. Epoche 

berikut ini menjelaskan hal tersebut. 

 “Terus pengumpulan nota tadi yaa.. jadi kan kalau kita ambil barang dari 
pemasok otomatis ada notanya kan yaa, nah nota ini yaa buat informasi kita 
aja sih berapa banyak jumlah pesanan, sudah lunas apa nggak, terus buat ini 
juga sih bisa sinkron kan aja sih sama stok barang kita di pasar berapa 
banyak lagi yang nanti dipesan...”.75 
 
Ibu Anisa menegaskan melalui epoche berikut ini bahwa dia tidak perlu 

untuk melakukan pencatatan karena informasi yang dibutuhkannya telah dapat 

tersedia melalui pengumpulan nota pembelian. 

“Kalau aku sendiri sih perlu ya, karna aku kan nggak ada catatan usaha, jadi 
yaa buat {ngelola keuangan usahaku} aja biar lebih mudah aja yaa buat 
pesan barang selanjutnya, mastiin berapa banyak yang emang mau dipesan 
lagi, biar nggak rugi juga, jadi yaa.. aku ngumpulin nota-nota gitu”.76 
 
Dengan demikian, intentional analysis menunjukkan bahwa Ibu Anisa me-

mahami pentingnya akuntansi melalui pelaksanaan pengumpulan nota-nota pem-

belian barang dilakukan untuk menghindari kerugian usaha. 

 
74Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
75Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
76Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
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Pengumpulan nota-nota pembelian yang dilakukan Ibu Anisa memudahkan 

dirinya untuk memesan kembali barang dagangan ke pemasok termasuk pemesan-

an barang dagangan yang cepat rusak dan kurang dibutuhkan pelanggannya. Ibu 

Anisa menjelaskan pengalamannya dalam epoche berikut ini. 

“Kalau untuk barang-barang yang cepet expired dan jarang dibutuhin sama 
pembeli, yang pasti aku ambil barangnya dikit aja sih biar nggak rugi kan 
karna nggak semua barang juga bisa diretur yaa”.77 
 
Pengumpulan nota-nota pembelian memudahkan Ibu Anisa untuk memper-

kirakan pemesanan barang dagangan yang banyak dibeli dan dibutuhkan 

pelanggannya. Keuntungan yang diperoleh Ibu Anisa dari barang dagangan yang 

cepat laris senantisa dapat menutupi kerugian terhadap barang dagangan yang cepat 

rusak dan kurang dibutuhkan pelanggannya. Informasi tersebut berdasarkan pada 

uraian Ibu Anisa dalam noesis berikut ini. 

“Nah kalau untuk barang-barang yang emang banyak dibeli dan dibutuhin 
pelanggan yang pasti aku bisa perkirain sendiri berapa banyak, dan itu pasti 
habis sih. Terus kalau untuk barang-barang lain yang nggak bisa di retur itu, 
kerugiannya itu alhamdulillah bisa {tertutupi} sama yang lain”.78 
 
Uraian Ibu Anisa tersebut juga menunjukkan kesyukuran Ibu Anisa karena 

setiap kerugiannya dapat tertutupi oleh keuntungannya yang lebih besar. Peng-

galian lebih lanjut melalui wawancara mendalam dengan Ibu Anisa menunjukkan 

bahwa Ibu Anisa mengganggap pentingnya kejujuran dalam berinteraksi dengan 

pemasok dan pelanggan. Ibu Anisa menjelaskan tentang kerugian tertutupi oleh 

keuntungannya dalam noesis berikut ini. 

“Ya pastilah kalau usaha itu kan bakal ngalamin kerugian, bisa dari utang 
yang nggak dibayar tadi terus salah kasih kembalian juga pernah, nah 

 
77Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
78Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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alhamdulillahnya kerugian kayak gitu bisa ketutup sama keuntungan yang 
kita dapat, lagi pula kalau kita {jujur} saat jualan rezeki kita nggak kemana 
kok walaupun banyak aja juga yang jualan sembako disini”.79 
 
Ibu Anisa menerapkan kejujuran dalam berdagang dengan cara tidak men-

jual barang yang sudah kadaluarsa kepada pembeli, menimbang barang secara 

transparan, dan rencana kenaikan harga. Uraian tersebut terungkap dalam noesis 

berikut. 

“Nerapinnya ya.. contohnya aja kan kayak barang-barang yang udah 
expired, gak mungkin kita jual ke pembeli, terus kalau timbangan juga kita 
taroh di depan sini kan (menunjuk ke timbangan), jadi mereka liat juga kalau 
emang bener nih yang kita timbang 1 kg misalnya, gak kurang gitu.. Terus 
kalau harga barang mau naikpun kita kasih tau kok ini harganya mau naik 
ya bu nggak kayak kemarin lagi, jadi mereka nggak kaget kalau besok2 
harganya udah berubah, kalau udah kembali normal ke harga awal kita juga 
jualnya harus jujur ya balik ke harga normal gitu, kayak minyak waktu itu.80 
 
Intentional analysis tersebut menghasilkan simpulan dalam analisis eidetic 

reduction bahwa Ibu Anisa menyadari pengumpulan nota-nota pembelian barang 

dilakukan untuk menghindari kerugian usaha sebagai bentuk keyakinannya bahwa 

kesyukuran dan kejujuran dalam berusaha akan selalu membawa pada keuntungan. 

Bapak Sutisno memahami dan menerapkan akuntansi juga dengan cara 

pengumpulan bukti transaksi dan menganggap pencatatan tidak diperlukan. Berikut 

ini adalah noema yang dihasilkan dari analisis bracketing lebih lanjut. 

“Kalau pendapatan setiap hari {saya nggak catet} mbak, tapi kalau penge-
luaran saya kumpulin nota pembeliannya aja mbak”.81 
 

 
79Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.   
80Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
81Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Pendalaman berikutnya menghasilkan suatu epoche, yang mengungkapkan 

bahwa Bapak Sutisno tidak perlu melakukan pencatatan karena pendapatannya 

belum banyak. 

“Yaa gimana ya mbak, karna emang pendapatan usaha ini kan nggak 
seberapa ya jadi ya saya rasa ndak perlu dicatet, kalau {pendapatan banyak 
mungkin baru dicatet}”.82 
 
Pengumpulan bukti pembelian dilakukan Bapak Sutisno agar dirinya dapat 

mengingat jumlah barang dagangan yang telah dibeli dan untuk memudahkan 

dalam memesan jumlah barang dagangan yang akan dipesan. Epoche berikut ini 

menjelaskan hal tersebut. 

“Nota pembelian itu saya kumpulin aja mbak biar inget kemarin belinya 
berapa banyak, jadi nanti kalau mau beli lagi bisa dikira-kira, tapi kalau saya 
sudah beli lagi, nota sebelumnya saya buang, jadi saya simpan yang baru aja 
mbak. terus kita kan juga bisa liat sisa dagangan secara fisik yaa, ya… kita 
kira-kira aja berapa nanti yang bakal dibeli kembali”.83 
 
Noema dan epoche tersebut menghasilkan intentional analysis bahwa Bapak 

Sutisno memahami pentingnya akuntansi melalui pengumpulan nota pembeliannya 

agar dapat mengingat jumlah barang yang telah dibeli serta memudahkan dalam 

memesan kembali dengan jumlah yang sama dan menetapkan harga jual. 

Bapak Sutisno merasa cukup dengan mengumpulkan nota pembelian tanpa 

melakukan pencatatan penjualan karena Bapak Sutisno meyakini bahwa rezeki 

sudah diatur oleh Allah, melalui penekanannya dalam noesis berikut ini. 

“Mungkin yang pertama itu percaya dan yakin aja bahwa rezeki itu sudah 
diatur sama yang di atas, walaupun kadang nggak sesuai sama apa yang kita 

 
82Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
83Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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harapkan, seenggaknya Allah nggak mungkin biarin kita kelaparan, pasti 
ada aja Allah kasih rezeki buat kita hidup”.84 
 
Analisis eidetic reduction terhadap berbagai noema, noesis, epoche, dan 

intentional analysis tersebut menghasilkan suatu simpulan bahwa Bapak Sutisno 

menyadari pengumpulan nota pembelian akan memudahkan dalam memesan 

barang dan menetapkan harga jual yang didasarkan pada sikap tawakal karena Allah 

sudah mengatur rezekinya dan tidak membiarkan diri dan keluarganya kelaparan. 

Pemahaman Ibu Ita dalam menerapkan akuntansi juga memiliki kemiripan 

dengan Ibu Anisa dan Bapak Sutisno. Ibu Ita menerapkan akuntansi dengan cara 

menyimpan nota pembelian barang. Noema yang diperoleh dari analisis bracketing 

berikut ini menunjukkan pengalaman Ibu Ita tersebut. 

“Yaa.. kalau untuk catatan yang saya tulis pribadi di buku gitu {nggak ada} 
sih, cuman saya simpan nota kayak gini aja sih (sambil menunjukkan nota 
pembelian barang)”.85 
 
Ibu Ita mengumpulkan nota pembelian agar memperoleh informasi tentang 

sisa utang Ibu Ita kepada pemasok dan juga untuk mengatahui jumlah pengeluaran-

nya. Berikut ini epoche yang menjelaskan kesadaran Ibu Ita tersebut. 

“Notanya ini ya biar kita tau aja sih mbak, sudah dibayar lunas kah atau 
kredit kah, jadi pengeluaran juga tau berapa”.86 
 
Ibu Ita merasa tidak perlu melakukan pencatatan karena Ibu Ita mengelola 

sendiri usahanya dan telah melakukan penyisihan pendapatan setiap hari. Ibu Ita 

menjelaskan alasannya tersebut dalam epoche berikut ini. 

“Karna apa yaa, kan yang ngelola saya sendiri, jadi otomatis yang tau semua 
harga pembelian, pendapatan perhari juga saya jadi ya saya nggak catet 

 
84Wawancara dengan Bapak Sutisno, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 12.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
85Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
86Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
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mbak, tapi kalau untuk semisal pendapatan saya perhari itu biasanya {saya 
sisihkan} sebagian buat beli barang selanjutnya gitu”.87 
 
Informasi dari noema dan epoche dari wawancara mendalam dengan Ibu Ita 

menghasilkan suatu hasil intentional analysis bahwa Ibu Ita memahami penting-

nya akuntansi melalui penyimpanan nota pembelian yang bermanfaat dalam 

mengontrol utang didukung oleh daya ingat terhadap seluruh barang dagangannya. 

Analisis bracketing lebih jauh menunjukkan bahwa Ibu Ita menyadari 

bahwa pengumpulan nota pembelian merupakan penerapan dari prinsip kejujuran 

dan bertanggung jawab dalam berusaha serta untuk memastikan bahwa Ibu Ita tidak 

menjual barang dagangan yang membahayakan pelanggannya. Noesis berikut ini 

menegaskan kesadaran Ibu Ita tersebut. 

“...kalau kumpulin nota itu yaa pasti karna prinsip jujur dan bertanggung-
jawab lah sama usaha yang saya jalankan, saya juga jualan nggak mau jual 
barang yang expired atau jual merkuri gitu yang bahaya...”.88 
 
Dengan demikian, analisis eidetic reduction terhadap hasil intentional 

analysis dan noesis menyimpulkan bahwa Ibu Ita menyadari penyimpanan nota 

pembelian akan bermanfaat dalam mengontrol utang dengan dukungan daya ingat 

terhadap seluruh barang dagangannya berdasarkan pada kejujuran dan tanggung 

jawab sehingga tidak merugikan pihak lain. 

Analisis bracketing terhadap informasi yang disampaikan Bapak Haji 

Syukur menghasilkan noema berikut ini. 

“Tidak ada saya, ya walaupun {seharusnya ada} kan setiap usaha itu ya, 
paling saya cuma pakai nota begini saya kumpulkan”.89 

 
87Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
88Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
89Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Noema tersebut menunjukkan bahwa Bapak Haji Syukur menganggap perlu 

ada pencatatan, namun sejauh ini Bapak Haji Syukur menerapkan akuntansi hanya 

melalui pengumpulan nota. Bapak Haji Syukur menjelaskan bahwa pencatatan 

tidak dilakukan karena modal usahanya hanya berasal dari uang pribadinya tanpa 

menggunakan utang dari pihak lain. Bapak Haji Syukur juga beralasan bahwa dia 

menjalankan usaha tersebut sehingga tidak sempat membuat catatan. Beberapa 

epoche berikut ini menunjukkan uraian alasan Bapak Haji Syukur tersebut. 

“Karena apa yaa.. saya kan awal usaha ini memang modalnya dari uang 
pribadi saya sendiri, tidak saya berhutang misalnya toh ambil dari koperasi 
atau bank tidak” 
 
“… saya dulu sesuaikan dengan modal saya, saya atur sendiri pendapatan 
dam modal ini kan, jadi tidak ada saya catat”.90 
 
“...tapi karena saya kerjanya sendiri tidak sempat saya buat-buat begitu, 
karena saya pikir juga saya yang pegang uangnya ini saya yang kelola 
seperti itu semuanya, jadi yaa.. saya tidak catat, hanya kumpul nota saja 
saya”.91 
 
Bapak Haji Syukur mengumpulkan nota penjualan dan pembelian yang 

kemudian sesaat sebelum menutup tokonya Bapak Haji Syukur akan menghitung 

jumlah penjualan dan pembelian di nota tersebut untuk menghasilkan jumlah 

pendapatan pada hari itu. Epoche berikut ini menjelaskan kebiasaan Bapak Haji 

Syukur tersebut. 

“...nanti kan kalau sudah mau tutup toko, saya hitung ini berapa tadi orang 
jual saya tinggal liat di nota nya, atau berapa tadi orang beli, tinggal saya 
lihat baru saya hitung-hitung lagi berapa pendapatan saya hari ini begitu”.92 

 
90Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
91Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
92Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
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Intentional analysis terhadap noema dan epoche yang dihasilkan dari 

analisis bracketing menghasilkan simpulan bahwa Bapak Haji Syukur memahami 

pentingnya akuntansi melalui pengumpulan nota pembelian dan penjualan untuk 

menghitung keuntungan yaitu selisih antara modal awal dan modal akhir setiap hari. 

Bapak Haji Syukur mengumpulkan nota pembelian dan penjualan untuk 

memudahkan pengelolaan arus kas dengan tujuan agar tidak merugikan orang lain, 

kemudahan membayar zakat dan sedekah, serta ketenangan dalam menjalankan 

shalat. Bapak Haji Syukur menguraikan panjang lebar pemahamannya tersebut 

dalam noesis berikut ini. 

“Saya hanya kumpulkan nota ya, sebagai cara untuk memudahkan 
pengelolaan uang masuk dan uang keluar. Ya.. kalau berdagang jual-beli 
begini yang utama itu saya tidak mau merugikan orang lain, itu yang 
pertama karena tidak bisa kita menjalankan usaha kalau kita {merugikan 
orang lain}, tidak berkah usaha kita, buat apa kita punya untung banyak-
banyak kalau kita merugikan orang lan. Yang kedua itu saya berprinsip 
bahwa kita {tidak boleh menjelek-jelekan usaha orang lain}. Terlepas dari 
itu, kita juga perlu untuk membayar zakat, apalagi saya ini kan pedagang 
emas, ada perhitungan saya untuk besaran zakat yang harus saya keluarkan. 
Terus itu solat jangan sampai ditinggalkan hanya karna berdagang, karna 
saya tiap waktu solat itu tutup saya punya toko ini, dan terakhir itu sedekah, 
mau besar kecil itu uang yang ada dikantong kasih masuk kotak amal mesjid 
itu harus”.93 
 
Analisis eidetic reduction terhadap berbagai informasi yang didalami dari 

Bapak Haji Syukur sampai pada kesimpulan bahwa Bapak Haji Syukur menyadari 

pengumpulan nota pembelian dan penjualan untuk menghitung keuntungan setiap 

hari sehingga dapat semakin patuh pada perintah Allah dan tidak merugikan orang. 

Berdasarkan hasil Intentional analysis terhadap noema dan noesis dari 

wawancara mendalam dengan Ibu Anisa, Bapak Sutisno, Ibu Ita, dan Bapak Haji 

 
93Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
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Syukur menunjukkan pemahaman pentingnya akuntansi melalui pengumpulan 

bukti transaksi. Pengumpulan bukti transaksi tersebut bertujuan untuk menghindari 

kerugian usaha (Ibu Anisa), memudahkan dalam melakukan pemesanan kembali 

dan penetapan harga jual (Bapak Sutisno), mengontrol utang kepada pemasok (Ibu 

Ita), dan menghitung keuntungan setiap hari (Bapak Haji Syukur). 

Pengumpulan bukti transaksi merupakan bentuk dokumentasi awal dari 

kegiatan akuntansi sebagaimana dijelaskan oleh Clarke dkk bahwa setiap transaksi 

dapat dinyatakan dalam istilah moneter dan memerlukan beberapa bentuk 

dokumentasi berupa hard copy atau salinan elektronik.94 Sementara pengumpulan 

bukti transaksi yang dilakukan informan untuk menghindari kerugian usaha (Ibu 

Anisa), memudahkan dalam melakukan pemesanan kembali dan penetapan harga 

jual (Bapak Sutisno), mengontrol utang kepada pemasok (Ibu Ita), dan menghitung 

keuntungan setiap hari (Bapak Haji Syukur) sejalan dengan penekanan Weygant 

dkk bahwa tujuan penyediaan data akuntansi untuk menyediakan informasi bagi 

pengguna internal dan eksternal dalam mengambil keputusan.95 

Hasil analisis eidetic reduction terhadap noema dan noesis dari beberapa 

informan tersebut menunjukkan bahwa adanya pengumpulan bukti transaksi usaha 

dilatarbelakangi oleh pemahaman informan tentang nilai kejujuran, kesyukuran, 

tawakal, amanah, ketundukan, dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut dapat dianggap 

sebagai nilai yang memfasilitasi tujuan sosial ekonomi dari akuntansi. Baydoun dkk 

mengungkapkan bahwa akuntansi Islam memfasilitasi tujuan sosial ekonomi, yang 

 
94Edward A. Clarke, Yvonne Wilson, dan Michael Wilson, Accounting, An Introduction to 

Principles & Practices, 9th Edition (South Melbourne: Cengage Learning Australia, 2019), h. 27. 
95Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, dan Jill E. Mitchell, Accounting Principles, 

Fourteenth (Danvers: John Wiley & Sons, Inc, 2021), h. 4. 
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mendasari keberadaan organisasi bisnis dalam Islam, sehingga akuntansi Islam 

merupakan proses mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkomunikasikan 

informasi tentang sejauh mana organisasi Islam mencapai tujuan keuangan dan 

sosial ekonomi mereka dalam aturan umum Syariah.96 

Pengumpulan bukti transaksi tersebut yang dilakukan oleh Ibu Ita untuk 

mengontrol utang kepada pemasok sejalan dengan perintah Allah swt dalam 

Alquran surat Al-Baqarah/2 ayat 282. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman 

bin Ishaq Al-Sheikh menjelaskan hasil tahqiq Tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-

Baqarah/2 ayat 282 bahwa ayat tersebut merupakan nasihat dan bimbingan dari 

Allah swt bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan 

muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat 

menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi 

saksi.97 Pengumpulan bukti transaksi merupakan tahap awal pencatatan transaksi 

non tunai. Secara logis, pencatatan transaksi non tunai akan lebih mudah dilakukan 

dengan adanya bukti transaksi. Bahkan, bukti transaksi yang dikumpulkan dapat 

menunjukkan adanya kejelasan dan kesaksian transaksi non tunai.  

Ibu Anisa yang mengumpulkan bukti transaksi mengesankan penerapan 

kejujuran dalam berdagang dengan cara menimbang barang secara transparan 

sebagai perwujudan dari perintah Allah swt dalam Alquran surat Hud ayat 85-86. 

Tafsir tahlili dalam Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan 

bahwa bagi penjual yang sebetulnya dilarang ialah mengurangi takaran dan 

timbangan itu benar-benar dari semestinya, dan tidak ada salahnya menambah 

 
96Nabil Baydoun dkk., Principles of Islamic Accounting (Singapore: John Wiley & Sons 

Singapore Pte. Ltd., 2018), h. 4. 
97Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir), h. 561. 
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dengan sepantasnya, untuk meyakinkan bahwa takaran dan timbangan itu benar-

benar sudah cukup.98 

Hasil analisis eidetic reduction dalam pengumpulan bukti transaksi ini 

berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu yang fokus pada penggunaan standar 

akuntansi. Analisis eidetic reduction ini tidak menggunakan standar akuntansi 

sebagai acuan dalam memahami nilai-nilai Islam yang mendasari pemahaman dan 

penerapan akuntansi para informan. Penelitian Hasanah dan Anggraini, misalnya, 

yang fokus pada persepsi penerapan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).99 Demikian juga dengan Hasanah dkk yang 

fokus pada penerapan akuntansi di beberapa kecamatan di Jakarta yang 

menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.100 

Hasil analisis eidetic reduction juga menunjukkan bahwa informan yang 

mengumpulkan bukti transaksi didasari oleh adanya nilai kejujuran, kesyukuran, 

tawakal, amanah, ketundukan, dan kepedulian, yang tentunya berbeda dengan 

berbagai penelitian yang hanya melakukan pengujian statistik terhadap praktik 

akuntansi usaha mikro. Misalnya pada penelitian Zelie dkk (2020) yang fokus pada 

pengujian pengaruh tingkat pendidikan, jumlah karyawan, frekuensi transaksi, dan 

ukuran perusahaan terhadap praktik akuntansi pada usaha mikro dan kecil.101 

 
98Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran, Surat Hud/11: 85-86. 
99Hasanah dan Anggraini, “Accounting Standards Perceptions in Small Medium 

Enterpriscess: Case Study in Indonesia.” 
100Hasanah dkk. Accounting Application for Small and Medium Enterprises and Compa-

tibility with EMKM Standards: A Case Study in Jakarta, Indonesia. 
101Enyew Mulu Zelie, Tamiru Aniley Alebachew, and Kenubish Asrat Alem. Determinants 

of Accounting Practice in Micro and Small Enterprises: Evidence from Ethiopia. Journal of 
Economics, Business, & Accountancy Ventura 23, no. 2 (2020): 293–303. 
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Hasil analisis eidetic reduction dalam pengumpulan bukti transaksi ini telah 

berhasil mendalami nilai Islam dalam pemahaman akuntansi pedagang yang juga 

berbeda dengan temuan penelitian Diana bahwa ukuran perusahaan, latar belakang 

pendidikan, dan tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi pelaku usaha UMKM 

tentang pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan102 dan Maknun bahwa 

penggunaan sistem informasi akuntansi dan pemahaman standar akuntansi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM.103 

Penelitian ini menunjukkan bahwa informan yang tidak memahami 

akuntansi secara memadai justru senantiasa menggunakan informasi akuntansi 

yang diperoleh secara sederhana atas pengumpulan bukti transaksi, hal ini berbeda 

dengan temuan Ermawati dan Handayani bahwa pemakaian informasi akuntansi 

tidak bisa dipengaruhi oleh pengetahuan akuntansi ataupun pelatihan akuntansi104. 

Informasi dari pengumpulan bukti transaksi tersebut digunakan oleh informan 

untuk menghindari kerugian usaha, melakukan pemesanan kembali dan penetapan 

harga jual, mengontrol utang, dan menghitung keuntungan setiap hari. Pengguna-

an informasi dalam pengambilan keputusan tersebut justru sejalan dengan tujuan 

penyediaan data akuntansi untuk menyediakan informasi bagi pengguna internal 

dalam mengambil keputusan.105 

 
102Diana, “Financial Accounting Standards for Micro, Small, & Medium Entities (SAK 

EMKM) Implementation and Factors That Affect It.” 
103Maknun, “Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi 
Kasus Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Yogyakarta).” 

104Nanik Ermawati dan Retno Tri Handayani, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peng-
gunaan Informasi Akuntansi Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating,” 
Jurnal Kajian Akuntansi 6, no. 1 (2022): 124–44, http://dx.doi.org/10.33603/jka.v6i1.5271. 

105Weygandt, Kimmel, dan Mitchell, Accounting Principles, h. 5. 
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Penelitian Ramli dan Zain yang menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro 

tidak memiliki pengetahuan tentang praktik pencatatan akuntansi dasar dan sistem 

akuntansi yang tepat106 dan Biduri dkk yang menemukan bahwa pelaku usaha mikro 

tidak mau membuat laporan keuangan untuk usahanya107 cenderung identik dengan 

data epoche dalam intentional analysis penelitian ini yang menggambarkan bahwa 

beberapa informan merasa tidak perlu untuk melakukan pencatatan terhadap 

transaksi pembelian dan penjualan usaha.  

2. Penghitungan Harga Jual dan Penyisihan Keuntungan 

Ibu Sumiarti, Bapak Sutisno, Ibu Anisa, Ibu Ita, Ibu Leni, Bapak Agus, Ibu 

Aminah, dan Bapak Haji Syukur memahami pentingnya akuntansi melalui peng-

hitungan harga jual barang dagangan. Selain itu, Ibu Ita, Ibu Leni, Bapak Agus, Ibu 

Aminah, dan Bapak Haji Syukur juga memahami dan menerapkan akuntansi 

dengan cara penyisihan keuntungan untuk kebutuhan pribadi, sehingga tidak ter-

campur dengan kebutuhan usaha.  

Analisis bracketing yang lebih mendalam menunjukkan bahwa terdapat dua 

kategori penghitungan harga jual yang dilakukan pedagang. Pertama, pedagang 

yang menghitungan harga jual yang disesuaikan dengan harga pasar dengan mem-

perhatikan harga pokok barang. Dan Kedua, pedagang yang menghitung harga jual 

di bawah/atas harga pasar dengan memperhatikan harga pokok barang. Kedua 

kategori tersebut masih membuka opsi tawar menawar dengan pelanggan. 

Analisis bracketing yang lebih mendalam juga menunjukkan bahwa 

informan memahami akuntansi dengan cara berusaha memisahkan dana untuk 

 
106Ramli dan Zain, “Micro Business: Do They Need Accounting?” 
107Biduri dkk., “Skeptisme Pelaku Usaha Mikro Terhadap Standar Akuntansi.” 
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urusan usaha dan dana untuk urusan pribadi dengan cara senantiasa menyisihkan 

dana untuk urusan pribadi yang diambil dari keuntungan usaha yang diperoleh. 

Ibu Sumiarti menghitung harga jual secara sederhana, yaitu harga pokok 

barang dagangan yang dibeli ditambah sekitar Rp 2.000,00 s.d. Rp 3.000,00. 

Berikut ini pemaparan Ibu Sumiarti yang merupakan noema dalam analisis ini. 

“Ya kalau aku ndak ngikutin mereka mbak, terserah mereka mau jual 
berapa, aku ikutin harga awal dari pemasok terus tak tambahin untung 
perkilonya, kayak tomat iki aku ambil harga awale 25 ribu, ya aku jual 28 
ribu perkilo jadi untungku ya cuma 3ribu perkilonya mbak”.108 
 
Ibu Sumiarti juga ketika terjadi kenaikan harga barang dari pemasok, Ibu 

Sumiarti juga menaikkan harga jual dengan untung sekitar Rp 2.000,00 s.d. Rp 

3.000,00. Khusus untuk dagangan yang cepat membusuk seperti kangkung dan 

bayam, Ibu Sumiarti hanya mengambil untung sekitar Rp 1.500,00. Ungkapan Ibu 

Sumiarti tersebut tergambar dalam epoche berikut ini. 

“Aku ndak ribet ee mbak, pokeke untungku itu perkilo yo sekitar Rp 2.000-
Rp 3.000 aja mbak, nda banyak, apalagi kalo sayur untungku paling sewu-
limang atus”.109 
 
“Mau tomat, bawang, wortel, semua aku ambil untung sekitar Rp 2.000-Rp 
3.000/Kg, wes yang aku sampaikan ke sampean tadi. Kecuali kangkung, 
bayam iki sewu ae limang atus, cepet busuk mbak, ndak bisa dijual 
besok”.110 
 
Ketika didalami tentang jumlah penjualan yang diperoleh dengan harga jual 

seperti itu, Ibu Sumiarti berserah diri (tawakal) kepada Gusti Allah. Ibu Sumiarti 

bersama suaminya yang menyerahkan hasil usahanya sepenuhnya kepada Allah swt 

 
108Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
109Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
110Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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merasakan keberkahan dalam menjalankan usaha dan kehidupan sehari-hari. 

Kondisi tersebut tergambar dalam noesis yang diperoleh berikut ini. 

“Tapi yaaa, {ikhlas} aja lah, mau laris ndak yo yang penting kita udah niat 
jualan, hasilnya yaa wes Gusti Allah yang ngatur, iki kali ya mbak, 
{percaya} ae lah sama yang beli, mau nanti dia jujur ndaknya ya urusan dia 
sama yang di atas lah”.111 
 
“...ya jadi berkah aja kali pak yaa.. (sambil mastikan ke suaminya) wes 
tercukupi kebutuhan kita pak yaa, bisa makan minum alhamdulillah, bisa 
bayar sekolah anak kita juga, ya banyak lah, bisa cicil mobil juga buat 
angkut barang dagangan”.112 
 
Terdapat pula epoche yang menjelaskan bahwa bagi Ibu Sumiarti yang ter-

penting adalah penerapan harga jual yang ditetapkan tidak merugikan orang lain, 

tidak mencurangi timbangan, dan tidak menutupi kekurangan/cacat barang 

dagangan. 

“Yoo.. jualan yang bener aja aku, ndak bodokin orang, kasih timbangan 
yang bener, wes kalo barangne busuk yo aku bilang busuk, tak sisihkan 
memang, yo kalone bagus aku kata bagus mbak”.113 
 
Berdasarkan noema dan epoche tersebut dirumuskan hasil intentional 

analysis bahwa Ibu Sumiarti memahami pentingnya akuntansi melalui penerapan 

penghitungan harga jual yang sesuai kondisi barang dagangannya. Berdasarkan 

noema, epoche, neosis, dan intentional analysis disimpulkan eidetic reduction yaitu 

Ibu Sumiati menyadari bahwa penerapan penghitungan harga jual merupakan 

bentuk tawakalnya kepada Allah swt, dengan harapan tidak merugikan orang lain. 

 
111Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Jumat, 3 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
112Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Jumat, 3 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
113Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Jumat, 3 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Ibu Anisa juga memahami akuntansi dengan menerapkan harga jual yang 

mengikuti harga pasar di sekitarnya yang bertujuan agar Ibu Anisa dapat 

mempertahankan pelanggan dan bersaing secara wajar dengan penjual lain yang 

juga mencari rezeki. Noema dan noesis secara berurutan berikut ini menegaskan hal 

tersebut. 

“Kalau untuk harga sendiri iya {ngikutin standar harga pasar}, karena setau 
aku rata2 pedagang disini harganya pasti sama sih”.114 
“...biar kita tetap ada yang beli terus langganan nggak milih belanja di 
tempat lain karna kan harganya sama... biar kita masih bisa bersaing sama 
penjual lain kan sama-sama buat nyari rezeki yaa”.115 
 
Ibu Anisa menguraikan bahwa harga jual barang dagangannya yang me-

ngikuti harga pasar merupakan bentuk tawakal karena setiap pedagang telah 

memiliki rezeki masing-masing. Tawakal itu mendorong Ibu Anisa utuk senantiasa 

mensyukuri setiap hasil usahanya. Ibu Anisa juga senantisa mencoba 

mempertahankan pelanggannya dengan harga jualnya yang mengikuti harga pasar 

dengan strategi yang mengedepankan kejujuran. Berikut ini merupakan noesis yang 

menjelaskan tawakal, kesyukuran, dan kejujuran tersebut. 

“Ini juga yang paling penting sih, kita harus bersyukur sama apa yang kita 
dapat hari ini, mau hari ini sepi pembeli, mau rame, keadaan apapun harus 
disyukuri aja. Setiap pedagang juga ada sendiri kok rejekinya walaupun 
jenis usahanya sama, yang penting kita harus selalu jujur dan pertahankan 
pelanggan kita”.116 
 
Noema dan noesis tersebut menghasilkan intentional analysis bahwa Ibu 

Anisa memahami pentingnya akuntansi melalui penghitungan harga jual yang 

 
114Wawancara dengan Ibu Anisa, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
115Wawancara dengan Ibu Anisa, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
116Wawancara dengan Ibu Anisa, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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mengikuti harga pasar dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggannya. 

Sementara eidetic reduction menyimpulkan Ibu Anisa menyadari bahwa peng-

hitungan harga jual yang mengikuti harga pasar akan mempertahankan pelanggan-

nya berdasarkan prinsip tawakal, yaitu bahwa setiap pedagang telah memiliki 

rezekinya masing-masing yang tidak akan tertukar dengan pedagang lain. Prinsip 

tawakal terhadap harga jual mengedepankan kesyukuran dan kejujuran terhadap 

setiap kondisi hasil usahanya. 

Bapak Sutisno memahami pentingnya akuntansi melalui penghitungan 

harga jual dengan keuntungan sebesar 20% dari harga beli, sehingga harga jual 

barang dagangan Bapak Sutisno sering dianggap lebih mahal oleh para pembeli. 

Karena itu, Bapak Sutisno akan mengikuti harga di tempat lain untuk penjualan 

dalam jumlah yang banyak. Berikut ini noema dan epoche secara berurutan yang 

menjelaskan pemahaman tersebut. 

“...yang jelas ya saya jual menyesuaikan sama keuntungan saya aja, 
untungnya ya sekitar 20% dari harga beli itu aja sih”.117 
 
“...ya saya kadang kalau mereka beli banyak baru saya mau ngikutin harga 
di tempat lain, tapi kalo yang dia beli sedikit dan mau nyamain sama tempat 
lain, yaa saya nggak mau”.118 
 
Meski demikian, Bapak Sutisno mengedepankan prinsip solidaritas dan 

peduli dengan pedagang lain jika terdapat pembeli mencari barang dagangan yang 

tidak dimiliki oleh Bapak Sutisno. Bapak Sutisno menjelaskan lebih lanjut perlunya 

tolong menolong sesama pedagang dan bukan malah saling menjatuhkan. Berikut 

 
117Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
118Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
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ini merupakan noesis yang ditemukan pada informasi yang diberikan oleh Bapak 

Sutisno terkait dengan penetapan harga.  

“Lagi pula, kalau semisal pembeli mau beli barang yang nggak ada di tempat 
saya, saya tawarin juga untuk membeli di tempat lain yang menjual barang 
dagangan yang sama ya saling {tolong-menolong} aja lah mbak”.119 
 
“Ya.. jangan sampai menjatuhkan antar pedagang lah mbak, karna masih 
banyak kan yang kita temui itu seperti itu”.120 
 
Kejujuran dan saling tolong-menolong merupakan prinsip penting bagi 

Bapak Sutisno dalam berdagang, termasuk dalam penghitungan harga jual. Saling 

tolong-menolong dalam berdagang yang dimaksudkan Bapak Sutisno juga terkait 

dengan pelaksanaan shalat yang dilakukannya bergantian dengan istrinya atau 

Bapak Sutisno juga menitip dagangannya kepada pedagang lain. Terkait dengan hal 

tersebut, Bapak Sutisno mengungkapkan dalam noesis sebagai berikut. 

“...ya kita sebagai pedagang harus jujur itu...”.121  
 
“Terus mungkin ya nggak boleh ninggalin solat walaupun sedang ber-
dagang, ya kalo saya berdua sama istri saya, dia yang jaga terus saya solat 
gantian. Tapi kalau saya jaga sendiri, tak tinggal solat ya titip sama yang 
lain sementara”.122 
 
Berdasarkan noema, epoche, dan noesis tersebut diperoleh intentional 

analysis bahwa Bapak Sutisno memahami pentingnya akuntansi melalui peng-

hitungan harga jual yang menaikkan 20 persen dari harga pada nota pembelian. 

Sementara hasil eidetic reduction menunjukkan Bapak Sutisno menyadari bahwa 

 
119Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
120Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
121Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.    
122Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.    
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penghitungan harga jual berdasarkan pada kejujuran serta tolong-menolong sesama 

pedagang dalam mencari rezeki. 

Penghitungan harga jual barang dagangan berdasarkan harga pasar juga 

dilakukan oleh Ibu Ita. Ibu Ita menganggap bahwa Ibu Ita harus dapat memberikan 

layanan yang lebih baik dengan keramahan dan kesopanan. Berikut ini noema dan 

noesis secara berurutan yang diperoleh dari informasi dari Ibu Ita. 

“Kalau saya sih sama aja kayak standar harga pasar, jadi kita disini hampir 
sama semua sih harganya”.123 
 
“...nah berarti misal pelayanannya bisa kita contoh kayak ramah, pakai 
pakaian yang rapi...”.124 
 
Ibu Ita beranggapan bahwa pedagang di pasar tradisional sebaiknya men-

contoh pelayanan pada outlet waralaba modern yang tidak membeda-bedakan 

setiap pembeli serta lebih ramah dalam melayani. Anggapan Ibu Ita tersebut ter-

ungkap pada noesis berikut ini. 

“Ya gimana ya… menurut saya sih iya, mereka kan nggak beda-bedain antar 
pembeli satu dengan yang lain, sedangkan di pasar masih ada yang begitu 
beda-bedain pembeli. Terus mereka itu lebih ramah aja ke pembeli misalnya 
bilang “terimakasih” sedangkan di pasar kan jarang, walaupun kadang di 
pasar ada juga penjual yang nanya ‘cari apa bu’ atau langsung nawarin harga 
barang jualannya yang murah, ya.. gitu aja sih”.125 
 
Ibu Ita juga memahami pentingnya akuntansi melalui penyisihan keuntung-

an untuk urusan pribadi. Ibu Ita menjelaskan pentingnya menyisihkan keuntungan 

 
123Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.    
124Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.     
125Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.    
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usaha untuk urusan pribadi agar modal usahanya tidak tergerus habis, dengan 

noema berikut ini. 

“Makanya biar saya nggak catet, tapi selesai jualan langsung saya sisihkan 
ini untung usaha buat kebutuhan pribadi dan sebagian saya simpan saya 
sisihkan buat bayar pembelian barang jualan itu”.126 
 
Ibu Ita menjelaskan pentinganya penyisihan keuntungan usaha untuk urusan 

pribadi karena Ibu Ita harus memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari yang 

harus terkontrol sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Penyisihan 

keuntungan tersebut juga merupakan cara Ibu Ita untuk mengetahui pendapatan-

nya per hari. Ibu Ita menjelaskan pengalamannya dalam epoche berikut ini. 

“Biar anak saya ikut temani jualan juga, saya nggak pernah ambil dari laci 
jualan ini, pasti saya kasih dari dompet saya mbak, soalnya kalau nggak 
kayak gitu, kita nggak tau pendapatan kita perhari berapa kan, nanti habis 
buat belanja anak-anak kita, nggak ketahuan untung kita berapa. Saya gin 
biar belanja gorengan kah, minuman kah, tetap aja saya pakai uang pribadi 
didompet saya mbak, nggak mau saya ambil uang jualan pokoknya.127 
 
Ibu Ita menceritakan pengalamannya pada epoche, bahwa sebelumnya dia 

tidak melakukan penyisihan keuntungan, sehingga modal usaha langsung diguna-

kan untuk kepentingan pribadi sehingga dia tidak mengetahui kinerja usahanya. 

“...itu kayak apa, pokoknya asal jualan aja, jadi nggak tau untung berapa ya 
itu juga buat makan, buat belanja, pokoknya jadi satu semuanya. Terus 
lama-lama aku mikir kayaknya jualan yang bener nggak gini deh, kayaknya 
harus diatur deh buat pengeluaran berapa, buat pribadi berapa”.128 
 
Ibu Ita juga menggarisbawahi pada ungkapannya dalam noesis berikut ini 

bahwa harga jual berdasarkan harga pasar harus diterapkan dengan akad yang jelas 

 
126Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.    
127Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.     
128Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.     
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sebagai tanda perpindahan kepemilikan sekaligus sebagai kerelaan atau persetuju-

an terhadap harga barang yang ditawarkan penjual.  

“...yang penting banget itu saya selalu mengikrarkan {akad} “jual lah” 
kayak gitu sih jadi secara nggak langsung kepemilikan barang saya pindah 
ke tangan pembeli”.129 
 
“...ada ikrar akad ini secara nggak langsung kepemilikan barang yang 
semula hak saya pindah ke tangan pembeli, terus kayak kita bilang “jual 
lah” terus dia terima kan berarti dia setuju atau nerima sama barang yang 
kita jual”.130 
 
Ungkapan Ibu Ita tersebut dapat pula dikaitkan dengan upaya penyisihan 

keuntungan yang dilakukannya yang sebenarnya bertujuan untuk memperjelas 

perpindahan uang untuk modal yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Kejelasan penyisihan melalui perpindahan tersebut juga merupakan bentuk ke-

ikhlasannya menggunakan keuntungan untuk kepentingan pribadi sebatas yang 

telah disisihkan. 

Berdasarkan noema, epoche, dan noesis yang terkait dengan penghitungan 

harga jual dan penyisihan keuntungan, diperoleh intentional analysis bahwa Ibu Ita 

memahami pentingnya akuntansi melalui penghitungan harga jual berdasarkan 

pada harga pasar serta adanya penyisihan keuntungan. Berdasarkan itu pula, 

diperoleh hasil eidetic reduction bahwa Ibu Ita menyadari bahwa penyisihan 

keuntungan juga mesti dilakukan dengan pelayanan yang baik kepada pelanggan 

dan keluarganya berdasarkan akad dan kejelasan yang mengandung nilai keikhlasan 

terhadap kondisi dan harga barang serta pemenuhan kebutuhan pribadinya. 

 
129Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.    
130Wawancara dengan Ibu Ita, Jumat, 10 Februari 2023, pukul 13.30 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.    
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Ibu Leni menjelaskan penghitungan harga jual yang bervariasi dan ber-

gantung pada harga yang diberikan oleh pemasok dalam noema berikut ini. 

“Oh kalau yang kue Rp 5.000/4biji itu dia taroh harga Rp 1.000/biji, yang 
Rp 1.000 itu Rp 800/biji harga awalnya, kalau yang Rp 2.000 dia udah taroh 
Rp 1.500/biji, terus kayak putu ini Rp 3.500 dia kasih, yaa terserah kita aja 
sih sebenarnya mau jual berapa”.131 
 
Meskipun harga barang dagangan Ibu Leni tidak sama persis dengan 

pedagang lain, Ibu Leni tetap memperhatikan harga pasar agar barang dagangannya 

cepat terjual, karena pedagang kue seperti Ibu Leni cukup banyak, yang terungkap 

dalam epoche berikut. 

“...yang penting nggak terlalu jauh aja dari harga pasar juga, karna di sini 
kan yang jual bukan cuma aku yaa.. nanti kalau terlalu mahal juga nggak 
banyak yang beli”.132 
 
“...ada beberapa kue yang harganya sama, ada juga yang beda dari tempat 
yang lain yaa”.133 
  
   Keuntungan yang ditetapkan Ibu Leni dalam harga jual relatif tidak begitu 

besar, yaitu Rp 500 per kue agar kue yang dititipkan oleh pemasok dapat terjual 

seluruhnya, seperti penekanannya dalam epoche berikut. 

“...tapi kasian juga kadang kalau mereka banyak yang nggak laku kan, 
otomatis aku juga nggak banyak dapat untung, untungku juga paling besar 
500 satu kue”.134 
 

 
131Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
132Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
133Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
134Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Ibu Leni juga memahami pentingnya akuntansi dengan cara melakukan 

penyisihan keuntungan. Noema berikut ini menjelaskan bahwa Ibu Leni me-

misahkan keuntungan untuk digunakan dalam pemenuhan sehari-hari berikut ini. 

“Iya kalau itu sudah saya pisahkan sendiri yang dari hasil jualan kue ya buat 
modal bikin kue besok lagi, tapi kalau untuk keuntungan atau pendapatan 
usaha sendiri itu ya buat makan sehari-hari gitu”.135 
 
Ibu Leni menjelaskan bahwa penyisihan keuntungan tersebut memudahkan-

nya untuk mengukur keuntungan yang diperoleh dengan penekanannya pada 

epoche berikut. 

“Ya… biar enak aja sih keliatan gitu untung dari jualan orang tadi berapa 
banyak, terus juga biar keliatan kue yang aku jual ini untung kah atau rugi 
kah karna banyak yang nggak laku misalnya hari ini, kalau semuanya di-
gabung nanti besok-besok malah kebiasaan dicampur jadi nggak keliatan 
untung jualan dan rugi masing-masing”.136 
 
Penyisihan keuntungan usaha untuk urusan pribadi sangat bermanfaat bagi 

Ibu Leni, sehingga Ibu Leni tidak pernah menggunakan modal pokok dari kue yang 

dititipkan oleh pembuat kue. Ibu Leni hanya menggunakan untuk urusan pribadi 

uang yang telah disisihkan dari keuntungannya, dengan neosis berikut ini. 

“Alhamdulillah sih nggak ya, walaupun misal dia nggak ambil gitu hasil 
kuenya, tapikan sudah aku sisihkan, jadi ya sampai rumah yang aku ambil 
cuma untung usaha dan untung jualan dari kue yang aku buat sendiri”.137 
 
Berdasarkan beberapa noema, epoche, dan noesis tersebut, diperoleh 

intentional analysis bahwa Ibu Leni memahami pentingnya akuntansi melalui 

penghitungan harga yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat menolong agar kue 

 
135Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
136Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
137Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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titipan para pemasok kue dapat terjual, sehingga pemasok kue tidak dirugikan. Ibu 

Leni juga memahami pentingnya akuntansi melalui penyisihan keuntungan, 

sehingga dapat mengontrol penggunaan hasil penjualan yang merupakan utang 

yang harus dibayarkan kepada pembuat/penitip kue. 

Hasil eidetic reduction terhadap noema, epoche, noesis, dan intentional 

analysis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Ibu Leni menyadari penghitungan 

harga yang tidak terlalu tinggi dapat mempercepat penjualan kue titipan, sehingga 

pemasok kue tidak dirugikan berdasarkan pada prinsip amanah dan menghargai hak 

pembuat kue. Ibu Leni juga menyadari bahwa penyisihan keuntungan akan 

memudahkan dalam mengontrol penggunaan hasil penjualan yang merupakan 

utang yang harus dibayarkan kepada pembuat/penitip kue berdasarkan pada prinsip 

amanah dan menghargai hak pembuat kue. 

Bapak Agus menghitung harga jual berdasarkan harga dari pemasok dan 

kemudian menentukan harga jual tanpa mengikuti harga di pasaran. Meski demi-

kian, Bapak Agus menganggap bahwa harga jual yang ditetapkannya cenderung 

lebih murah dibandingkan pedagang sejenis lainnya. Bapak Agus mengungkapkan 

dalam noema sebagai berikut. 

“Yang pasti harus menyesuaikan dengan harga dari pemasok dulu yaa, kalau 
harga ayam yang dikasih misalnya turun dari biasanya ya kita jualnya juga 
murah, kalau lagi naik ya kita jualnya juga naik. Kalau saya pribadi sih 
nentuin harga jual sendiri yaa tanpa mengikuti standar pasar berapa orang 
jual. Soalnya rata-rata pembeli juga bilang lebih murah belanja di sini 
dibanding yang lain”.138 
 

 
138Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
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Selain itu, Bapak Agus juga memberikan harga jual yang lebih murah untuk 

pembeli yang membeli minimal 3 potong ayam, yang didahului dengan proses 

tawar-menawar dengan pembeli. Bapak Agus mengungkapkan pengalamannya 

tersebut dalam epoche berikut. 

“Ya… kan nawar itu nggak papa mbak, yang penting kita juga sudah kasih 
harga, kalau mereka bersedia beli ya beli kalau nggak ya nggak, kita juga 
nggak mungkin maksa orang buat beli, tapi yaa ada juga yang nawar di-
bawah harga yang saya kasih, tapi kalau saya nggak bersedia ya saya juga 
nggak kasih, yaa… sama-sama sepakati harga aja, saya setuju dia juga, 
kadang saya juga bisa menyetujui harga yang mereka tawar tapi itu biasanya 
kalau dia beli dengan jumlah banyak yaa.. minimal 3 potong ayam, baru 
saya kasih harga di bawah harga biasanya”.139 
 
Bapak Agus membangun dan mempertahankan usahanya dengan cara 

mengenali pesaing usaha dan melihat pesaing usaha. Kedua hal tersebut juga 

dikaitkan oleh Bapak Agus dengan upayanya untuk menjaga kualitas ayam, meng-

hargai dan berkerja sama dengan pedagang lain, termasuk tidak melakukan promosi 

yang berlebihan yang terkait dengan harga yang lebih murah dan kualitas ayam 

yang baru dipotong. Bapak Agus mengungkapkan strategi usahanya tersebut dalam 

epoche berikut. 

“Apa yaa.. mungkin kayak yang tadi saya bilang, {kenali pesaing usaha, liat 
peluang usaha} tadi, terus menjaga kualitas ayam yang dijual, jangan 
sampai ada yang ngeluh bahwa ayam yang kita jual ini kualitasnya jelek, 
terus apa lagi ya.. ijinkan pengencer tadi atau istilahnya kerjasama sama si 
pengencer ini, nggak jelek-jelekin usaha atau merendahkan usaha orang lain 
semisal bilang di sini lebih murah atau lebih baru ayamnya karna kan 
pembeli bisa menilai sendiri tanpa harus kita berkoar-koar seperti itu”.140 
 

 
139Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
140Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
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Bapak Agus juga memahami pentingnya akuntansi melalui penyisihan 

keuntungan usaha untuk urusan pribadi. Bapak Agus dibantu istrinya untuk me-

lakukan penyisihan keuntungan. Noema berikut ini mengawali informasi dari 

Bapak Agus yang melakukan penyisihan keuntungan usaha untuk urusan pribadi. 

“...yang pentingkan usaha kita pastinya bisa untung buat modal usaha juga 
buat kebutuhan pribadi, nggak mungkin kan usaha nggak {mengharapkan 
untung}”.141 
 
Bapak Agus menganggap bahwa penyisihan keuntungan usaha untuk 

kebutuhan pribadi bermanfaat baginya untuk mengetahui keuntungan harian, 

termasuk besaran yang digunakan oleh istrinya untuk kepentingan rumah tangga, 

tabungan sekolah anak, dan kebutuhan pribadi lainnya. Berikut ini epoche melalui 

ungkapan Bapak Agus. 

“...kalau dicampur semua kita nggak pernah tau dong besar keuntungan kita 
perhari berapa, kemampuan kita buat usaha ini berapa kayak bayar upah 
pekerja, yaa biar lebih mudah aja ngitung keuangannya mbak, terutama buat 
istri saya yang memang ngatur ini kan”.142 
 
“Kayak misalnya ada pemisah seperti ini kan sebagian pendapatan pasti kita 
tabung yaa buat keperluan lainnya, bukan cuma untuk keperluan kebutuh-
an makan sehari-hari misalnya, harus siapin juga buat sekolah anak”.143 
 
Bapak Agus menceritakan pengalamannya yang pernah tidak melakukan 

penyisihan keuntungan usaha untuk urusan pribadi. Bapak Agus saat itu mengalami 

kesulitan terutama untuk melakukan pembayaran utang kepada pemasok karena 

 
141Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
142Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
143Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
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keuntungan secara tidak sadar habis digunakan untuk urusan pribadi. Epoche 

berikut menggambarkan peristiwa tersebut. 

“....cuma dulu itu saya nggak pisahin antara pendapatan berapa, upah juga 
dulu itu mingguan dikasih, ya kadang istri saya ambil juga uang dari laci 
berapa, anak saya juga kalau jajan apa ambil disini, belum lagi dulu 
karyawan kalau ambil upahnya duluan yang harusnya diambil perminggu, 
yaa seperti itulah kalau nggak ada pemisahnya susah mbak belum lagi kalau 
kita nggak siapin buat bayar utang ke pemasok”.144 
 
Bapak Agus mengiringi penghitungan harga jual barang dagangannya dan 

peyisihan keuntungannya dengan tetap bekerja keras, disiplin, jujur, dan tawakal 

kepada Allah sebelum memulai usaha. Bapak Agus menerapkan prinsip tersebut 

yang dibarengi dengan tidak menjelek-jelekkan usaha orang lain dalam noesis 

berikut ini. 

“Yang pertama itu prinsip untuk bekerja secara ulet atau kerja keras yaa, 
terus disiplin, jujur dalam usaha jangan jual ayam bilang kualitas baik 
padahal sudah jelek misalnya, tidak menjelek-jelekan usaha orang lain, terus 
baca doa sebelum memulai usaha”.145 
 
Meskipun harga jual yang ditetapkan relatif lebih murah, Bapak Agus 

senantiasa menyisihkan keuntungan yang diperoleh untuk membayar zakat, infak, 

dan sedekah kepada fakir miskin, masjid, dan lembaga zakat, dengan ungkapannya 

dalam noesis sebagai berikut. 

“...bahwa sisihkan sebagian pendapatan kita untuk fakir miskin atau 
sedekahkan ke masjid, waktu itu sempat berapa tahun yang dari lembaga 
zakat taroh celengan sedekah juga di sini, saya nggak masalah, malah bantu 
kita untuk selalu bersedekah”.146 
 

 
144Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
145Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
146Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
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Noema, epoche, dan noesis tersebut menghasilkan rumusan intentional 

analysis bahwa Bapak Agus memahami pentingnya akuntansi melalui penghitung-

an harga jual dan penyisihan keuntungan agar harga jual dapat diterima oleh 

pelanggannya serta kebutuhan pribadi terpenuhi tanpa mengganggu kinerja usaha. 

Selanjutnya eidetic reduction yang dihasilkan dari informasi tersebut bahwa Bapak 

Agus menyadari penghitungan harga jual dan penyisihan keuntungan dapat di-

terima pelanggan serta keluarga yang dilaksanakan berdasarkan pada kejujuran, 

tawakal, dan kepedulian. 

Ibu Aminah menghitung harga jual berdasarkan pada harga pembelian 

grosis dari berbagai agen yang berbeda, kemudian menetapkan harga jual dengan 

mengikuti harga eceran di pasar. Ibu Aminah menjelaskan dalam noema bahwa. 

“Kada pang lah, kan beda jua agennya, masing-masing kan meambil di agen 
yang beda, jadi kada kawa ay disamakan, amunnya di sini Rp30.000 bisa 
aja di sana telarang atau temurah pada di sini, kayak itu jua di sana, {kada 
kawa kalo disamakan}. Kalo menentukan harga jual tu, kalo aku meumpati 
harga agen eceran berapa itu yang ku bari harganya, kan aku menungkarnya 
harga grosir lah”.147 
 
Ibu Aminah juga membuka ruang dalam tawar-menawar harga dengan tetap 

memperhatikan harga yang telah dihitung dan ditetapkannya. Ibu Aminah menge-

depankan keikhlasan dalam tawar-menawar tersebut, termasuk dalam memberikan 

diskon harga seperti pada pusat perbelanjaan sebagaimana dalam petikan dialog 

dalam bentuk noesis berikut. 

 “Bebas aja urang menawar tu, mau setengah harga kah mau ibaratnya kada 
masuk akal kah menawarnya tu bebas aja, tapikan kitanya lagi yang me-
nentukan harga barangnya ini, amunnya cocok dengan yang inya tawar 
ihkan aja, bari aja barangnya, amunnya balum cocok, kita naikkan lagi harga 
yang ditawarnya sampai cocok tu pang harganya dengan hargaku, amunnya 

 
147Wawancara dengan Ibu Aminah, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
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deal akunya kada kebaratan, kada tepaksa, inyanya handak jua dengan harga 
seitu ayuk jaa jadi jual-beli kan, amunnya inya meambil banyak gin kena 
kita bari’i lagi harga lain, kayak apatu diskon lah yang kayak di mol tu”.148 
 
Ibu Aminah juga memahami pentingnya akuntansi dengan cara melakukan 

penyisihan keuntungan. Penyisihan keuntungan yang dilakukan oleh Ibu Aminah 

digunakan untuk urusan pribadi dan untuk membayar cicilan utang. Noema berikut 

ini menjelaskan kondisi tersebut. 

“Beda-beda, tergantung pendapatan yang kita dapat dihari itu pang, 
amunnya banyak dapatnya banyak jua yang kita sisihkan, amunnya sedikit, 
sedikit jua, memang pang pertama-tama yang kita pikirkan itu kasan makan 
dulu, habistu hanyar kasan menyicil utang ini, ya walaupun bayar hutang tu 
penting, tapikan kalo {kebutuhan kasan hidup jua lebih penting}.  Fungsi-
nya tu yaa biar nyaman aja pang, apalah kayak tahu aja tu nah berapa kita 
dapat bujur-bujur kasan makan, berapa jua yang bisa kita kumpulin kasan 
membayar hutang”.149 
 
Hasil intentional analysis dari noema dan noesis tersebut adalah bahwa Ibu 

Aminah memahami pentingnya akuntansi melalui penghitungan harga jual yang 

memperhatikan harga pokok barang dan penyisihan keuntungan untuk pribadi dan 

pembayaran utang dalam rangka tawar-menawar. Eidetic reduction yang disimpul-

kan berdasarkan noema, noesis, dan intentional analysis tersebut bahwa Ibu 

Aminah menyadari bahwa penghitungan harga jual yang memperhatikan harga 

pokok barang dan penyisihan keuntungan untuk pribadi dan pembayaran utang ber-

manfaat dalam tawar-menawar yang mengedepankan keikhlasan, sehingga pembeli 

tidak keberatan dengan harga yang akhirnya disepakati dan modal usahanya tidak 

tergerus. 

 
148Wawancara dengan Ibu Aminah, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
149Wawancara dengan Ibu Aminah, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Bapak Haji Syukur menghitung harga jual emas berdasarkan standar harga 

emas ditambah standar keuntungan sekitar Rp 30.000 per gram. Bapak Haji Syukur 

menguraikan noema tersebut berikut ini. 

“Ya… harga jualnya yang pasti mengikuti standar harga emas, biar kata 
modal saya dulu beli emas ini Rp 500.000/gram, tapi kalau untuk menjual 
tetap saya mengikuti standar harga emas sekarang toh, kalau emas murah ya 
pasti saya rugi kalau harga belinya mahal, tapi kalau emas naik yaa pasti 
saya juga untung. Terlepas dari mengikuti standar harga emas tadi, kan tadi 
saya juga sudah kasih patokan atau standar lah keuntungan yang saya 
peroleh Rp 30.000/gram tadi untuk ongkos itu, ini standar saya pribadi ya, 
tidak sama pasti setiap toko emas itu kalau kamu liat beda-beda ongkosnya 
itu”.150 
 
Berbeda dengan informan lain, selain itu, Bapak Haji Syukur juga membeli 

emas dari pelanggannya yang ingin menjual kembali emasnya. Bapak Haji Syukur 

menghitung harga beli emas berdasarkan harga standar emas yang sedang berlaku 

dikurangi biaya per gram dengan tetap memperhatikan dokumen, kadar, serta 

kondisi emas yang dijual oleh pelanggannya. Bapak Haji Syukur menjelaskan 

dalam epoche berikut ini. 

“Ya… liat saja notanya dia berapa toh, tinggal kita kurang saja sama 
potongan ongkos pergram kalau dia beli ditoko saya sendiri hanya potong 
ongkos, tapi kalau dia beli umpamanya ditoko lain, saya hitung harga sesuai 
harga emas ini hari dikali berat gramnya sama ongkosnya, jadi kalau dia jual 
diwaktu harga naik, ya dia untung juga. Yang penting ada suratnya saja 
aman itu, mudah jadinya kita menghitungnya juga. Terus kita lihat juga nilai 
emasnya sendiri dari kualitasnya itu kadar berapa emasnya, bentuknya juga 
kita perhatikan bisa jadi ada kerusakan atau biasanya itu kalau cincin banyak 
permatanya suka hilang”.151 
 
Bapak Haji Syukur melakukan seleksi terutama kepada pihak yang ingin 

menjual emasnya kepada Bapak Haji Syukur. Bapak Haji Syukur menceritakan 

 
150Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
151Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
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pengalamannya yang pada saat itu belum melakukan seleksi terhadap salah satu 

orang yang menjual emasnya kepada Bapak Haji Syukur dalam epoche berikut ini. 

“...pernah toh saya kapan hari itu, mamaknya itu langganan saya, sering 
kalau belanja perhiasan ditempat saya sama anaknya itu, jadi saya kenal 
juga. Waktu itu dia jual sama saya gelang dia bilang punya istrinya, tapi lupa 
ditaruh dimana itu surat, ee… sekalinya dia bawa itu barang curian. Jadi 
saya tau itu karena orang-orang itu tinggal sekitar sini juga, dia bertanya saat 
jual barang kan, siapa itu yang menjual, sekalinya punya dia dicuri...”.152 
 
Bapak Haji Syukur memiliki prinsip bahwa usaha yang dijalankannya ini 

tidak pernah rugi. Bapak Haji Syukur hanya mengalami sepi pelanggan pada awal 

buka usaha karena belum banyak langganan. Bapak Haji Syukur memiliki prinsip 

tersebut karena meyakini bahwa Allah swt, telah menjamin keuntungan dan pahala 

besar bagi manusia yang mau berusaha dan bekerja untuk keluarganya, dengan 

ungkapan dalam noesis berikut. 

“Tidak, barangkali lebih ke sepi pembeli saja, apalagi saat awal-awal buka 
usaha ini, belum banyak langganan toh. Sampai sekarang saya selalu ber-
prinsip kalau usaha itu tidak ada namanya rugi, selagi manusia mau ber-
usaha itu berarti dia sudah untung sebenarnya, karna {Allah sendiri yang 
kasih jamin manusia yang mau berusaha bekerja untuk keluarganya diberi 
kecukupan dan pahala yang besar}, ada itu hadist nya toh”.153 
 
Bapak Haji Syukur menerapkan harga jual tidak secara kaku, tetapi mem-

berikan peluang tawar-menawar harga, karena Bapak Haji Syukur tidak ingin me-

maksa dan saling membantu. Bapak Haji Syukur menguraikan penerapan tawar-

menawar harga emas tersebut dalam epoche sebagai berikut. 

“Ya.. boleh saja menawar kalau harga yang saya tawarkan terlalu kecil 
biasanya mereka sendiri yang minta ditambah, kasih tambah begitu ssya 
biasanya, sampai harganya pas, saya tidak memaksa dan dia juga tidak 
memaksa, sama-sama diuntungkan saja, sama-sama membantu, kalau dia 

 
152Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
153Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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merasa tidak sesuai dengan harga beli misalnya yaa saya kasih jelas berapa 
harga emas ini hari kali berat emasnya dan potong ongkos pergram juga”.154 
 
Bapak Haji Syukur juga menerapkan transparasi dalam penerapan harga 

emas yang telah disepakati dengan cara memperlihatkan timbangan dan cara per-

hitungan di kalkulator. Bapak Haji Syukur berharap dengan cara seperti itu dia tidak 

merugikan dan mendzalimi orang lain, sehingga keberkahan usaha dapat dicapai, 

dengan uraiannya dalam noesis berikut ini. 

“Kita juga perlu untuk kasih liat ini timbangan dan kalkulator ini untuk 
menghitungnya, jangan asal-asal hitung tidak bisa kasih tanggung jawab 
sama orang lain, semisal ditanya. Bagaimana ya, saya punya prinsip untuk 
apa kalau kita untung banyak, tapi merugikan atau mendzolimi orang lain, 
karna bisa saja kita berdusta kan harga emas misal saya katakan lagi naik, 
padahal turun, kadang mereka yang jual juga tidak tahu berapa harga emas 
itu hari, tapi untuk apa juga saya seperti itu, tidak berkah itu usaha”.155   
 
Bapak Haji Syukur memahami pentingnya akuntansi dengan cara me-

lakukan penyisihan keuntungan usahanya untuk digunakan dalam urusan pribadi. 

Berikut ini noema dan epoche secara berurutuan yang menunjukkan penyisihan 

keuntungan tersebut. 

“Ya iya ada, walaupun saya tidak catat, tapi {bisa saya atur} ini semua, saya 
pisah-pisah ini, berapa uang untuk kas kembali besok, pendapatan berapa 
hari ini bisa saya hitung juga, untuk modal berapa”.156 
 
“Kalau saya ambil keuntungan itu Rp 30.000/gram emasnya, jadi berapa-
pun total pendapatan saya kurang saja dengan kas awal dan modal barang 
emas ini ya”.157 
 

 
154Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
155Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
156Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
157Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Penyisihan keuntungan untuk urusan pribadi memudahkan Bapak Haji 

Syukur untuk tetap meneruskan usahanya karena modalnya tidak berkurang. Bapak 

Haji Syukur hanya menggunakan keuntungan untuk urusan pribadi dengan cara 

menghitung selisih kas awal dan kas akhir. 

Sehubungan dengan penghitungan harga jual dan upaya Bapak haji Syukur 

dalam menghasilkan keuntungan, Bapak Haji Syukur meyakini bahwa setiap per-

buatannya dalam berusaha akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sehingga 

Bapak Haji Syukur berusaha untuk tidak merugikan pelanggannya dan tidak 

menjelek-jelekkan sesama pedagang. Bapak Haji Syukur menegaskan dalam noesis 

sebagai berikut. 

Ya.. hidup kita di dunia ini kan akan dipertanggungjawabkan, kalau semua 
yang kita buat baik alhamdulillah, tapi kalau kita buat yang buruk bagai-
mana? Apalagi kalau bisnis seperti ini kan, perlu sekali kita minta keikhlas-
an dari pembeli, kitanya juga yang menjual ikhlas, untuk kehidupan kita 
sehari-hari aja kita sudah banyak sekali yang akan kita pertanggungjawab-
kan, apalagi kalau kita berdagang ini tidak sesuai sama aturan Allah, 
habislah kita diakhirat nanti di hukum seberat-sebaratnya...”.158  
 
“Yang kedua itu saya berprinsip bahwa kita {tidak boleh menjelek-jelekan 
usaha orang lain}”.159 
 
Selain itu, Bapak Haji Syukur beranggapan bahwa tanggung jawab tersebut 

juga harus dilaksanakan dengan memperbanyak zakat, sedekah, dan sholat serta 

melaksanakan segala perintah Allah, sehingga Bapak Haji Syukur merasakan ke-

amanan. Hal tersebut terungkap dalam noesis berikut. 

“...belum lagi semakin banyak harta kita maka akan semakin banyak pula 
nanti pertanyaannya, dikasih untuk apa saja itu hartanya, tapi kalau kita 

 
158Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
159Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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sudah sedekah, zakat, solat, laksanakan perintah Allah, Alhamdulillah kita 
aman, insyaallah”.160 
 
Berbagai informasi noema, epoche, dan noesis tersebut menghasilkan 

intentional analysis bahwa Bapak Haji Syukur memahami pentingnya akuntansi 

melalui penghitungan harga jual yang memperhatikan harga standar emas ditambah 

margin keuntungan sebagai dasar tawar-menawar. Bapak Haji Syukur juga me-

mahami pentingnya akuntansi melalui penyisihan keuntungan sehingga dapat 

menunaikan perintah Allah untuk membayar zakat dan sedekah. Sementara eidetic 

reduction menunjukkan bahwa Bapak Haji Syukur menyadari penghitungan harga 

jual berdasarkan harga standar emas ditambah margin keuntungan sebagai dasar 

tawar-menawar secara amanah dan berorientasi pada tanggung jawab di akhirat. 

Bapak Haji Syukur juga menyadari bahwa penyisihan keuntungan dapat me-

ningkatkan kepatuhannya kepada Allah dalam membayar zakat dan sedekah. 

Intentional analysis terhadap noema dan noesis yang dihasilkan dari 

wawancara mendalam dengan Ibu Sumiarti, Ibu Anisa, Bapak Sutisno, Ibu Ita, Ibu 

Leni, Bapak Agus, Ibu Aminah, dan Bapak Haji Syukur menunjukkan bentuk 

pemahaman akuntansi berdasarkan pada pengalaman informan adalah melalui 

penghitungan harga jual dan penyisihan keuntungan. Penghitungan harga jual di-

gunakan sebagai patokan dalam tawar-menawar harga dengan pelanggannya 

masing-masing, sedangkan penyisihan keuntungan sebagai upaya untuk memisah-

kan urusan usaha dengan urusan pribadi. 

Penghitungan harga jual merupakan salah satu aktivitas akuntansi modern 

dalam bidang akuntansi manajemen sebagaimana dijelaskan oleh Birt, dkk., bahwa 

 
160Wawancara dengan Bapak Haji Syukur, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00 wita. 

Lokasi Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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akuntansi manajemen menyediakan laporan secara internal untuk membantu 

manajemen dalam membuat keputusan.161 Penyisihan keuntungan merupakan salah 

satu aktivitas akuntansi dalam bidang akuntansi keuangan yang bertujuan untuk 

memisahkan kepentingan usaha dan kepentingan pribadi sesuai dengan asumsi 

accounting entity.162 

Hasil analisis eidetic reduction terhadap noema dan noesis dari informan 

tersebut menunjukkan bahwa penghitungan harga jual dan penyisihan keuntungan 

tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman informan tentang nilai tawakal, ke-

pedulian, kesyukuran, kejujuran, keikhlasan, amanah, dan ketundukan. Hasil 

analisis eidetic reduction dalam penghitungan harga jual dan penyisihan ke-

untungan tersebut sejalan dengan konsep akuntansi dalam Islam sebagai alat (tool) 

untuk melaksanakan perintah Allah swt, seperti yang ditekankan Alimuddin bahwa 

nilai-nilai amanah, ikhlas, maslahah, istikhlaf, dan qanaah menjadi pendukung nilai 

kejujuran, keadilan, kemanggulan, dan kehambaan dalam merumuskan konsep 

harga jual. Nilai amanah diartikan sebagai penunjang nilai kehambaan dalam meng-

abdi kepada Sang Pencipta sedangkan nilai ikhlas, maslahah dan istikhlaf sebagai 

penopang nilai kejujuran, keadilan, dan kemanunggalan.163 

Penekanan Ibu Sumiarti bahwa yang terpenting adalah penerapan harga jual 

yang ditetapkan tidak merugikan orang lain, tidak mencurangi timbangan, dan tidak 

menutupi kekurangan/cacat barang dagangan beriring dengan kandungan Alquran 

Surat Hud/11 ayat 85-86. Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Tafsir 

 
161Jasqueline Birt dkk., Accounting: Business Reporting for Decision Making, Seventh 

Edition (Milton Qld: John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2020), h. 4. 
162John Hoggett dkk., Financial Accounting, Tenth Edition (Milton Qld: John Wiley & Sons 

Australia, Ltd, 2018), h. 48. 
163Alimuddin, “Konsep Harga Jual Islami,” dalam Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan 

Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 241–81. 
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tahlili menafsirkan bahwa Allah swt melarang segala macam perbuatan yang 

sifatnya mengurangi hak-hak orang lain, hak milik perseorangan atau orang banyak, 

baik jenis yang ditakar dan yang ditimbang maupun jenis-jenis lainnya seperti yang 

dihitung atau yang sudah dibatasi dengan batas-batas tertentu.164 

Hasil analisis eidetic reduction dalam penghitungan harga jual dan penyisih-

an keuntungan yang menghasilkan nilai tawakal, kepedulian, kesyukuran, kejujur-

an, keikhlasan, amanah, dan ketundukan sejalan dengan penegasan Khaddafi, dkk., 

bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah terdiri dari prinsip pertanggungjawaban 

(accountability), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang bertujuan untuk 

memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta men-

stimulasi bangkitnya kesadaran ketuhanan. Nilai tawakal, kepedulian, kesyukuran, 

kejujuran, keikhlasan, amanah, dan ketundukan sejalan pula dengan anggapan 

tersebut bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi 

yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.165 

Hasil analisis eidetic reduction dalam penghitungan harga jual dan penyisih-

an keuntungan ini pula mengandung makna filosofis akuntansi syariah seperti yang 

diungkapkan oleh Nurhayati dan Wasilah bahwa akuntansi syariah merupakan 

proses akuntansi yang menyediakan informasi yang tepat (yang tidak terbatas hanya 

pada informasi keuangan) kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

entitas yang memungkinkan entitas tersebut untuk melanjutkan operasinya sesuai 

dengan syariah Islam dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi, sehingga akuntansi 

 
164Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran, Surat Hud/11: 85-86. 
165Muammar Khaddafi dkk., Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam 

dalam Ilmu Akuntansi (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 17-18. 
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syariah menyajikan informasi bagi pengguna yang lebih luas dan pencapaian tujuan 

sosial seperti pemenuhan kewajiban membayar zakat.166  

Hasil analisis eidetic reduction dalam penghitungan harga jual dan penyisih-

an keuntungan ini menunjukkan bahwa informan yang melakukan penghitungan 

harga jual dan penyisihan keuntungan didasari oleh nilai tawakal, kepedulian, ke-

syukuran, kejujuran, keikhlasan, amanah, dan ketundukan, hal ini berbeda dengan 

berbagai penelitian yang hanya melakukan pengujian statistik pada praktik 

akuntansi usaha mikro. Hasil analisis eidetic reduction dalam penghitungan harga 

jual dan penyisihan keuntungan ini berbeda dengan penelitian Zelie dkk (2020) 

yang fokus pada pengujian pengaruh tingkat pendidikan, jumlah karyawan, 

frekuensi transaksi, dan ukuran perusahaan terhadap praktik akuntansi pada usaha 

mikro dan kecil.167 Pengujian yang dilakukan Zelie dkk (2020) tidak mendalami 

praktik akuntansi pada usaha usaha mikro dan kecil termasuk adanya praktik 

akuntansi manajemen dalam dalam penghitungan harga jual dan praktik akuntansi 

keuangan dalam penyisihan keuntungan. Namun demikian, hasil analisis eidetic 

reduction dalam penghitungan harga jual ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

Amanda Acintya yang hasilnya menunjukkan bahwa kalangan UMKM lebih 

banyak menerapkan teknik akuntansi manajemen tradisional dari pada teknik 

akuntansi manajemen modern.168 

 
166Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 4 (Jakarta: Penerbit 

Salemba Empat, 2020), h. 2. 
167Enyew Mulu Zelie, Tamiru Aniley Alebachew, and Kenubish Asrat Alem. Determinants 

of Accounting Practice in Micro and Small Enterprises: Evidence from Ethiopia. Journal of 
Economics, Business, & Accountancy Ventura 23, no. 2 (2020), 293–303. 

168Amanda Acintya, “Do Micro Small Medium Enterprises (MSMES) Need Modern 
Management Accounting Techniques? An Indonesian Perspectives,” Journal of Economics, 
Business, & Accountancy Ventura 35, no. 1 (2020): 44–56, https://doi.org/10.22146/jieb.53119. 
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Temuan Sari yang menguraikan bahwa perilaku pemilik UMKM yang 

seringkali tidak memisahkan modal bisnis keuangan pribadi dan perusahaan169 

berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa beberapa informan telah 

melakukan penyisihan keuntungan usaha untuk kepentingan pribadi yang dengan 

asumsi economic entity dalam akuntansi modern.170 

3. Pencatatan Transaksi 

Ibu Sumiarti, Ibu Anisa, Bapak Sutisno, Ibu Leni, Bapak Agus, dan Ibu 

Aminah memahami dan menerapkan akuntansi dengan cara mencatat transaksi 

usaha. Analisis bracketing yang lebih mendalam menunjukkan bahwa pencatatan 

transaksi tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian usaha, mempertahankan 

pelanggan, memudahkan pemesanan barang dagangan, menghindari salah paham, 

memudahkan dalam menghitung pendapatan dan keuntungan, mengendalikan pem-

bayaran beban dan utang, memudahkan untuk menagih piutang, dan menghindari 

pelunasan utang yang tidak tepat. 

Ibu Sumiarti memahami akuntansi dengan cara melaksanakan pencatatan 

terhadap beberapa transaksi usahanya. Ibu Sumiati memiliki buku penjualan, buku 

persediaan, dan buku modal. Ibu Sumiarti mengemukakan bahwa dia mencatat 

transaksinya dengan noema berikut ini. 

“Yoo… dengan ini mbak, ada catatanku (sambil mengeluarkan catatan 
transaksi usahanya)”.171 
 
Ibu Sumiarti melakukan pencatatan tersebut agar dia tidak lupa terutama 

terhadap jumlah barang dagangan yang akan dipesan besok harinya. Ibu Sumiarti 

 
169Sari, “Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” 
170Weygandt, Kimmel, dan Mitchell, h. 10. 
171Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  



92 
 

 

melakukan hal tersebut untuk menghindari kerugian usahanya. Berikut epoche yang 

yang berasal dari uraian Ibu Sumiarti. 

“Iyo mbak, betul. Fungsinya ya.. biar aku ndak lupa mbak, biar bisa 
{perkirain} lah istilahnya buat besok aku pesen berapa banyak lagi, biar 
ndak kebanyakan juga mbak, yang ada aku {rugi} nanti”.172 
 
“...jadi aku bisa catet perkirain apa aja yang mau tak pesen lagi. Moso wong 
kita punya tomat isi akeh, kita pesen lagi, yoo rugi dong mbak”.173 
 
Ibu Sumiarti juga melakukan pencatatan saat tiba di rumahnya setelah 

selesai berdagang. Ibu Sumiarti mencatat penjualan harian termasuk modal yang 

digunakan untuk membeli barang dagangan dari pemasok. Ibu Sumiarti mengurai-

kan kesehariannya tersebut dalam epoche berikut ini. 

“Ya… kalo di rumah aku itu ada buku jualan dan berapa modal yang aku 
keluarin buat beli barang dagangan dari pemasok. Habis pulang jualan dari 
sini biasa aku catet mbak berapa dapete jualan”.174 
 
Selain itu, Ibu Sumiarti juga melakukan pencatatan utangnya kepada 

pemasok karena Ibu Sumiarti juga kadang berutang jika membeli persediaan barang 

dagangan dalam jumlah yang besar. Ibu Sumiarti melakukan pencatatan tersebut 

karena dia pernah mengalami selisih. Ibu Sumiarti menjelaskan dalam epoche 

sebagai berikut. 

...”tapi kalau untuk {jumlah yang lebih besar} ya aku kadang utang 
mbak”.175 
 

 
172Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
173Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
174Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Minggu, 29 Januari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
175Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
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“Ya catet juga dong, karna pernah aku selisih waktu itu mbak, ngomel aku, 
tapi mau ndak mau ya.. aku bayar, karna salah kita juga sih pak ya, ndak 
catet waktu itu. Mangkanya sekarang kita catet ae lah pokoke semua”.176 
 
Ibu Sumiarti melakukan pencatatan karena tidak ingin usahanya hancur dan 

tercampur dengan kepentingan rumah tangga. Ibu Sumiarti bahkan menceritakan 

pengalamannya yang mengalami kebingungan karena sepertinya usahanya tidak 

menguntungkan, yang terungkap dalam epoche berikut. 

“Iya mbak, kalo ndak ada catetan {ancur usaha} kita mbak, {kecampur} 
semua”.177 
 
“Aku dulu itu awal-awal jualan, ndak ku catet mbak, pokoke masuk kantong 
keluar kantong ae lah, ndak tau untung, ndatau rugi, pokoke asal jualan ae, 
tapi kok lama-lama ndak balik modal ya, malah nombok ee mbak, kayak 
ndak ada untungne. Besok-besok bapak (suaminya) suruh catet semuanya 
biar keliatan mana uang buat usaha mana buat makan kita”.178 
 
Ibu Sumiarti juga melakukan pencatatan piutang terhadap pelanggannya. 

Ibu Sumiarti pernah mengalami kerugian karena tidak mencatat piutang tersebut. 

Pada sisi yang lain, barang dagangan Ibu Sumiarti cepat busuk, sehingga Ibu 

Sumiarti tetap menjualnya meskipun pelanggannya tidak langsung membayar 

secara tunai. Ibu Sumiarti mengungkapkan dilema tersebut dalam epoche berikut. 

 “Yo pernah dong mbak, itu tadi karna ndak catet terus yaa dulu mikirnya 
pokoknya kalo aku ambil banyak barang, aku pasti tambah untung, padahal 
toh mbak yang ku jual iki cepet busuk. Rugi juga ee mbak, karna orang-
orang yang suka {utang} itu loh”.179 
 

 
176Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
177Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
178Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
179Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
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Ibu Sumiarti menceritakan pengalamannya yang mengalami kesulitan 

dalam menagih piutangnya kepada pelanggannya. Ibu Sumiarti pada akhirnya 

merasa harus mengikhlaskan piutang yang tidak dapat tertagih tersebut melalui 

noesis berikut. 

“Iya kita catet mbak, tapi yaa merekanya kalo ditagih suka nanti-nanti, ada 
yang emang bayar pas ditagih, ada juga yang bilang sudah dibayarlah pada-
hal belum wong iki masih ada catetan ne, pokoke macem-macem lah alesan-
nya. Mumet sendiri aku mbak mikirinnya, ya jadi wes {ikhlasin} ae lah”.180 
 
Ibu Sumiarti menguraikan tentang prosos yang akhirnya mengharuskan dia 

dan suaminya untuk mengikhlaskannya agar dia terbebani secara mental, seperti 

sakit hati, dengan noesis berikut. 

“Ya… gimana ya, karna udah capek juga sih mbak nagihnya, jadi yaa 
ikhlasin aja lah, nanti biar dia {tanggung sendiri} pas mate mbak. Beda-
beda sih ada yang puluhan ribu aja ya pak (mastikan ke suaminya), ada juga 
yang ratusan ribu sampek kita capek sendiri nagihnya. Kita ya mikir untung-
nya dari orang-orang baik aja lah yang mau beli dan mau bayar utangnya 
mbak, sakit hati sendiri aku mikir yang ndak mau bayar mbak, biarin ajalah, 
ikhlasin aja”.181 
 
Lebih lanjut, ternyata Ibu Sumiarti juga menyerahkan urusan kesulitan 

penagihan piutang pelanggannya kepada Allah swt, dengan ungkapan dalam noesis 

sebagai berikut. 

“Oh… Iya toh kalo dia ndak mau bayar utang, nanti dia tanggung sendiri 
mbak dosane, matenya orang punya utang susah toh mbak, padahal wes aku 
tagihin loh mbak. tapi yo orang ne wong angel ditagih, {urusane sama Gusti 
Allah}”.182 
 
Ibu Sumiarti menegaskan penyerahan dirinya kepada Allah swt, karena 

sejauh ini dia mensyukuri hasil usahanya yang berkah, yaitu tercukupi segala ke-

 
180Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
181Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
182Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Selasa, 31 Januari 2023, pukul 10.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.   
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butuhannya termasuk dapat membeli mobil untuk digunakan dalam mengangkut 

barang dagangannya. Noesis berikut yang diperoleh dari percakapan dengan Ibu 

Sumiarti menjelaskan hal tersebut, bahwa: 

“ Mmmm…. Akuntansi tadi ya aku terapin kan pakek catetan, aku nyatet itu 
kan pastine biar aku ndak lupa mbak, biar bisa jadi perkiraan dan ngindarin 
rugi. Tapi yaaa, {ikhlas} aja lah, mau laris ndak yo yang penting kita udah 
niat jualan, hasilnya yaa wes Gusti Allah yang ngatur, iki kali ya mbak, 
{percaya} ae lah sama yang beli, mau nanti dia jujur ndaknya ya urusan dia 
sama yang di atas lah”.183 
 
“Untungnya apa ya, ya jadi berkah aja kali pak yaa.. (sambil mastikan ke 
suaminya) wes tercukupi kebutuhan kita pak yaa, bisa makan minum 
alhamdulillah, bisa bayar sekolah anak kita juga, ya banyak lah, bisa cicil 
mobil juga buat angkut barang dagangan”.184 
 
Berbagai informasi yang diperoleh dari Ibu Sumiarti tersebut baik dalam 

bentuk noema, epoche, dan noesis mengarahkan hasil intentional analysis bahwa 

Ibu Sumiarti memahami pentingnya akuntansi melalui penerapan pencatatan tran-

saksi usahanya yang bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai sisa barang 

dagangan, sehingga ia dapat memesan kembali barang dagangan dalam jumlah 

yang tepat. Penggunaan informasi tersebut membantu Ibu Sumiarti untuk meng-

hindari kerugian usaha. Demikian pula dengan eidetic reduction yang menghasil-

kan kesimpulan bahwa Ibu Sumiarti menyadari pencatatan usaha yang dilakukan 

adalah bentuk upayanya untuk menghindari kerugian usaha. Ibu Sumiarti berusaha 

untuk mengikhlaskan dan mensyukuri hasil usaha yang diperoleh dengan tetap 

bertawakal kepada Allah swt, termasuk dalam urusan piutang pelanggannya yang 

tidak dapat tertagih.  

 
183Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Jumat, 3 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
184Wawancara dengan Ibu Sumiarti, Jumat, 3 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Ibu Anisa memahami akuntansi melalui penerapan pencatatan piutang 

pelanggannya. Dan menjelaskan secara rinci bahwa dia mencatat jumlah dan 

tanggal transaksi. Ia juga mencatat piutang tersebut untuk mencegah kerugian dan 

sebagai bukti bahwa pelanggannya memiliki utang sehingga mudah untuk ditagih. 

Berikut adalah noema dan epoche yang menggambarkan hal tersebut. 

“...paling kalau pun ada catat, itu {catatan utang} aja sih”.185 
 
“Nah kalau utang langganan itu biasa aku catet berapa jumlahnya dan 
tanggal transaksinya aja sih, kalau sampai jenis barang2 sih nggak mungkin 
aku list yaa, walaupun ada orang yang ditulis gitu biar tunai juga ada. Kalau 
ditanya kenapa harus catet utang, yaa biar nggak rugi yang pertama, terus 
biar ada bukti aja kalau dia punya utang, biar enak ditagihnya sih”.186 
 
Piutang pelanggan Ibu Anisa paling lama berumur satu minggu meskipun 

terdapat pelanggan yang tidak kembali membayar utangnya. Ibu Anisa memiliki 

piutang kepada pelanggannya dengan tujuan agar pelangganya tidak kecewa dan 

tetap bertahan untuk belanja ditempatnya. Berikut epoche yang terungkap dari Ibu 

Anisa. 

“Nggak sih, paling lama kalau langganan gitu seminggu, paling kalo hari ini 
utang nih misalnya, besok atau 2 hari dia datang buat bayar, ada juga yang 
nyicil hari ini berapa, besok sisanya. Ada juga yang {nggak kembali} 
bahkan”.187 
 
“Itu karna dia udah sering beli dan biasanya dia bayar aja kan, ya.. udah kita 
percaya lah, tapi besok-besoknya emang dia nggak kembali buat bayar 
sampai sekarang. Tapi iya itu, gimana yaa langganan itu kan yang buat 
usaha kita bisa bertahan lama sampai sekarang ya, jadi sebisa mungkin gak 
ngecewain mereka sih, biar besok-besok dia tetap belanja disini gitu”.188 
 

 
185Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
186Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
187Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
188Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
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Ibu Anisa mengganggap pelanggan harus diutamakan, sehingga Ibu Anisa 

akan tetap menjual barang dagangannya kepada pelanggan yang tidak bisa mem-

bayar langsung secara tunai. Ibu Anisa memilih untuk mengikhlaskan piutang 

pelanggan yang tidak tertagih yang dibarengi dengan kesyukuran terhadap hasil 

usahanya dalam bentuk apapun. Berikut ini noesis yang terungkap dari diskusi 

dengan Ibu Anisa. 

“Iya sih pelanggan kan yang utama, Ya biarin aja lah, yang penting kan niat 
kita baik yaa mau bantu gitu kasih utang ke dia, jadi yasudah mau gimana 
lagi biarin aja”.189 
 
“Ini juga yang paling penting sih, kita harus bersyukur sama apa yang kita 
dapat hari ini, mau hari ini sepi pembeli, mau rame, keadaan apapun harus 
disyukuri aja”.190 
 
Selain ikhlas dan syukur, Ibu Anisa juga menganggap pentingnya bersikap 

jujur untuk mempertahankan pelanggannya. Ibu Anisa sangat merasakan manfaat 

bersikap demikian, yaitu terutama tercukupinya kebutuhan sehari-hari Ibu Anisa 

dan keluarga. Berikut ini noesis dan epoche berturut-turut yang diperoleh dari 

petikan wawancara dengan Ibu Anisa. 

“Setiap pedagang juga ada sendiri kok rejekinya walaupun jenis usahanya 
sama, yang penting kita harus selalu jujur dan pertahankan pelanggan 
kita”.191 
 
“Fungsinya apa yaa, ya kitanya sendiri aja sih yang bisa ngerasain manfaat 
dari prinsip berdagang tadi dan mungkin yang bisa diliat itu dari tercukupi-
nya kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil usaha jualan ini”.192 
 

 
189Wawancara dengan Ibu Anisa, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 12.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
190Wawancara dengan Ibu Anisa, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
191Wawancara dengan Ibu Anisa, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
192Wawancara dengan Ibu Anisa, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.   
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Hasil intentional analysis terhadap noema, epoche, dan noesis tersebut me-

nyimpulkan bahwa Ibu Anisa memahami pentingnya akuntansi melalui pelaksana-

an pencatatan piutang pelanggannya dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

menagih pelanggannya sekaligus sebagai upaya mempertahankan pelanggannya. 

Sementara hasil eidetic reduction menunjukkan bahwa Ibu Anisa menyadari pen-

catatan piutang pelanggannya dengan cara jujur akan memudahkan dalam menagih 

dan mempertaankan pelanggannya sebagai suatu ikhtiar yang hasilnya diserahkan 

sepenuhnya kepada Allah dengan cara mengikhlaskan dan mensyukuri hasil usaha-

nya dalam bentuk apapun. 

Bapak Sutisno melakukan pencatatan terhadap persediaan barang dagang-

annya. Pencatatan tersebut memudahkan dirinya untuk memesan barang dagangan 

dalam jumlah yang tepat, dan mengungkapkan pengalaman dalam noema berikut. 

“...kadang saya tulis di kertas juga atau di hp gitu misalnya takut lupa kan 
mau ambil barang berapa banyak, gitu aja sih”.193 
 
Bapak Sutisno juga melakukan pencatatan piutang pelanggannya. Pencatat-

an tersebut membantu Bapak Sutisno agar tidak lupa terhadap piutang pelanggan-

nya. Berikut ini epoche yang menunjukkan pengalaman Bapak Sutisno tersebut. 

“Catet mbak, karna kadang saya suka lupa, karna mereka kadang juga bayar 
nggak di hari yang sama”.194 
 
Bapak Sutisno mencatat piutang pelanggan karena menganggap bahwa pi-

utang tersebut merupakan hak Bapak Sutisno yang seharusnya menjadi penerima-

an pada hari penjualan. Bapak Sutisno menggunakan catatan piutang tersebut 

 
193Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
194Wawancara dengan Bapak Sutisno, Sabtu, 4 Februari 2023, pukul 13.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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sebagai bukti untuk melakukan penagihan kepada pelanggannya yang berutang. 

Berikut ini ungkapan Bapak Sutisno yang merupakan noesis dan epoche. 

“...tapi kalau orang utang itu kan berarti ada uang saya disitu yang dia pakai 
kan, dan setau saya {utang itu harus dicatet} mbak”.195 
 
“Karna yaa itu yang seharusnya jadi pendapatan saya hari itu, jadi yaa untuk 
mengambil hak saya disitu kan harus ada catatannya, harus ada buktinya 
saat kita mau nagih, biasanya orang yang utang itu juga suka lupa kalau dia 
punya utang sama kita mbak”.196 
 
Bapak Sutisno menganggap penting untuk mencatat piutang pelanggannya 

untuk menghindari kerugian usahanya terulang. Bapak Sutisno menceritakan 

pengalaman yang pernah ditipu oleh orang lain yang membeli dalam jumlah besar 

dengan pembayaran awal hanya separuh dari total nilai barang, namun sampai saat 

ini orang tersebut tidak kembali untuk melunasi utangnya. Epoche berikut ini 

mengungkapkan kejadian tersebut. 

“Pernah mbak, waktu itu saya pernah ditipu orang. Jadi dia itu ambil banyak 
barang kan ceritanya dia mau jualan juga, pengecer lah istilahnya, nah dia 
mau ambil sama saya aja gitu pemasoknya kan karna sama saya boleh 
dicicil, ya jadi saya kasih, jadi dia bayar waktu itu separonya dulu, jadi saya 
iyain kan, besok-besok ndak balik lagi”.197 
 
Bapak Sutisno meminjamkan barang dagangannya tersebut karen a percaya 

dengan niat tulus ingin membantu orang lain karena Bapak Sutisno memahami 

tentang susahnya cari modal usaha. Bapak Sutisno mengemukakan alasannya 

tersebut dalam noesis sebagai berikut. 

“Ya… karna saya tau mbak, susahnya cari modal usaha itu bagaimana, ya 
mau niat bantu aja lah, terus ya saya percaya aja kan karna sama-sama 

 
195Wawancara dengan Bapak Sutisno, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 12.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
196Wawancara dengan Bapak Sutisno, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 12.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
197Wawancara dengan Bapak Sutisno, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 12.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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niatnya untuk bisa makan, dan dia juga bilang kan mau cicil, jadi ya saya 
percaya aja mbak”.198 
 
Namun demikian, Bapak Sutisno tetap berserah diri kepada Allah terhadap 

hasil dari pencatatan seriap piutang, termasuk ketidaktertagihannya. Kepasrahan 

Bapak Sutisno tersebut dijelaskan dalam noesis yang terungkap berikut ini. 

“Mungkin yang pertama itu percaya dan yakin aja bahwa rezeki itu sudah 
diatur sama yang di atas, walaupun kadang nggak sesuai sama apa yang kita 
harapkan, seenggaknya Allah nggak mungkin biarin kita kelaparan, pasti 
ada aja Allah kasih rezeki buat kita hidup”.199 
 
Selain itu, Bapak Sutisno juga meyakini bahwa pencatatan setiap piutang-

nya merupakan pelaksanaan kewajiban untuk mencegah perselisihan dengan orang 

di masa yang akan datang. Noesis tersebut dikemukakan Bapak Sutisno berikut ini. 

“Kalau pun tadi ada pencatatan kan hanya catatan piutang yaa, karna 
memang kan seperti yang kita tahu bahwa utang itu wajib dicatat ya, biar 
nggak selisih juga”.200 
 
Hasil intentional analysis terhadap noema, epoche, dan noesis tersebut 

menyimpulkan bahwa Bapak Sutisno memahami pentingnya akuntansi melalui 

pencatatan persediaan dan piutang yang memudahkannya dalam memesan barang 

dagangan serta sebagai bukti bahwa kepemilikan hak kepada orang lain sehingga 

memudahkan dalam penagihannya. Kesimpulan eidetic reduction yang diperoleh 

adalah bahwa Bapak Sutisno menyadari pencatatan persediaan dan piutang akan 

memudahkan dalam memesan barang dagangan serta sebagai bukti kepemilikan 

hak kepada orang lain sehingga memudahkan dalam penagihannya yang didasarkan 

pada sikap berserah diri kepada Allah. 

 
198Wawancara dengan Bapak Sutisno, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 12.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
199Wawancara dengan Bapak Sutisno, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 12.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
200Wawancara dengan Bapak Sutisno, Minggu, 5 Februari 2023, pukul 12.30 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 



101 
 

 

Ibu Leni mencatat jumlah persediaan, penjualan, dan utang dagang. 

Sebagian besar barang dagangan Ibu Leni adalah titipan dari pembuat kue. Ibu Leni 

mencatat pada awal hari jumlah kue yang dititipkan kepadanya, mencatat hasil 

penjualan, termasuk kewajibannya berupa uang hasil penjualan kue yang dititipkan 

oleh pembuat kue. Berikut ini noema yang diperoleh dari Ibu Leni. 

“Aku catat nama, hari, jumlah kue sama jumlah uangnya yang nitip kue di 
sini, kayak gini nih (menunjukkan catatan usahanya). Ya kalau jualan kayak 
aku nggak mungkin kalau nggak dicatat, karena jenis kue yang banyak dan 
bias selisih juga sama penjual kuenya ini, makanya aku catat kan”.201 
 
Ibu Leni melakukan pencatatan tersebtu untuk menghindari kerugian baik 

Ibu Leni maupun pembuat kue. Pencatatan tersebut juga bermanfaat untuk meng-

hindari salah paham dengan pembuat atau penitip kue. Ibu Leni menjelaskan 

manfaat yang dirasakannya dalam epoche sebagai berikut. 

“Ya.. biar jelas aja dia titip kue di sini berapa banyak, habisnya berapa, biar 
nggak rugi dan salah paham, satu sama lain kan makanya dicatat”.202 
 
Ibu Leni melakukan pencatatan karena pernah mengalami selisih (perbeda-

an) karena saat itu tidak melakukan pencatatan sementara kertas catatan yang 

disimpan pembuat kue di bawah nampan kue hilang. Ibu Leni menceritakan 

pengalamannya tersebut dalam epoche yang terungkap sebagai berikut. 

“Dulu itu mereka taroh kue yang dititip terus diselipin di bawah ceper ini 
kan jumlah kuenya di kertas kecil gitu, misalnya 20pcs dia tulis begitu aja 
sih, pernah juga kan kertas-kertas kayak gitu hilang tekipai gitu nah. Jadi 
saya nggak buat catatan sama sekali, saling percaya aja sama apa yang sudah 
ditulis penjualnya”.203 
 

 
201Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
202Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 
203Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
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Ibu Leni merasakan manfaat setelah melakukan pencatatan. Bahkan, Ibu 

Leni senantiasa memperlihatkan catatan tersebut kepada pembuat kue yang me-

nitipkan kuenya. Berikut ini epoche yang diungkapkan oleh Ibu Leni tersebut. 

“Perubahan ya ada, jadi keliatan aja gitu jelas jumlahnya berapa habisnya, 
sisanya berapa kan ku tulis yaa, mereka liat juga kok yang ku tulis ini pas 
mereka ambil kuenya kan juga sekalian kasih uangnya, jadi ya transparan 
aja, aku sama dia sama-sama liat kan ku tulis berapa banyak biar nggak 
selisih lagi kayak dulu”.204 
 
Ibu Leni menganggap bahwa pencatatan yang dilakukannya membantunya 

dalam menjalankan dan memegang amanah, mengingatkan untuk senantisa jujur 

dan menghargai hak pembuat kue. Ibu Leni meyakini bahwa amanah, jujur, dan 

menghargai orang lain merupakan perwujudan dari posisinya sebagai pelayan 

karena pemilik sesungguhnya adalah Allah swt. Noesis yang disampaikan Ibu Leni 

tersebut tergambar berikut ini. 

“… Ibaratkan usaha inikan titipan ya, jadi harus bisa pegang amanah aja lah 
gitu, dan harus jujur karna nggak boleh juga ambil hak atau keuntungan 
orang lain kan, terus saling menghargai juga mereka jualan titip kuenya, aku 
juga jualan di sini. Yaa ibaratkan pas aku dengar dipengajian itu kalau kita 
jualan atau usaha itu {kita cuma pelayan}, karna {pemilik yang sesungguh-
nya itu kan Allah}, kita cuma pegawai aja”.205 
 
Berdasarkan noema, epoche, dan noesis yang terungkap dari hasil diskusi 

dengan Ibu Leni, hasil intentional analysis menunjukkan bahwa Ibu Leni me-

mahami pentingnya akuntansi melalui pencatatan persediaan, penjualan, dan utang. 

Pencatatan yang dilakukannya sangat bermanfaat untuk menghindari kerugian 

usaha dan salah paham dengan pembuat kue.  Sementara hasil eidetic reduction 

 
204Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda.  
205Wawancara dengan Ibu Leni, Minggu, 12 Februari 2023, pukul 10.20 wita. Lokasi Pasar 

Sungai Dama Kota Samarinda. 



103 
 

 

menyimpulkan bahwa Ibu Leni menyadari pencatatan persediaan, penjualan, dan 

utang akan bermanfaat untuk menghindari kerugian dan salah paham dengan 

pembuat kue berdasarkan pada prinsip amanah dan menghargai hak pembuat kue. 

Bapak Agus senantisa mencatat utangnya kepada pemasok dan piutangnya 

kepada pelanggannya. Pencatatan utang kepada pemasok dilakukan secara terus-

menerus sesuai dengan siklus usaha penjualan ayam yang digeluti Bapak Agus. 

Berikut ini beberapa noema dan epoche terkait pencatatan utang yang diperolah dari 

ungkapan Bapak Agus. 

“...tapi kalau orang utang dan utang saya ke pemasok, ya saya catet”.206 
 
“Kalau utang saya ke pemasok biasa saya catet mereka juga catet, karna 
sebagian dibayar, sebagian sisanya saya bayar nanti dari pendapatan 
jualan”.207 
 
“Ya… kalau itu biasa kita bayar sebagian aja, sebagian lagi dibayar nanti 
kalau sudah ada keuntungan dari jualan, seperti itu aja terus menerus siklus 
usaha ini mbak, {ambil utang bayar}”.208 
 
Istri Bapak Agus juga melakukan pencatatan rutin yang lebih lengkap di 

rumah, sementara Bapak Agus mencatat riwayat utangnya di telepon seluler yang 

dimilikinya. Rincian pencatatan tersebut terungkap dalam epoche berikut ini. 

“...catatnya ya gimana yaa… tanggalnya, jumlah ayamnya itu aja sih, ayam 
telor berapa, ayam potong berapa ayam kampung berapa yang kita ambil, 
ya walaupun tanpa dicatat kita ingat aja sih orang langganan juga tiap hari 
ambil di sana, masa kita nggak ingat jumlahnya juga kurang lebih hampir 
sama tiap hari, kecuali misal mau lebaran yaa, bisa lebih banyak ambil 
ayamnya. Nah, kalau saya sendiri catatnya di hp aja mbak, yang utang kan 
jadi keliatan siapa aja jumlahnya berapa kan ada di hp kita itu, kalau utang 

 
206Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
207Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
208Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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saya juga kan disitu ada riwayat pesanannya ya berapa banyak, saya punya 
bukti mereka juga punya”.209  
 
Istri Bapak Agus juga melakukan pencatatan penjualan harian, pembayaran 

upah, utang kepada pemasok, dan piutang pelanggannya yang sebagian besar me-

rupakan pedagang keliling. Bapak Agus merasa dia tidak sempat mencatat seluruh 

transaksi harian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada istrinya yang dia 

anggap lebih rajin dalam membuat catatan, seperti ungkapan Bapak Agus dalam 

epoche berikut ini. 

“Tapi kalau istri saya ya catatnya di buku di rumah dia catat kayak yang 
saya sampaikan tadi dia catat pendapatan hari ini berapa, upah sudah dibayar 
semua atau belum, terus utang kita ke pemasok berapa hari ini dari jumlah 
ayam yang kita ambil, catat berapa juga utang yang mau dibayar, terus 
utang-utang pedagang ikan apaitu istilahnya pengencer misalnya juga di-
catat sama istri saya, kalau saya nggak sempet catat sebanyak itu juga, biasa 
kan perempuan yaa yang rajin buat catatan begitu”.210 
 
 Bapak Agus menjelaskan mengenai pencatatan piutang kepada pedagang 

eceran termasuk beberapa di antaranya yang tidak kembali untuk melunasi 

utangnya kepada Bapak Agus. Epoche berikut ini menguraikan kondisi penagihan 

piutangnya tersebut. 

“Oh ada juga yang ambil dari kita kok ada, kayak pedagang sayuran dan 
ikan yang keliling kompleks seperti itu kan, kalau orang yang utang juga 
saya catat, walaupun ada yang {cicil} juga utangnya, ada juga yang tepat 
janji bayarnya, ada juga yang {nggak kembali} ada”.211 
 
Bapak Agus menceritakan pengalamannya terkait dengan beberapa masalah 

yang dihadapinya dalam melakukan penagihan piutang kepada pedagang eceran. 

 
209Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
210Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
211Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Namun, masalah tersebut diabaikan oleh Bapak Agus dengan berusaha untuk meng-

ikhlaskan, sehingga sampai saat ini Bapak Agus dapat mempertahankan keuntung-

an usahanya secara terus-menerus. Noesis tersebut terungkap berikut. 

“Ya.. gimana yaa kita kan kalau mereka bayar gitu pasti kita catat sudah 
bayar kan, masa iya kita bohong, kan ada catatannya lah, tapi memang ada 
aja yang mucil juga bilang sudah bayar, malah berani nuduh kita yang nggak 
catat dan nggak ingat, ada juga yang berkali-kali ditagih jawab iya nanti 
dibayar, ada yang nggak respon lagi, dibilang rugi juga yaa bisa, tapi saya 
mikirnya bisa aja karna keikhlasan kita usaha ini jadi bisa bertahan selama 
ini, masih banyak yang beli, masih ada keuntungan usaha juga”.212 
 
Noema dan noesis yang terungkap tersebut menghasilkan intentional 

analysis bahwa Bapak Agus memahami pentingnya akuntansi melalui pencatatan 

penjualan, beban upah karyawan, utang, dan piutang yang bermanfaat dalam meng-

hitung pendapatan, penyisihan keuntungan untuk pribadi, mengendalikan pem-

bayaran beban dan utang kepada pemasok, dan menagih piutang kepada pedagang 

eceran. Hasil eidetic reduction menunjukkan bahwa Bapak Agus menyadari pen-

catatan penjualan, beban upah karyawan, utang, dan piutang bermanfaat dalam 

menghitung pendapatan, menyisihkan keuntungan untuk pribadi, mengendalikan 

pembayaran beban dan utang, dan memudahkan penagihan piutang berdasarkan 

pada keikhlasan. 

Ibu Aminah yang berdagang pakaian di Pasar Sungai Dama hanya melaku-

kan pencatatan terhadap utangnya kepada pemasok. Pencatatan utang yang dilaku-

kan Ibu Aminah tidak sama seperti yang pencatatan yang juga dilakukan oleh 

pemasok. Ibu Aminah mencatat total utang saja setiap melakukan pengambilan 

barang, sedangkan pemasok mencatat secara rinci, seperti jenis barang, harga 

 
212Wawancara dengan Bapak Agus, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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barang, dan total harga barang. Berikut ini noema dan epoche yang diperoleh dari 

penjelasan Ibu Aminah dalam Bahasa Banjar yang sangat kental. 

“Iya, setiap kali ay meambil barang kita catat berapa, ia jua mencatat pang 
utang urang ke inya berapa”.213 
 
“ Catatnya biasanya tu jumlah barangnya sama jumlah harganya banar ay, 
kalau inya (si pemasok) biasanya dicatatinya jenis barangnya, harga 
barangnya sebiji berapa hanyar ditotalnya kalo, amunnya aku ni hanya 
totalnya haja pang langsung ku catat, karna kan aku sudah tahu jua kalo 
harga-harga barangnya hapal sudah betahun-tahun bejualan ini, kalau inya 
tu biasa di buku nota tu pang, amunnya lunas, hanyar notanya dibarikan ke 
kita”.214 
 
Ibu Aminah hanya mencatat total utang setiap pengambilan barang karena 

dia melakukan pengecekan terhadap barang yang dibelinya dan bisa menghafal 

dengan mudah barang-barang tersebut. Berikut ini epoche yang diperoleh dari 

ungkapan Ibu Aminah berikut ini. 

“Ya.. kasan apa jua, kan yang meambil barangnya aku jua duwan abahnya 
(suaminya), aku jua yang bejualan, jadi hapal ay sudah barang-barang baru 
apa haja, hutang tadi meambil berapa jua. Kita ceki sebiji-sebiji jua pang 
barangnya apa haja yang diambil sekalinya ada yang kurang kah atau 
kelebihan masukan barangnya”.215 
 
Ibu Aminah merasakan manfaat dari pencatatan yang dilakukannya. Ibu 

Aminah menceritakan bahwa pernah suatu ketika pemasok barang menghilangkan 

nota pembeliannya sekaligus nota utangnya, namun karena Ibu Aminah adalah 

pelanggan lama dan memiliki catatan, sehingga Ibu Aminah membayar utangnya 

 
213Wawancara dengan Ibu Aminah, Kamis, 23 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.  
214Wawancara dengan Ibu Aminah, Kamis, 23 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
215Wawancara dengan Ibu Aminah, Kamis, 23 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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sesuai dengan pencatatan yang telah dibuatnya. Epoche berikut ini mengungkap-

kan cerita Ibu Aminah tersebut. 

“Pernah, tapi sekali dua kali aja, itu gin inyanya jua yang mehilangkan 
notanya, jadi aku ni membayari sesuai haja dengan catatanku tu pang. Nah 
untungnya sudah belangganan kalo jadi percaya aja pang jua inya”.216 
 
Pencatatan semakin dibutuhkan oleh Ibu Aminah karena saat ini agen 

tempat Ibu Aminah mengambil pakaian sudah berganti dan masih baru, sehingga 

tidak ada pilihan lain bagi Ibu Aminah untuk tidak mencatat, seperti terungkap 

dalam epoche berikut. 

“Lagi dahulu tu kada pang mencatat, sudah langganan kalo jadi yaa diingati 
aja, tapi kan wahini agennya lain, kada meambil disitu lagi, jadi {mau kada 
mau dicatat}”.217 
 
Ibu Aminah memasrahkan sepenuhnya kepada Allah swt karena telah 

melakukan pencatatan utang, yang dilakukannya agar merasa nyaman dalam 

berdagang. Ibu Aminah meyakini bahwa tugasnya hanyalah berdagang dengan cara 

yang benar dan amanah, sementara hasilnya dia serahkan kepada Allah swt, sebagai 

pemilik mutlak barang dagangan yang dititipkan kepadanya. Noesis berikut ini 

mengungkapkan kepasrahan dan keyakinan Ibu Aminah atas upayanya yang telah 

mencatat utangnya dan berdagang dengan amanah. 

“ Apalah, amunnya hutang itu kan dicatat memang kita disuruh kalo kasan 
mencatat, ditambah kitanya lagi handak nyaman meatur jualan makanya 
dicatati kalo hutang kita berapa. Kenapa jua harus mencatat, ini kan lain 
ampun kita jua barangnya ini usaha ini seberataan amanah kalo, titipan 
Allah kalo, Allah pemilik mutlaknya, jadi kita ni bejualan aja bujur-bujur, 
yang dilarang jangan digawi, yang diperintah kita laksanakan”.218 

 
216Wawancara dengan Ibu Aminah, Kamis, 23 Februari 2023, pukul 11.10 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
217Wawancara dengan Ibu Aminah, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
218Wawancara dengan Ibu Aminah, Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 11.00 wita. Lokasi 

Pasar Sungai Dama Kota Samarinda. 
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Informasi yang disampaikan Ibu Aminah menghasilkan noema, epoche, dan 

noesis yang kemudian membawa pada intentional analysis bahwa Ibu Aminah 

memahami pentingnya akuntansi melalui pencatatan utang untuk menghindari 

pelunasan utang yang tidak tepat. Informasi tersebut juga menghasilkan eidetic 

reduction bahwa Ibu Aminah menyadari pencatatan utang untuk menghindari 

pelunasan utang yang tidak tepat karena usahanya merupakan amanah Allah, 

sehingga mengedepankan tawakal kepada Allah swt. 

Intentional analysis terhadap noema, epoche, dan noesis yang dihasilkan 

dari wawancara mendalam dengan Ibu Sumiarti, Ibu Anisa, Bapak Sutisno, Ibu 

Leni, Bapak Agus, dan Ibu Aminah menunjukkan bentuk pemahaman akuntansi 

berdasarkan pada pengalaman informan adalah melalui pencatatan transaksi. Pen-

catatan transaksi tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian usaha (Ibu 

Sumuarti), mempertahankan pelanggan (Ibu Anisa), memudahkan memesan barang 

dan menagih pelanggan (Bapak Sutisno), menghindari kerugian dan salah paham 

(Ibu Leni), menghitung pendapatan, penyisihan keuntungan, mengendalikan pem-

bayaran beban dan utang, memudahkan untuk menagih piutang (Bapak Agus), dan 

menghindari pelunasan utang yang tidak tepat (Ibu Aminah). 

Pencatatan transaksi merupakan tahap awal dari kegiatan akuntansi modern 

sebagaimana dijelaskan oleh Weygant dkk bahwa pencatatan transaksi merupakan 

siklus kedua setelah analisis transaksi bisnis.219 Sementara pencatatan transaksi 

yang dilakukan informan untuk menghindari kerugian usaha (Ibu Sumuarti), mem-

pertahankan pelanggan (Ibu Anisa), memudahkan memesan barang dan menagih 

 
219Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, dan Jill E. Mitchell, Accounting Principles, 

Fourteenth (Danvers: John Wiley & Sons, Inc, 2021), h. 15. 
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pelanggan (Bapak Sutisno), menghindari kerugian dan salah paham (Ibu Leni), 

menghitung pendapatan, penyisihan keuntungan, mengendalikan pembayaran 

beban dan utang, memudahkan untuk menagih piutang (Bapak Agus), dan meng-

hindari pelunasan utang yang tidak tepat (Ibu Aminah) sejalan dengan tujuan 

penyediaan data akuntansi untuk menyediakan informasi bagi pengguna internal 

dan eksternal dalam mengambil keputusan.220 

Hasil analisis eidetic reduction terhadap noema dan noesis dari informan 

tersebut menunjukkan bahwa pencatatan transaksi tersebut dilatarbelakangi oleh 

pemahaman informan tentang nilai keikhlasan, kesyukuran, tawakal, kejujuran, 

amanah, dan kepedulian. Hasil analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi 

tersebut sejalan dengan konsep akuntansi dalam Islam sebagai alat (tool) untuk 

melaksanakan perintah Allah swt, yaitu dalam surat Al-Baqarah/2 ayat 282 yang 

memandang bahwa akuntansi tidak sekedar atau terbatas sebagai ilmu yang bebas 

nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk 

menjalankan nilai-nilai Islam (Islamic values) sesuai ketentuan syariah.221 

Pencatatan transaksi sejalan dengan kandungan surat Al-Baqarah/2 ayat 

282. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh menguraikan 

hasil tahqiq Tafsir Ibnu Katsir terhadap surat tersebut bahwa jika seseorang 

melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya 

lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih 

menguatkan bagi saksi. Dan Allah swt telah memperingatkan hal tersebut pada 

akhir ayat, di mana Dia berfirman, "Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan 

 
220Weygandt, Kimmel, dan Mitchell, h. 4. 
221Nurhayati and Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, h.78. 
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lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu." Dan disebutkan di dalam kitab Shalihin (al-Bukhari dan Muslim), 

dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa Nabi saw pernah datang di Madinah 

sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau 

tiga tahun. Lalu Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu, 

maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati 

sampai batas waktu yang ditentukan." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).222 

Perintah pencatatan transaksi non tunai dijelaskan lagi oleh Abdullah bin 

Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh yang men-tahqiq Tafsir Ibnu 

Katsir bahwa firman Allah swt, "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar", berarti dengan adil dan benar serta tidak boleh 

berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia 

menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya.223 

Pencatatan transaksi merupakan bentuk ketundukan kepada Allah dengan 

keyakinan bahwa "Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu," yang artinya, 

Allah swt mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya. 

Sehingga tidak ada satu pun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi 

seluruh alam semesta.224 

Hasil analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi ini yang meng-

hasilkan nilai keikhlasan, kesyukuran, tawakal, kejujuran, amanah, dan kepedulian 

sejalan dengan penegasan Triyuwono bahwa akuntansi syariah merupakan salah 

 
222Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir), h. 561. 
223Al-Sheikh, h. 563. 
224Al-Sheikh, h. 569. 
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satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai 

di mana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan tercipta-

nya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan 

teologikal.225 Nilai keikhlasan, kesyukuran, tawakal, kejujuran, amanah, dan ke-

pedulian sejalan pula dengan anggapan Wasilah bahwa akuntansi syariah adalah 

proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt.226  

Hasil analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi ini mengandung 

makna filosofis akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip seperti humanis, 

emansipatoris, transendental, dan teologikal227, termasuk yang diungkapkan oleh 

Agriyanto bahwa terdapat lima asas terkait akuntansi syariah yaitu keadilan, per-

saudaraan, keseimbangan, universalisme, dan kemaslahatan.228  

Hasil analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi ini berbeda 

dengan berbagai penelitian terdahulu yang fokus pada penggunaan standar 

akuntansi. Analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi ini tidak meng-

gunakan standar akuntansi sebagai acuan dalam memahami nilai-nilai Islam yang 

mendasari pemahaman dan penerapan akuntansi para informan. Penelitian Hasanah 

dan Anggraini, misalnya, yang fokus pada persepsi penerapan SAK ETAP (Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).229 Demikian juga dengan 

 
225Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012). 
226Nurhayati and Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia, h. 10. 
227Susilowati, “Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah.” 
228Agriyanto, “Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi 

Pelaksanaan Wajib Audit.” 
229Hasanah dan Anggraini, “Accounting Standards Perceptions in Small Medium 

Enterpriscess: Case Study in Indonesia.” 
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Hasanah, dkk., yang fokus pada penerapan akuntansi di beberapa kecamatan di 

Jakarta yang menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan.230 

Hasil analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi ini menunjukkan 

bahwa informan yang mencatat transaksi usaha didasari oleh adanya nilai keikhlas-

an, kesyukuran, tawakal, kejujuran, amanah, dan kepedulian juga berbeda dengan 

berbagai penelitian yang melakukan pengujian statistik pada praktik akuntansi 

usaha mikro. Hasil analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi ini berbeda 

dengan penelitian Zelie, dkk., (2020) yang fokus pada pengujian pengaruh tingkat 

pendidikan, jumlah karyawan, frekuensi transaksi, dan ukuran perusahaan terhadap 

praktik akuntansi pada usaha mikro dan kecil.231 

Hasil analisis eidetic reduction dalam pencatatan transaksi ini yang berhasil 

mendalami nilai Islam dalam pemahaman dan penerapan pencatatan transaksi juga 

berbeda dengan temuan Maknun bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi 

dan pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pada UMKM,232 penelitian Diana bahwa ukuran perusahaan, latar 

belakang pendidikan, dan tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi pelaku usaha 

UMKM tentang pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan,233 dan Zuhdi 

yang mengungkapkan bahwa tidak digunakannya laporan keuangan oleh Usaha 

 
230Hasanah dkk. Accounting Application for Small and Medium Enterprises and Compa-

tibility with EMKM Standards: A Case Study in Jakarta, Indonesia. 
231Enyew Mulu Zelie, Tamiru Aniley Alebachew, and Kenubish Asrat Alem. Determinants 

of Accounting Practice in Micro and Small Enterprises: Evidence from Ethiopia. Journal of 
Economics, Business, & Accountancy Ventura 23, no. 2 (2020): 293–303. 

232Maknun, “Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi 
Kasus Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Yogyakarta).” 

233Diana, “Financial Accounting Standards for Micro, Small, & Medium Entities (SAK 
EMKM) Implementation and Factors That Affect It.” 
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Mengengah, Kecil dan Mikro (UMKM) lebih dikarenakan tidak imbangnya cost 

and benefit bagi pengusaha kecil.234  

Temuan Ermawati dan Handayani bahwa pemakaian informasi akuntansi 

tidak bisa dipengaruhi oleh pengetahuan akuntansi ataupun pelatihan akuntansi235 

berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa informan yang tidak 

memahami akuntansi secara memadai malah senantiasa menggunakan informasi 

akuntansi yang diperoleh secara sederhana dari pencatatan transaksi. Informasi dari 

pencatatan transaksi tersebut digunakan oleh informan untuk menghindari kerugian 

usaha, mempertahankan pelanggan, memudahkan memesan barang dan menagih 

pelanggan, menghindari salah paham, menghitung pendapatan, penyisihan ke-

untungan, mengendalikan pembayaran beban dan utang, memudahkan untuk 

menagih piutang, dan menghindari pelunasan utang yang tidak tepat. Penggunaan 

informasi dalam pengambilan keputusan tersebut justru sejalan dengan tujuan 

penyediaan data akuntansi untuk menyediakan informasi bagi pengguna internal 

dalam mengambil keputusan.236 

Penelitian Ramli dan Zain yang menunjukkan bahwa usaha mikro tidak 

memiliki pengetahuan tentang praktik pencatatan akuntansi dasar dan sistem 

akuntansi yang tepat,237 Biduri dkk yang menemukan bahwa pelaku usaha mikro 

tidak mau membuat laporan keuangan untuk usahanya,238 dan Sari yang mengurai-

kan bahwa perilaku pemilik UMKM yang seringkali tidak memisahkan modal 

 
234Zuhdi, “Makna Informasi Akuntansi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis 

Usaha Kecil dan Mikro (UKM).” 
235Ermawati dan Handayani, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi 

Akuntansi Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating.” 
236Weygandt, Kimmel, dan Mitchell, Accounting Principles, h. 5. 
237Ramli dan Zain, “Micro Business: Do They Need Accounting?” 
238Biduri dkk., “Skeptisme Pelaku Usaha Mikro Terhadap Standar Akuntansi.” 
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bisnis keuangan pribadi dan perusahaan,239 cenderung identik dengan data epoche 

dalam intentional analysis penelitian ini yang menggambarkan bahwa informan 

melakukan praktik pencatatan transaksi yang sangat sederhana dan tidak 

komprehensif. 

4. Sintesis 

Analisis bracketing pada tahap awal menunjukkan noema bahwa sebagian 

besar informan tidak cukup memahami akuntansi, apalagi standar akuntansi. 

Bahkan Ibu Sumiarti sama sekali tidak memahami akuntansi. Bapak Sutisno hanya 

memahami pencatatan pendapatan sehari-hari namun sama sekali tidak memahami 

standar akuntansi. Sementara Ibu Ita hanya memahami bentuk pencatatan dan harga 

dalam berbagai kolom, yang juga tidak memahami standar akuntansi. Demikian 

juga dengan Ibu Leni yang meskipun pernah mengikuti sosialisasi tentang 

akuntansi dari koperasi, hanya memahami bentuk pencatatan usaha, sementara Ibu 

Leni sama sekali tidak memahami bahwa akuntansi memiliki standar tertentu.  

Bapak Agus hanya memahami pencatatan hasil penjualan dan pengeluaran, 

dan juga tidak memahami standar akuntansi sama sekali. Secara sederhana Ibu 

Aminah hanya memahami pencatatan dan tidak memahami standar akuntansi. 

Bapak Haji Syukur hanya memahami pencatatan keuangan usaha. Sementara Ibu 

Anisa yang merupakan alumni Akuntansi di salah satu sekolah menengah kejuruan 

di Samarinda sangat memahami akuntansi, namun juga tidak memahami standar 

akuntansi. 

Penyebab para pedagang tersebut tidak cukup memahami akuntansi secara 

utuh termasuk standar akuntansi adalah tingkat pendidikan para informan. Sebagian 

 
239Sari, “Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” 
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besar tingkat pendidikan informan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan 

terdapat 4 (empat) informan yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Para pedagang tidak memahami akuntansi secara utuh 

terkait juga dengan kebiasaan pedagang dengan aktifitas yang tidak memerlukan 

akuntansi, omzet usaha tidak menentu yang terpenting dapat mencukupi kebutuhan 

untuk makan sehari-hari, dan mempercayai bahwa rezeki sudah diatur. 

Berbeda dengan analisis bracketing tahap awal, analisis bracketing yang 

lebih mendalam menunjukkan adanya noema berupa tiga kategori pemahaman 

sebagian siklus atau teknik akuntansi oleh pedagang usaha mikro dan usaha kecil 

pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dalam perspektif Islam, yaitu 

pengumpulan bukti transaksi, penghitung-an harga jual dan penyisihan keuntungan, 

dan pencatatan transaksi.  

Pengumpulan bukti transaksi bertujuan untuk menghindari kerugian usaha, 

memudahkan pemesanan barang dan penetapan harga jual, mengontrol hutang 

dengan dukungan daya ingat, dan menghitung keuntungan. Penghitungan harga jual 

dan penyisihan keuntungan bertujuan untuk tidak merugikan orang lain, memper-

tahankan pelanggan, tolong-menolong sesama pedagang, melayani dengan baik, 

pemenuhan kebutuhan pribadi, mempercepat penjualan kue titipan, mengontrol 

penggunaan hasil penjualan, diterima pelanggan serta keluarga, dasar tawar-

menawar, dan meningkatkan keamanan modal. Pencatatan transaksi bertujuan 

untuk menghindari kerugian, memudahkan penagihan dan mempertahankan 

pelanggan, memudahkan pemesanan barang, menghindari salah paham, menjaga 

ketepatan pembayaran utang, dan meningkatkan ketundukan pada Allah swt. 
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Pendalaman melalui analisis bracketing, horizonalizing, dan horizon ter-

hadap pemahaman akuntansi informan tersebut menghasilkan nilai-nilai Islam yang 

mendasari informan menjalankan akuntansi yang mereka pahami. Penyimpanan 

bukti transaksi yang dijalankan informan mengandung nilai kesyukuran, kejujuran, 

tawakkal, amanah, ketundukan dan kepedulian. Penghitungan harga jual dan 

penyisihan keuntungan mengandung nilai tawakal, kepedulian, kesyukuran, ke-

jujuran, keikhlasan, amanah, dan ketundukan. Pencatatan transaksi yang dilaksana-

kan informan mengandung nilai keikhlasan, kesyukuran, tawakal, kejujuran, 

amanah, dan kepedulian. Dengan demikian, secara keseluruhan pemahaman 

pentingnya akuntansi bagi informan melalui pengumpulan bukti transaksi, peng-

hitungan harga jual, penyisihan keuntungan dan pencatatan transaksi mengandung 

nilai-nilai Islam berupa nilai kesyukuran, kejujuran, tawakal, amanah, ketundukan, 

kepedulian, dan keikhlasan.



 
 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagian besar informan tidak cukup memahami akuntansi, apalagi standar 

akuntansi yang disebabkan oleh tingkat pendidikan para informan paling tinggi 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak mendalami akuntansi. Sebagian besar 

informan berpendidikan SMA, bahkan terdapat 4 (empat) informan yang 

berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Penyebab lainnya terkait juga dengan kebiasaan pedagang dengan aktifitas tanpa 

akuntansi, omzet usaha tidak menentu yang terpenting dapat mencukupi kebutuhan 

untuk makan sehari-hari, dan mempercayai bahwa rezeki sudah diatur. 

Pemahaman sebagian siklus atau teknik akuntansi pedagang usaha mikro 

dan usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Samarinda dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Pemahaman pentingnya akuntansi melalui pengumpulan bukti transaksi 

yang bertujuan untuk menghindari kerugian usaha, memudahkan pe-

mesanan barang dan penetapan harga jual, mengontrol utang dengan 

dukungan daya ingat, dan menghitung keuntungan; 

2. Pemahaman pentingnya akuntansi melalui penghitungan harga jual dan 

penyisihan keuntungan yang bertujuan untuk tidak merugikan orang lain, 

mempertahankan pelanggan, tolong-menolong sesama pedagang, me-

layani dengan baik, pemenuhan kebutuhan pribadi, mempercepat penjual-

an kue titipan, mengontrol penggunaan hasil penjualan, diterima 
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pelanggan serta keluarga, dasar tawar-menawar, dan meningkatkan ke-

amanan modal; 

3. Pemahaman pentingnya akuntansi melalui pencatatan transaksi yang ber-

tujuan untuk menghindari kerugian, memudahkan penagihan dan memper-

tahankan pelanggan, memudahkan pemesanan barang, menghindari salah 

paham, menjaga ketepatan pembayaran utang, dan meningkatkan ke-

tundukan pada Allah swt. 

Terdapat nilai-nilai Islam yang mendasari pemahaman pentingnya 

akuntansi tersebut berupa nilai kesyukuran, kejujuran, tawakal, amanah, ketunduk-

an, kepedulian, dan keikhlasan. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian berimplikasi secara teoretis dan secara praktis sebagai berikut ini: 

1. Secara teoretis, penelitian ini menghasilkan rumusan nilai-nilai Islam 

dalam pemahaman pentingnya akuntansi bagi pedagang usaha mikro dan 

usaha kecil pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda, yang terdiri dari 

nilai kesyukuran, kejujuran, tawakal, amanah, ketundukan, kepedulian, 

dan keikhlasan. Rumusan tersebut bersifat lokal dan tidak dapat di-

generalisasi, namun memiliki kemampuan untuk ditransfer pada konteks 

lain yang memiliki kemiripan. 

2. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut: 

a. Pedagang pada Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda untuk merubah 

pola pikir agar dapat menerapkan akuntansi secara komprehensif 

dalam rangka mencapai keberkahan dan pengembangan usaha; 
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b. Akademisi khususnya peneliti yang tertarik pada bidang akuntansi 

syariah perlu menggali pemahaman dan praktik akuntansi pedagang 

usaha mikro dan usaha kecil pada konteks dan situasi yang berbeda 

dengan penelitian ini; 

c. Ikatan Akuntan Indonesia untuk berkoordinasi dengan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan rancang bangun 

akuntansi sesuai dengan kebutuhan pedagang usaha mikro dan usaha 

kecil dengan mempertimbangkan adanya nilai-nilai Islam yang 

mendasari setiap praktik akuntansi yang telah dijalankan selama ini 

dengan sangat sederhana;  

d. Pemerintah Kota Samarinda mengoptimalkan peningkatan 

kompetensi akuntansi bagi pedagang pada Pasar Sungai Dama di Kota 

Samarinda secara berkesinambungan, seperti melalui pendampingan 

penyusunan laporan keuangan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 – Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang akuntansi termasuk standar 

akuntansi? 

2. Bagaimana bentuk praktik akuntansi yang dilakukan dalam aktivitas sehari-

hari? 

3. Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Bapak/Ibu dalam 

menerapkan akuntansi? 
 

Lampiran 2 – Transkrip Wawancara 

Hari/Tanggal          : Minggu, 29 Januari 2023 
Waktu     : Pukul 11.00 WITA  
Informan   : Ibu Ita 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Kering Kotor/Pedagang Sayur 
Tingkat Pendidikan  : SD (Sekolah Dasar) 
Umur    : 48 Tahun 
 

Peneliti : Berapa lama Ibu sudah berdagang di Pasar Sungai Dama Samarinda? 
Informan : Aku jualan di sini mbok yaa… 8 taon ada eee pak yaa.. aku dulu 

jualan di depan situ (menunjuk pada lapak di depan). 
Peneliti : Kenapa Ibu memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
Informan : Yaa.. rejekinya di sini toh mbak, dulu itu aku sering belanja di sini, 

terus aku ngomong sama bapak (suaminya) mau pak jualan di sini, 
ada lapak yang masih kosong ee pak, yowes jualan aku di sini, 
emang bisanya dagang eh mbak. 

Peneliti : Apakah barang dagangan saat ini sama dengan sebelumnya bu? 
Informan : Oh ndak, dulu itu aku cuma jualan bawang ae, sekarang alhamdu-

lillah sudah banyak macemnya mbak, sayur mayur ada, bawang ada 
juga. 

Peneliti : Kalau begitu, usaha Ibu ini mengalami perkembangan dong bu, yang 
tadinya cuma jual bawang dan sekarang udah merambat ke jenis 
dagangan lainnya? 

Informan : Yaiya mbak, Alhamdulillah… yo wong kita {niat usaha} ada ae lah 
pasti {Gusti Allah bantu}.  
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Peneliti : Kalau boleh tau bu, seperti yang Ibu tadi bilang bahwa kalau kita 
{niat usaha} pasti ada aja {Gusti Allah Bantu}. Emang niat Ibu 
untuk jalanin usaha ini apa sih bu? Pertolongan Allah seperti apa 
yang Ibu rasakan dalam menjalan usaha ini? 

Informan : Gimana ya… aku iki kan sama bapak ee (menunjuk suaminya) yaa 
niat usaha buat idup, iso makan mbak, toh dari dulu ndak bisa apa-
apa, cuma tau jualan ngeneh… sempet aku sekolahen anak kuliah, 
tapi yo anaknya ndak mau, mau kerja ae bu katanya. Ya pokoke bisa 
makan, minum, bayar rumah, sing sekolahen anak, wes cukup. Aku 
dulu sebelum jualan kene pernah juga bantu-bantu orang mbak, tapi 
aku pikir kok yaa moso disini terus, moso mau gini-gini terus, ndak 
cukup ee mbak. Jadi bapak (suaminya) bilang yowes lah kita jualan 
ae di sungai dama, yo jadinya jualan ngeneh. Aku dulu kan ora duwe 
modal mbak yaa… mau cari ngendi mbak? angel mbak, doaku mbak, 
moga-moga ada mau kasih pinjem buat modal dagang eh mbak, itu 
terus aku doa mbak, Alhamdulillah Gusti Allah bantu, ada sodara 
mau kasih pinjem mbak.  

Peneliti : Kalau boleh tau, dulu modal usaha ibu berapa ya bu? 
Informan : Piro ya… lali aku, kalo pinjem modalnya itu yaa sekitar 2 juta lah 

mbak, tapi yo ndak semua toh dipakek.  

Peneliti : Kalau boleh tau, apakah Ibu mengenal istilah akuntansi bu? 
Informan : Opo yoo akuntansi? {ndak tau} aku mbak. 
Peneliti : Kenapa Ibu {ndak tau} istilah akuntansi? Berarti sampai saat ini Ibu 

juga tidak mengetahui bagaimana standar akuntansi bagi pelaku/ 
pedagang usaha mikro dan usaha kecil? 

Informan : Boro-boro aku tau standar akuntansi itu buat pedagang, wong 
akuntansinya aja aku ora ngerti mbak. Opo sih akuntansi itu mbak? 
Kek ndak asing tapi opo yoo? Maklum ee.. mbak ndak sekolah tinggi 
aku.  

Peneliti : Jadi akuntansi itu sederhananya bisa diartikan kayak pencatatan gitu 
bu, bisa juga pengelolaan atau juga pengelompokkan dalam tran-
saksi usaha bu, bisa terkait utang-piutang, pembelian, penjualan, 
modal, dan sebagainya.  

Informan : Oalah, Kalau aku catet gitu berarti itu akuntansi yo mbak? Atau 
bukan? 

Peneliti : Termasuk akuntansi dong itu bu, terus bagaimana sih cara Ibu 
mempraktikan akuntansi tersebut dalam aktivitas usaha sehari-hari? 

Informan : Yoo… dengan ini mbak, ada catatanku (sambil mengeluarkan 
catatan transaksi usahanya).   

Peneliti : Catatan ini, Ibu yang buat dari rumah yaa untuk stok dagangan hari 
ini? Apasih fungsi catatan usaha ini buat Ibu? 
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Informan : Iyo mbak, betul. Fungsinya ya.. biar aku ndak lupa mbak, biar bisa 
{perkirain} lah istilahnya buat besok aku pesen berapa banyak lagi, 
biar ndak kebanyakan juga mbak, yang ada aku {rugi} nanti.   

Peneliti : Berarti secara nggak langsung, adanya catatan transaksi usaha ini 
juga memudahkan Ibu selain untuk {memperkirakan} stok barang 
dagangan, juga untuk mengantisipasi {kerugian} usaha ya bu? 

Infroman : Iyo mbak, aku kan kalo pulang ku angkut eh mbak semua sayur 
barang jualanku iki, jadi aku bisa catet perkirain apa aja yang mau 
tak pesen lagi. Moso wong kita punya tomat isi akeh, kita pesen lagi, 
yoo rugi dong mbak. Lagi pula aku kan jualan sayur yaa mbak, pasti 
cepet busuk paling lama berapa hari sih, beda kalo jualan sembako. 

Peneliti : Berarti bu, pencatatan ini dilakukan saat Ibu ingin membeli barang 
dagangan dari pemasok aja ya bu? 

Informan : Iya mbak.  

Peneliti : Apakah ada pencatatan lainnya terkait transaksi penjualan bu? 
Informan : Ya… kalo di rumah aku itu ada buku jualan dan berapa modal yang 

aku keluarin buat beli barang dagangan dari pemasok. Habis pulang 
jualan dari sini biasa aku catet mbak berapa dapete jualan. 

Peneliti : Bagaimana cara Ibu menentukan harga jual barang dagangan bu? 
Apakah Ibu mengikuti standar harga pada pedagang lain? 

Informan : Ya kalau aku ndak ngikutin mereka mbak, terserah mereka mau jual 
berapa, aku ikutin harga awal dari pemasok terus tak tambahin 
untung perkilonya, kayak tomat iki aku ambil harga awale 25ribu, 
ya aku jual 28ribu perkilo jadi untungku ya cuma 3ribu perkilonya 
mbak. 

Peneliti : Terus bu, kalau sewaktu-waktu harga naik gimana? Gimana cara Ibu 
menentukan standar harga jual?  

Informan : Aku ndak ribet ee mbak, pokeke untungku itu perkilo yo sekitar 
Rp2.000-Rp3.000 aja mbak, nda banyak, apalagi kalo sayur 
untungku paling sewu-limang atus.  

Peneliti : Apakah standar harga ini berlaku untuk semua jenis barang bu? 
Informan : Mau tomat, bawang, wortel, semua aku ambil untung sekitar Rp 

2.000 - Rp 3.000/Kg, wes yang aku sampaikan ke sampean tadi. 
Kecuali kangkung, bayam iki sewu ae limang atus, cepet busuk 
mbak, ndak bisa dijual besok. 

Wawancara: Selasa, 31 Januari 2022 Pukul 10.30 WITA  
Peneliti : Terkait dengan pembelian barang dagangan dari pemasok, apakah 

Ibu membelinya secara tunai atau secara non tunai (utang)? 
Informan : Kalo sehari-hari seperti ini aku tunai mbak, bayar langsung, tapi 

kalau untuk {jumlah yang lebih besar} ya aku kadang utang mbak. 
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Peneliti : {Jumlah yang lebih besar} ini maksudnya apa ya bu?  
Informan : Ya kan, kayak mau lebaran, tahun baru atau menjelang bulan puasa 

itu semuanya pada naik toh mbak, stok yang aku punya berarti harus 
lebih banyak toh, yaa jadi kadang kita suka utang juga sama 
pemasoknya, besok-besok sudah ada untungnya wes kita bayar.  

Peneliti :  Kalau utang seperti itu biasanya Ibu juga ikut catet atau hanya dari 
pemasok aja bu? 

Informan : Ya catet juga dong, karna pernah aku selisih waktu itu mbak, ngomel 
aku, tapi mau ndak mau ya.. aku bayar, karna salah kita juga sih pak 
ya, ndak catet waktu itu. Mangkanya sekarang kita catet ae lah 
pokoke semua.    

Peneliti : Apakah pencatatan seperti yang Ibu lakukan sangat bermanfaat bagi 
usaha ini bu? 

Informan : Iya mbak, kalo ndak ada catetan {ancur usaha} kita mbak, 
{kecampur} semua.  

Peneliti : Bagaimana Ibu bisa mengatakan bahwa kalau nggak ada catatan 
usaha, usaha tersebut bisa {hancur} dan maksud {kecampur} sendiri 
apa ya bu?  

Informan : Aku dulu itu awal-awal jualan, ndak ku catet mbak, pokoke masuk 
kantong keluar kantong ae lah, ndak tau untung, ndatau rugi, pokoke 
asal jualan ae, tapi kok lama-lama ndak balik modal ya, malah 
nombok ee mbak, kayak ndak ada untungne. Besok-besok bapak 
(suaminya) suruh catet semuanya biar keliatan mana uang buat usaha 
mana buat makan kita.   

Peneliti : Pernah nggak sih bu, ngalamin kerugian usaha? 
Informan :  Yo pernah dong mbak, itu tadi karna ndak catet terus yaa dulu 

mikirnya pokoknya kalo aku ambil banyak barang, aku pasti tambah 
untung, padahal toh mbak yang ku jual iki cepet busuk. Rugi juga ee 
mbak, karna orang-orang yang suka {utang} itu loh. 

Peneliti : Apakah {utang} usaha pada pembeli dilakukan pencatatan juga bu? 
Informan : Iya kita catet mbak, tapi yaa merekanya kalo ditagih suka nanti-

nanti, ada yang emang bayar pas ditagih, ada juga yang bilang sudah 
dibayarlah padahal belum wong iki masih ada catetan ne, pokoke 
macem-macem lah alesannya. Mumet sendiri aku mbak mikirinnya, 
ya jadi wes {ikhlasin} ae lah.  

Peneliti : Kok bisa {ikhlasin} aja bu, rugi dong? Kan niat jualan biar untung? 
Terus bu, untuk nominalnya sendiri gimana bu?  

Informan : Ya… gimana ya, karna udah capek juga sih mbak nagihnya, jadi yaa 
ikhlasin aja lah, nanti biar dia {tanggung sendiri} pas mate mbak. 
Beda-beda sih ada yang puluhan ribu aja ya pak (mastikan ke 
suaminya), ada juga yang ratusan ribu sampek kita capek sendiri 
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nagihnya. Kita ya mikir untungnya dari orang-orang baik aja lah 
yang mau beli dan mau bayar utangnya mbak, sakit hati sendiri aku 
mikir yang ndak mau bayar mbak, biarin ajalah, ikhlasin aja.  

Peneliti : Tadi kan Ibu bilang, biar si yang ngutang {tanggung sendiri}. Nah 
gimana sih konsep utang dalam usaha yang Ibu pahami? 

Informan : Maksude?  
Peneliti : Ya kan Ibu bilang kalau orang yang nggak bayar utang biar 

{tanggung sendiri}? 
Informan : Oh… Iya toh kalo dia ndak mau bayar utang, nanti dia tanggung 

sendiri mbak dosane, matenya orang punya utang susah toh mbak, 
padahal wes aku tagihin loh mbak. tapi yo orang ne wong angel 
ditagih, {urusane sama Gusti Allah}. 

Wawancara:  Jumat, 3 Februari 2023 Pukul 11.10 WITA 
Peneliti : Oya bu, kemarin Ibu ada nyebutin bahwa orang yang berutang itu 

Ibu ikhlasin aja dan biarin aja itu {urusane sama Gusti Allah}, nah 
maksudnya itu gimana ya bu? 

Informan : Gini mbak eee itu kan tanggung jawabne sama Gusti Allah, kalo kita 
wes punya utang sama orang terus ndak mau bayar sing salah? Yo 
kita kan? Dosa ndak mbak kalo kita ndak bayar? {dosa} toh? Wong 
kita wes ditagih, ndak juga bayar. Aku inget banget mbak, wong kita 
ndak bayar utang banyak utang, idup nee {sengsara} eh mbak. 
Makane mbok yaa kita punya utang yo {mesti} bayar mbak.  

Peneliti : Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau orang yang nggak mau bayar 
utang ini bakal dapat {dosa} ya bu, karna dengan sengaja nda mau 
bayar. Nah gimana sama orang yang sebenernya mau bayar tapi nda 
ada uang buat bayar ke Ibu? 

Informan : Piye ya mbak.. kalo ndak punya uang wes bilang toh, aku ora seneng 
gawe angel orang eee, bisa dia cicil toh mbak, ndak harus bayar 
langsung. Dosa toh mbak, janji bakal mbayar tapi ndak muncul-
muncul, wes ngarep kitane nombok duluan, opo yaa dosane mung 
gawe lara. {Besar loh dosane utang} iki mbak. 

Peneliti : Emangnya seberapa penting sih bayar utang itu bu? Ibu tau dari 
mana kalo nggak bayar utang itu termasuk {dosanya besar}? 

Informan : Ya penting dong mbak, barang yang dipakek soale bukan punya dia 
mbak itu punya orang, belinya wes makek duitku mbak. Emang 
mbak mau uangnya atau barangnya dipakek terus ndak dibalikin, 
wong dia ndak minta kok, pinjem (utang). Aku sering denger 
ceramah eh mbak kalo orang banyak utang terus ndak bayar ora iso 
masuk surga, berarti dosane gedhe kan mbak.   

Peneliti : Balik lagi nih bu ke persoalan utang tadi, kata Ibu kan orang yang 
nggak bayar itu hidupnya bakal {sengsara}, nah itu gimana ya bu?  
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Informan : Loh iya mbak, ndak tenang toh idupnya pasti kepikiran utang-
utangnee, belum lagi kalo utang nee banyak. Ditagih yoo nanti-nanti 
sampai ndak tau wong ngendi.    

Peneliti : Terus bu, waktu itu kan Ibu bilang kalo punya utang susah ditagih 
itu ikhlasin aja terus Ibu juga bilang kalo punya utang {mesti} 
dibayar? 

Informan  : Utang kan wajib dibayar mbak, utang, janji, opo lagi yo najar kan 
semuane harus dibayar mbak eee, nanti ditanya sama Gusti Allah pas 
mate piye toh mbak. Wes aku bilang tadi mbak, kalo ndak ada uang 
bisa cicil toh, piye Gusti Allah mau nulungi mbak, wong niat mbayar 
aja ora, penting aku wes sudah baik mau kasih utang sama orang. 
Urusane kalo mate karo Gusti Allah, ndak tanggung aku, masing-
masing mbak tanggung jawabne.  

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Ibu dalam 
menerapkan akuntansi? 

Informan : Mmmm…. Akuntansi tadi ya aku terapin kan pakek catetan, aku 
nyatet itu kan pastine biar aku ndak lupa mbak, biar bisa jadi 
perkiraan dan ngindarin rugi. Tapi yaaa, {ikhlas} aja lah, mau laris 
ndak yo yang penting kita udah niat jualan, hasilnya yaa wes Gusti 
Allah yang ngatur, iki kali ya mbak, {percaya} ae lah sama yang beli, 
mau nanti dia jujur ndaknya ya urusan dia sama yang di atas lah.  

Peneliti : Kira-kira bu sejauh usaha ini berjalan, dengan menerapkan prinsip 
{ikhlas} dan {percaya} tadi, apa sih keuntungan yang bisa ibu 
rasakan? 

Informan : Untungnya apa ya, ya jadi berkah aja kali pak yaa.. (sambal mastikan 
ke suaminya) wes tercukupi kebutuhan kita pak yaa, bisa makan 
minum alhamdulillah, bisa bayar sekolah anak kita juga, ya banyak 
lah, bisa cicil mobil juga buat angkut barang dagangan.  

Peneliti : Kalau boleh tau bu, untung usaha Ibu perhari berapa ya bu? 
Informan : Sekitar 200 ribu mbak. 

Peneliti : Itu keuntungan bersih atau bagaimana bu? 
Informan : Iya wes keuntungan bersih dong mbak….  
Peneliti : Selain berdagang di Pasar Sungai Dama, Apakah Ibu ada usaha 

lainnya? 
Informan : Ndak ada sih aku mbak, dulu sempet juga jualan di pasar malam, 

Cuma yaa… ndak terlalu laku eh mbak, jadi aku ndak lanjutin. 
Peneliti : Kalau boleh tau, gimana sih harapan Ibu kedepan terkait usaha yang 

berjalan saat ini? 
Informan : Opo ya.. yaa moga-moga laris terus, makin banyak yang beli, ya kalo 

bisa makin gede usahanya, makin banyak jualannya.  
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Peneliti : Nah bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakuin untuk mewujudkan 
harapan usaha ibu kedepan? 

Informan : Yoo.. jualan yang bener aja aku, ndak bodokin orang, kasih 
timbangan yang bener, wes kalo barangne busuk yo aku bilang 
busuk, tak sisihkan memang, yo kalone bagus aku kata bagus mbak. 

 
Hari/Tanggal          : Sabtu, 04 Februari 2023 
Waktu     : Pukul 12.20 WITA  
Informan   : Ibu Anisa 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Kering Kotor/Pedagang Sembako 
Tingkat Pendidikan  : SMA (Sekolah Menengah Atas) 
Umur    : 33 Tahun 
 

Peneliti : Kakak sudah berapa lama berdagang di Pasar Sungai Dama 
Samarinda? 

Informan : Kalau jualan ini sendiri udah berjalan 35 Tahun, tapi untuk aku 
sendiri jalanin usaha ini ya sekitar 15 Tahun lah. 

Peneliti : Apakah ini merupakan usaha turunan kak? 
Informan : Iya, dulu Mama dan Bapak yang jualan disini, terus karna udah tua 

kan, jadi aku yang lanjutin usahanya. 
Peneliti : Kalau boleh tau, apakah kakak pernah coba buat jalanin usaha lain 

kak? 
Informan : Nggak pernah sih, karna emang dari awal ikut jualan sama Mama 

Bapak dan emang diminta juga buat nerusin, jadi gak ada coba cari 
kerja di lain. 

Peneliti : Kalau boleh tau, apakah Kak Anisa mengenal istilah akuntansi 
termasuk standar akuntansi? 

Informan : Taunya akuntansi itu kayak laporan keuangan sih, jurnal umum, 
buku besar, gitu-gitu. Tapi kalau standar akuntansi aku nggak tau, 
karena taunya dulu pas belajar gimana cara buat jurnal umum, buku 
besar itu juga kan dari transaksi-transaksi usaha, biasanya kalau 
disekolahkan contohnya Unit Dagang yaa.  

Peneliti :  Terus kak, istilah akuntansi begitu, Kak Anisa tau dari mana? 
Informan :  Tau dong, kan aku dulu lulusan Akuntansi di SMKN 1. 
Peneliti : Terus bagaimana sih cara Kakak mempraktikan akuntansi tersebut 

dalam aktivitas usaha sehari-hari? 
Informan : Apa yaa… kalau untuk {catatan usaha sih nggak ada}, untuk buat 

laporan keuangan usaha gitu aku nggak punya dan nggak buat, 
paling yang aku lakuin cuma {ngumpulin nota-nota} pembelian 
barang aja sih. 
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Peneliti : Kalau boleh tau, kenapa kakak {nggak punya catatan} transaksi 
usaha? dan fungsi dari {pengumpulan nota-nota} pembelian barang 
itu untuk apa ya kak? 

Informan : Karena emang dari dulu kami nggak pakai catatan usaha sih untuk 
berapa pendapatan kami perhari dari jualan ini, atau berapa jumlah 
pengeluaran, paling kalau pun ada catat, itu {catatan utang} aja sih. 
Terus pengumpulan nota tadi yaa.. jadi kan kalau kita ambil barang 
dari pemasok otomatis ada notanya kan yaa, nah nota ini yaa buat 
informasi kita aja sih berapa banyak jumlah pesanan, sudah lunas 
apa nggak, terus buat ini juga sih bisa sinkron kan aja sih sama stok 
barang kita di pasar berapa banyak lagi yang nanti dipesan, kalau 
nota gini aku ngumpulinnya perbulan sih nanti kalau udah lunas 
semua baru aku buangin.  

Peneliti : Menurut kakak, kayak simpan nota-nota tadi perlu nggak sih kak 
sebenernya kalau buat usaha gitu? Dan apakah {catatan utang} itu 
berlaku untuk semua pembeli kak, atau kalau langganan nggak perlu 
pakai catatan? 

Informan : Kalau aku sendiri sih perlu ya, karna aku kan nggak ada catatan 
usaha, jadi yaa buat {ngelola keuangan} usahaku aja biar lebih 
mudah aja yaa buat pesan barang selanjutnya, mastiin berapa banyak 
yang emang mau dipesan lagi, biar nggak rugi juga, jadi yaa.. aku 
ngumpulin nota-nota gitu. Sebenernya kalo disini nggak bisa utang, 
jadi harus tunai, tapi kalau yang emang udah langganan belanja 
disini sih boleh aja utang. 

Peneliti :  Biasanya bentuk {catatan utang}nya gimana kak? Dan kenapa kakak 
memilih untuk melakukan pencatatan kalau terjadi piutang usaha?  

Informan : Nah kalau utang langganan itu biasa aku catet berapa jumlahnya dan 
tanggal transaksinya aja sih, kalau sampai jenis barang2 sih nggak 
mungkin aku list yaa, walaupun ada orang yang ditulis gitu biar tunai 
juga ada. Kalau ditanya kenapa harus catet utang, yaa biar nggak rugi 
yang pertama, terus biar ada bukti aja kalau dia punya utang, biar 
enak ditagihnya sih. 

Peneliti : Itu biasanya dibayar kapan kak? Ada jangka waktunya kah? 
Informan : Nggak sih, paling lama kalau langganan gitu seminggu, paling kalo 

hari ini utang nih misalnya, besok atau 2 hari dia datang buat bayar, 
ada juga yang nyicil hari ini berapa, besok sisanya. Ada juga yang 
{nggak kembali} bahkan. 

Peneliti : Nah kalau yang {nggak kembali} gitu, gimana kak? Bukannya udah 
langganan? 

Informan : Itu karna dia udah sering beli dan biasanya dia bayar aja kan, ya.. 
udah kita percayalah, tapi besok-besoknya emang dia nggak kembali 
buat bayar sampai sekarang. Tapi iya itu, gimana yaa langganan itu 
kan yang buat usaha kita bisa bertahan lama sampai sekarang ya, jadi 
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sebisa mungkin gak ngecewain mereka sih, biar besok-besok dia 
tetap belanja disini gitu. 

Peneliti : Berarti kakak ini salah satu penjual yang ngutamain pelanggan ya 
kak? Terus kakak nyikapinnya gimana? 

Informan : Iya sih pelanggan kan yang utama, Ya biarin aja lah, yang penting 
kan niat kita baik yaa mau bantu gitu kasih utang ke dia, jadi yasudah 
mau gimana lagi biarin aja.  

Peneliti : Terus kak, terkait pesanan pembelian dari pemasok itu, apakah 
dibayar secara tunai atau non tunai kak? 

Informann : Beda-beda sih, ada yang langsung aku bayar (tunai) ada juga yang 
dibayar nanti (utang). Nah di nota itu kan bisa kita liat juga kita 
bayarnya tunai atau kredit, kan ada terminnya juga. 

Penelitian : Berarti penting banget ya kak, buat kakak simpen nota-nota itu 
sebagai informasi bahwa kakak udah bayar atau belum terus 
mudahin kakak juga buat pesan stok jualan lagi. Oya kak, ini kan 
kakak jenis usahanya sembako yaa kak, gimana cara kakak me-
minimalisir kerugian dari barang-barang yang cepet expired? 

Informan : Kalau untuk barang-barang yang cepet expired dan jarang dibutuhin 
sama pembeli, yang pasti aku ambil barangnya dikit aja sih biar 
nggak rugi kan karna nggak semua barang juga bisa di retur yaa. Nah 
kalau untuk barang-barang yang emang banyak dibeli dan dibutuhin 
pelanggan yang pasti aku bisa perkirain sendiri berapa banyak, dan 
itu pasti habis sih. Terus kalau untuk barang-barang lain yang nggak 
bisa di retur itu, kerugiannya itu alhamdulillah bisa {tertutupi} sama 
yang lain. 

Peneliti :  Kalau barang-barang yang diretur itu apakah dapat ganti baru atau 
seperti apa kak? Terus maksudnya kerugian bisa {tertutupi} sama 
yang lain itu gimana kak? 

Informan : Tergantung kita sih sebenernya, ada yang pemasok mau diretur sama 
barang baru atau mau berupa uang, ada juga yang cuma retur barang 
aja. Nah kalau uang itu biasanya berapa persen dari total harga 
pembelian barang itu, misalnya nih aku pesen tepung merk segitiga 
biru 1 dus itu harganya 150.000 isi 10, nah sisa barangnya yang 
nggak laku sebelum mendekati expired itu dikali sama harga beli 
terus dibagi berapa persen yang bakal diganti gitu. Ya pastilah kalau 
usaha itu kan bakal ngalamin kerugian, bisa dari utang yang nggak 
dibayar tadi terus salah kasih kembalian juga pernah, nah 
alhamdulillahnya kerugian kayak gitu bisa ketutup sama keuntungan 
yang kita dapat, lagi pula kalau kita {jujur} saat jualan rezeki kita 
nggak kemana kok walaupun banyak aja juga yang jualan sembako 
disini. 
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Peneliti : Biasanya kerugian usaha yang paling sering dihadapin karna apa 
kak? Gimana cara kakak nerapin prinsip {jujur} itu saat berdagang 
sih kak? 

Informan : Biasanya karna barang-barang yang nggak bisa diretur sama barang 
baru, terus orang yang utang tapi nggak bayar, sama {pembeli yang 
nakal}, yang ambil dulu nanti bilang kembali lagi itu biasanya dia 
beli pagi terus gada kembaliannya kan uang besar, karna udah 
percaya kan jadi dibawa aja dulu nanti bayarnya. Nerapinnya ya… 
contohnya aja kan kayak barang-barang yang udah expired, gak 
mungkin kita jual ke pembeli, terus kalau timbangan juga kita taroh 
di depan sini kan (menunjuk ke timbangan), jadi mereka liat juga 
kalau emang bener nih yang kita timbang 1 kg misalnya, gak kurang 
gitu. Karna pernah ada pembeli yang komplain misalnya ih ini 
beneran 1 kg gak nih, gitu2 sih. Terus kalau harga barang mau naik 
pun kita kasih tau kok ini harganya mau naik ya bu nggak kayak 
kemarin lagi, jadi mereka nggak kaget kalau besok2 harganya udah 
berubah, pun kalau udah kembali normal ke harga awal kita juga 
jualnya harus jujur ya balik ke harga normalnya gitu, kayak minyak 
waktu itu.  

Peneliti : Terus kak, gimana kakak nyikapin {pembeli yang nakal} kayak tadi 
misalnya nggak bayar barang jualan? 

Informan : Gimana yaa…. ya sabar aja sih, mau gimana lagi, mau ditagih tapi 
nggak tau mau nagih kemana kan karna emang berarti orangnya 
yang nggak jujur, padahal kita udah percaya aja dan mikir positif aja 
ya pasti orang beli tadi bakal balik lagi sih. Terus kadang ada yang 
tukar uang juga kan eh tau-tau uangnya itu kurang nggak sesuai sama 
jumlahnya, padahal kan nggak boleh kalau tukar uang itu nggak 
sesuai sama jumlahnya ya, ngerugikan salah satu pihak. Terus ada 
juga pernah beberapa kali pembeli yang ketauan ambil barang diam-
diam gitu, ada yang ngaku ada juga yang nggak pas ditegur, 
langsung masukan kresek satunya kan, bilang itu beli ditempat lain 
lah, macem-macem sih udah ngadapin karakter pembeli selama 
jualan di sini. 

Wawancara:  Minggu, 05 Februari 2023 Pukul 11.10 WITA 
Peneliti : Balik lagi nih kak, berarti keuntungan usaha ini digabung ya sama 

uang untuk kebutuhan pribadi yaa? Apakah ada kesulitan kak karna 
mencampur uang usaha dan uang pribadi? 

Informan : Iya betul, kalau kesulitan sih nggak yaa, karna emang sudah terbiasa 
gabungin uang buat jualan sama uang buat kebutuhan pribadi. 
Mungkin kalau dari awal itu ada pemisah antara uang usaha sama 
buat pribadi, baru kemungkinan bisa aja ada kesulitan, kalau untuk 
aku pribadi sih nggak.  
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Peneliti : Terus nih kak, gimana cara kakak menentukan harga jual barang 
dagangan? Apakah kakak mengikuti standar harga pada pedagang 
lain? 

Informan : Kalau untuk harga sendiri iya {ngikutin standar harga pasar}, karena 
setau aku rata2 pedagang disini harganya pasti sama sih. Kadang tuh 
ada aja pembeli yang bilang “aku beli disana harganya segitu bukan 
segini”, kayak banding-bandingkan sama harga yang kita jual, jadi 
ya hampir sama semua sih.  

Peneliti : Kenapa kakak lebih milih {ngikutin standar harga pasar} dibanding 
nentuin harga jual sendiri? 

Informan : Karena, pertama, biar kita tetap ada yang beli terus langganan nggak 
milih belanja di tempat lain karna kan harganya sama, terus juga biar 
ini aja sih, biar kita masih bisa bersaing sama penjual lain kan sama-
sama buat nyari rezeki yaa. 

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Kakak dalam 
menerapkan akuntansi? 

Informan : Buat pengumpulan nota tadi sih kenapa harus yaa karna kesadaran 
diri sendiri sih karena kan tadi aku nggak punya pencatatan usaha 
yaa, biar tau tadi kan barang apa aja yang sudah lunas atau utang kita 
berapa banyak gitu, kayak tanggung jawab kita aja sih sudah simpan 
nota gitu, karna kan kita mau jualan dengan jujur ya dan harus paham 
sih gimana cara ngelola keuangan usaha yang bener. Aku dapet 
wejangan dari mama bapak juga sih, kalau jualan itu nggak boleh 
beda-bedain orang, semua harus diperlakuin sama, jangan mentang-
mentang kenal jadi didahulukan, atau yang kenal aja disenyumin, 
pokoknya semua harus diperlakukan sama, kan kita jualan yaa.. yang 
pasti jangan sampai prilaku kita buat si pembeli itu nggak balik lagi. 
Ini juga yang paling penting sih, kita harus bersyukur sama apa yang 
kita dapat hari ini, mau hari ini sepi pembeli, mau rame, keadaan 
apapun harus disyukuri aja. Setiap pedagang juga ada sendiri kok 
rejekinya walaupun jenis usahanya sama, yang penting kita harus 
selalu jujur dan pertahankan pelanggan kita. 

Peneliit : Kalau boleh tau nih kak, apasih fungsinya kakak nerapin prinsip 
tersebut dalam berdagang? 

Informan : Fungsinya apa yaa, ya kitanya sendiri aja sih yang bisa ngerasain 
manfaat dari prinsip berdagang tadi dan mungkin yang bisa diliat itu 
dari tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil usaha jualan 
ini.  

Peneliti : Terus kak, gimana sih pandangan kakak terkait keberhasilan usaha 
sendiri? Menurut kakak apakah usaha yang kakak jalankan ini sudah 
berhasil atau belum? 

Informan :  Kalau untuk usaha ini sendiri aku ngerasa bersyukur aja karna cari 
kerja di luar itu kayaknya susah yaa dari info orang-orang disekitar-
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ku dan aku kan alhamdulillahnya dikasih Allah rezeki buat jualan 
disini meskipun bukan usaha yang aku rintis sendiri dan alhamdu-
lillahnya hasil jualan ini ya lumayan bisa buat beli kendaraan, bayar 
listrik, bayar air, bisa makan buat kebutuhan hidup sehari-hari. Dan 
yang paling penting itu pas kemarin kami dapat {musibah}, 
alhamdulillah juga lewat usaha ini bisa mencukupi. 

Peneliti : Emang {musibah} apa yang dihadapi kemarin kak? Kalau boleh tau 
berapa omzet usaha kakak perhari? 

Informan : Rumah kami sempat kena kebakaran kan waktu itu, dan satu-satunya 
yang kami harapkan itu yaa dari hasil usaha ini, mana adeku juga 
masih kuliah kan waktu itu, jadi satu-satunya harapan kita yaa dari 
jualan ini. Dan alhamdulillahnya dulu kan pasar lebih ramai yaa 
dibanding sekarang, jadi pendapatannya itu pun saat itu lebih besar. 
Bayangin aja dulu itu kami bisa bangun rumah dari hasil jualan ini, 
mungkin Allah juga tau kan kita waktu itu dapet musibah, jadi bener-
bener usaha kita juga rame. Nah, kalau hari-hari biasa paling sedikit 
Rp 1.000.000, tapi kalau sabtu minggu gitu biasa pendapat-annya 
lebih dari Rp 1.000.000, apalagi kalau mendekati hari lebaran gitu 
kan bisa dua kali lipat dari pendapatan biasanya.  

Peneliti : Jadi bisa dibilang pendapatan keluarga kakak ini yaa hanya dari 
usaha dagangan ini ya kak? 

Informan  : Iya bener, makanya kan semaksimal mungkin aku pertahanin 
pelanggan disini juga, biar usahanya berjalan terus. Seneng aja juga 
jualan disini, karna semua pedagang disini kan kita tiap hari ketemu 
yaa, jadi udah kayak keluarga dan rumah kita sendiri.  

Peneliti : Apakah ada bentuk usaha lain selain berjualan di pasar sini kak? 

Informan : Nggak ada sih, usahanya cuman jualan disini aja.  
Peneliti : Apa harapan kakak untuk usaha ini ke depan? 
Informan : Yang pasti bisa berjalan terus ke depan, kalau bisa juga yaa makin 

berkembang usahanya, nggak cuma jualan di sini, mungkin bisa 
buka cabang di lain. Makin banyak juga barang yang dijual.  

 
Hari/Tanggal          : Sabtu, 04 Februari 2023 
Waktu     : Pukul 13.00 WITA  
Informan   : Bapak Sutisno 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Kering Bersih/Pedagang Plastik 
Tingkat Pendidikan  : SLTA/SMA (Sekolah Menengah Atas) 
Umur    : 49 Tahun 
 
Peneliti : Berapa lama Bapak sudah berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
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Informan : Kalau jualan ini sendiri udah berjalan 26 Tahun, dari anak saya kecil 
eh mbak, sampai sekarang. 

Peneliti : Apakah dari awal usaha ini berjalan, jenis usaha yang dijalankan 
sama Pak?  

Informan : Iya dari awal memang jualannya ini mbak. 
Peneliti : Kenapa Bapak memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
Informan : Yang pertama karna deket dari rumah, terus emang kan pas jualan 

ini pertama kali cari lapaknya di Pasar Sungai Dama, terus liat 
peluangnya juga, karna belum ada yang jualan begini disini. Terus 
apalagi ya, ini juga kali, emmmm…. karna {Rasulullah juga mencari 
nafkah kan dari berdagang}. 

Penelitian : Oh jadi salah satu motivasi bapak berdagang ya contoh dari 
Rasulullah saw, ya pak. Terus nih pak, apasih yang bisa bapak 
contoh dari {Rasulullah dalam berdagang} atau motivasi apa yang 
bisa bapak ambil dari praktik berdagang Rasulullah saw? 

Informan : Ya walaupun jenis usahanya berbeda kan itu bisa jadi motivasi kita 
dalam berdagang ya mbak, apa ya walaupun beliau berdagang, tapi 
kebutuhan hidupnya ya bisa terpenuhi lah istilahnya, sama seperti 
yang {saya rasakan} juga sebenernya. Contohnya ya kita sebagai 
pedagang harus jujur itu yang pertama terus sabar saat menghadapi 
pembeli, karna istilahnya pembeli adalah raja, walaupun kadang ada 
aja orang yang suka tanya-tanya tapi nda beli. Terus mungkin ya 
nggak boleh ninggalin solat walaupun sedang berdagang, ya kalo 
saya berdua sama istri saya, dia yang jaga terus saya solat gantian. 
Tapi kalau saya jaga sendiri, tak tinggal solat ya titip sama yang lain 
sementara.  

Peneliti : Memang apa yang {Bapak rasakan} selama berdagang ini pak? 
Informan : Ya… susah senengnya sudah saya rasakan lah mbak, namanya juga 

dagang yaaa kadang rame kadang sepi, senengnya alhamdulillah ya.. 
bisa tercukupi kebutuhan makan hidup sehari-hari, sedihnya yaa 
hidup pas-pasan mbak, {nggak mampu} beliin ini itu yang diminta 
sama anak istri, nggak kayak hidup orang lain lah mbak.   

Peneliti : Menurut Bapak, apakah {ketidakmampuan} itu karna ada kesalahan 
dalam penjualan atau seperti apa pak? 

Informan : Ya karna sudah jalannya aja seperti ini, kalau dipikir-pikir juga 
alhamdulillah dagangan saya ini mampu untuk memenuhi kebutuhan 
hidup meskipun tidak memenuhi keinginan kami ya. Mungkin karna 
usaha kami ini kan usaha kecil-kecilan yaa mbak, modalnya dulu 
juga nggak seberapa, tapi lagi-lagi saya dulu juga liat peluangnya 
mbak, saya pikir pedagang sini kan pasti butuh plastik yaa buat 
bungkus jualan jadi yaitu pendapatan pasti yang bisa saya peroleh.  
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Peneliti : Kalau boleh tau, apakah Bapak mengenal istilah akuntansi termasuk 
standar akuntansi? 

Informan : Akuntansi yang catatan pendapatan sehari-hari gitu ya? Standar 
akuntansi itu apa mbak? Nggak tau saya nggak pernah dengar dan 
nggak tau. 

Peneliti : Akuntansi itu meliputi apa saja Pak yang terkait dengan transaksi 
usaha, baik pendapatan, pengeluaran, modal dan sebagainya. Berarti 
Bapak pahami akuntansi sebagai catatan ya Pak? bagaimana sih cara 
Bapak mempraktikan akuntansi tersebut dalam aktivitas usaha 
sehari-hari? 

Informan : Kalau untuk pendapatan setiap hari {saya nggak catet} mbak, tapi 
kalau untuk pengeluaran saya {kumpulin nota pembeliannya} aja 
mbak, nggak saya catet.  

Peneliti : Kalau boleh tau, kenapa Bapak {tidak melakukan pencatatan} 
transaksi usaha? dan fungsi dari {pengumpulan nota pembelian} itu 
untuk apa pak? 

Informan : Yaa gimana ya mbak, karna emang pendapatan usaha ini kan nggak 
seberapa ya jadi ya saya rasa ndak perlu dicatet, kalau {pendapatan 
banyak mungkin baru dicatet}. Nota pembelian itu saya kumpulin 
aja mbak biar inget kemarin belinya berapa banyak, jadi nanti kalau 
mau beli lagi bisa dikira-kira, tapi kalau saya sudah beli lagi, nota 
sebelumnya saya buang, jadi saya simpan yang baru aja mbak. terus 
kita kan juga bisa liat sisa dagangan secara fisik yaa, ya… kita kira-
kira aja berapa nanti yang bakal dibeli kembali.  

Peneliti : Kalau boleh tau, kenapa Bapak beranggapan bahwa hanya pendapat-
an usaha dalam jumlah {banyak mungkin baru dicatet}? Terus pak, 
kalau beli barang dagangan gitu secara tunai atau utang pak?  

Informan : Pendapatan saya kan sedikit ya mbak, jadi pendapatan jualan hari ini 
ya cuma saya ingat dan saya hitung saja berapa. Ya dibanding usaha 
yang lain seperti sembako atau sayuran gitu, kalau usaha gitu kan 
tiap hari pasti dibeli orang dan pasti dalam jumlah banyak, nggak 
mungkin cuma 1 orang aja yang beli, kan itu kebutuhan pokok 
masyarakat yaaa, lah saya cuma jualan plastik seperti ini kan walau-
pun tiap hari ada aja yang beli terutama pedagang disini, yaa pen-
dapatan saya nggak seberapa mbak. Kalau untuk barang dagangan 
sendiri saya belinya pasti tunai mbak, karna nggak terlalu besar juga 
modal yang saya keluarin.  

Peneliti : Terkait pembelian barang sendiri nih Pak, Bapak nyesuain sama 
kebutuhan untuk berjualan kah atau sesuaikan dengan kemampuan 
membeli bapak? Karna kan tidak ada bentuk catatan usaha ya pak, 
jadi otomatis uang untuk usaha dan uang untuk keperluan pribadi 
dicampur ya pak? 



138 
 

 

Informan : Iya dicampur sih kalau saya, kalau beli barang sebenernya yaa 
menyesuaikan dengan kemampuan membeli saya aja mbak. 
Biasanya saya juga beli barang yang paling sedikit aja stoknya, terus 
cukupnya berapa yaa segitu yang saya beli dan diingat-ingat saja, 
apakah di lapak barangnya masih banyak atau nggak, kadang saya 
tulis di kertas juga atau di hp gitu misalnya takut lupa kan mau ambil 
barang berapa banyak, gitu aja sih. Biasanya saya juga beli barang 
yang paling sedikit aja dulu stoknya. 

Penelitian : Terus Pak, buat pembelian barang untuk modal usaha sendiri tadi, 
dari pendapatan usaha ya tiap hari atau gimana pak? 

Informan : Ya… kalau ada pendapatan yang lebih biasanya sudah saya sisihkan, 
misalnya 20ribu perhari buat beli barang dagangan selanjutnya, ya 
kalau hari ini pas-pasan besok lagi ngumpulin, ya nggak nentu juga 
sih mbak, kapan ada lebihnya beli.  

Peneliti : Bagaimana cara Bapak menentukan harga jual barang dagangan? 
Apakah Bapak mengikuti standar harga pada pedagang lain? 

Informan : Saya kurang tau harga di pedagang lain itu berapa, lagi pula kan kita 
ambilnya di pemasok yang berbeda-beda ya mbak, yang jelas ya 
saya jual menyesuaikan sama keuntungan saya aja, untungnya ya 
sekitar 20% dari harga beli itu aja sih. Walaupun ada aja pembeli 
yang ngerasa di tempat lain harganya lebih murah, ya saya kadang 
kalau mereka beli banyak baru saya mau ngikutin harga di tempat 
lain, tapi kalo yang dia beli sedikit dan mau nyamain sama tempat 
lain, yaa saya nggak mau. Lagi pula, kalau semisal pembeli mau beli 
barang yang nggak ada di tempat saya, saya tawarin juga untuk 
membeli di tempat lain yang menjual barang dagangan yang sama 
ya saling {tolong-menolong} aja lah mbak.. 

Peneliti : Maksudnya {tolong-menolong} tadi bagaimana ya pak? 
Informan : Ya.. jangan sampai menjatuhkan antar pedagang lah mbak, karna 

masih banyak kan yang kita temui itu seperti itu.   

Wawancara:  Minggu, 05 Februari 2023 Pukul 12.30 WITA 
Peneliti : Kalau boleh tau nih pak, ada nggak sih yang ngutang sama bapak, 

misalnya ambil barangnya dulu baru bayar? 
Informan : Ada dong, terutama pedagang-pedagang disini yang ambil dulu baru 

bayar. 
Peneliti : Nah kalau utang gitu, Bapak catet nggak sih pak? 
Informan : Catet mbak, karna kadang saya suka lupa, karna mereka kadang juga 

bayar nggak dihari yang sama.  
Peneliti : Biasanya yang utang gitu dalam jumlah banyak atau seperti apa ya 

pak?  
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Informan : Iya biasanya dalam jumlah banyak, tapi kadang ada juga yang emang 
awalnya mau beli terus belum ada kembalian kan, jadi utang aja dulu 
ntar dibayar.  

Peneliti : Kalau boleh tau, kenapa Bapak membedakan kalau pendapatan itu 
tidak perlu dicatat, sedangkan untuk piutang usaha sendiri bapak 
melakukan pencatatan?  

Informan : Ya gimana ya… kan kalau pendapatan itu buat saya pribadi dan 
emang digunain untuk keperluan sehari-harikan tapi kalau orang 
utang itu kan berarti ada uang saya disitu yang dia pakai kan, dan 
setau saya {utang itu harus dicatet} mbak. 

Peneliti : Kenapa Bapak mengatakan bahwa {utang itu harus dicatet} pak? 
Informan : Karna yaa itu yang seharusnya jadi pendapatan saya hari itu, jadi yaa 

untuk mengambil hak saya disitu kan harus ada catatannya, harus 
ada buktinya saat kita mau nagih, biasanya orang yang utang itu juga 
suka lupa kalau dia punya utang sama kita mbak. 

Peneliti : Berarti secara nggak langsung utang ini sangat penting ya pak untuk 
dicatat karna disitu ada bagian pendapatan usaha Bapak dan untuk 
mengantisipasi kerugian ya biar bisa ditagih ke yang berhutang lagi. 
Terus pak, saya mau tanya nih, pernah nggak sih ngalamin kerugian 
selama usaha ini berjalan? 

Informan : Pernah mbak, waktu itu saya pernah ditipu orang. Jadi dia itu ambil 
banyak barang kan ceritanya dia mau jualan juga, pengecer lah 
istilahnya, nah dia mau ambil sama saya aja gitu pemasoknya kan 
karna sama saya boleh dicicil, ya jadi saya kasih, jadi dia bayar 
waktu itu separonya dulu, jadi saya iyain kan, besok-besok ndak 
balik lagi. 

Peneliti : Kalau boleh tau, kenapa Bapak bersedia untuk memberikan barang 
dagangan hanya dengan pembayaran setengahnya saja pak? 

Informan : Ya… karna saya tau mbak, susahnya cari modal usaha itu 
bagaimana, ya mau niat bantu aja lah, terus ya saya percaya aja kan 
karna sama-sama niatnya untuk bisa makan, dan dia juga bilang kan 
mau cicil, jadi ya saya percaya aja mbak.  

Peneliti : Selain berdagang di Pasar Sungai Dama, apakah Bapak ada usaha 
lainnya? 

Informan : Nggak ada sih mbak, cuma disini aja, makanya saya juga jualannya 
sampai sore, karena emang mata pencahariannya disini.  

Penenliti : Berarti ini bentuk usaha pribadi ya Pak? Kalau boleh tau, bagaimana 
pandangan Bapak terkait keberhasilan usaha? 

Informan : Iya, betul. Kalau untuk saya pribadi sih usaha saya ini ya {nggak 
berhasil} mbak, karna cuma bisa buat menuhin kebutuhan hidup 
sehari-hari aja. Tapi dibanding saya nggak kerja, nggak ada pe-
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masukan sama sekali, ya mending saya kerja meskipun pendapatan 
saya ini pas-pasan ya. 

Peneliti : Kenapa Bapak bisa mengatakan bahwa usaha ini {nggak berhasil}? 
Informan : Berhasil itu kan bukan cuma sekedar yang saya dapat sekarang 

mbak, tapi bisa melebihi itu, misalnya bisa sampai bangun rumah 
bisa beli keinginan lah istilahnya selain dari sudah tercukupinya buat 
makan minum gitu.  

Peneliti : Apasih yang kira-kira menjadi kendala sampai-sampai Bapak 
mengatakan bahwa usaha ini dikatakan {nggak berhasil}? 

Informan : Apa ya.. kalau dibilang maksimal ya sudah maksimal sudah jujur 
dalam berdagang, sudah catetin utang juga, bersikap baik ke pembeli 
juga iya, ya mungkin karna jenis usahanya ini juga nggak memung-
kinkan untuk untung besar begitu.  

Peneliti : Terus nih pak, menurut Bapak apasih modal utama dalam menjalan-
kan aktivitas usaha jadi bisa bertahan selama ini? 

Informan : Mungkin yang pertama itu percaya dan yakin aja bahwa rezeki itu 
sudah diatur sama yang di atas, walaupun kadang nggak sesuai sama 
apa yang kita harapkan, seenggaknya Allah nggak mungkin biarin 
kita kelaparan, pasti ada aja Allah kasih rezeki buat kita hidup.  

Peneliti : Apa yang Bapak harapkan ke depan buat usaha ini pak? 
Informan : Ya semoga bisa tambah besar usahanya, tapi saya berharap anak-

anak saya tidak perlu bekerja keras seperti yang saya rasakan ini 
dengan berdagang disini.  

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Bapak dalam 
menerapkan akuntansi? 

Informan : Yang mendorong apa yaa, kalau untuk pengumpulan nota tadi kan 
karena mudahkan saya aja ya untuk mengatur berapa banyak jumlah 
barang dagangan yang dibutuhkan, terus juga ini kan saya nggak 
punya catatan pendapatan gitu cuma punya nota-nota pengeluaran 
dari barang-barang yang saya beli kan, kalau pun tadi ada pencatatan 
kan hanya catatan piutang yaa, karna memang kan seperti yang kita 
tahu bahwa utang itu wajib dicatat ya, biar nggak selisih juga.    

 

Hari/Tanggal          : Jumat, 10 Februari 2023 
Waktu     : Pukul 13.30 WITA  
Informan   : Ibu Ita 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Kering Bersih/Pedagang Kosmetik 
Tingkat Pendidikan  : SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas) 
Umur    : 32 Tahun 
 
Peneliti : Berapa lama Ibu sudah berdagang di Pasar Sungai Dama Samarinda? 
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Informan : Kalau jualan di sini udah berjalan 8 tahun mbak. 
Peneliti : Kenapa Ibu memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
Informan : Ya karna ramai, terus juga deket dari rumah, akses jalannya jadi 

enak. 
Peneliti : Jadi Ibu sudah ngerasa nyaman ya jualan di sini, kalau sama antar 

pedagang di sini gimana bu? 
Informan : Iya nyaman aja, sudah kayak saudara lah mbak kan tiap hari ketemu 

sama pedagang sekitar sini. 
Peneliti : Kalau boleh tau kenapa Ibu memilih untuk berjualan kosmetik? 

Bukan pada jenis usaha yang lain? 
Informan : Ya karna menurut saya, kosmetik ini selalu dibutuhkan sama 

perempuan, selama masih ada perempuan pasti membutuhkan 
kosmetik, ya kan mbak? mbaknya aja pasti butuh handbody lah, 
lulur, bedak, lisptik kan? Jadi menurut saya pasti laku sih ada aja 
yang beli.  

Peneliti : Iya sih bu bener, apalagi barang yang Ibu jual produk jangka panjang 
yaa (waktu expirednya cukup lama). Kalau boleh tau, apakah Ibu Ita 
mengenal istilah akuntansi termasuk standar akuntansi? 

Informan : Akuntansi itu yang tulis di buku itu yaa, yang ada kolom-kolomnya 
kan? Standarnya adakah emang? Standar yang kaya apa? saya nggak 
tau sih.  

Peneliti : Standar akuntansi terkait usaha mikro, kecil, dan menengah 
misalnya bu, apakah Ibu mengetahuinya? 

Informan : Nggak pernah tau sih saya mbak, Taunya akuntansi itu tadi aja, yang 
pencatatan itu kan baru masukin harga-harganya, terus biasanya 
dibuat kolom-kolom gitu.  

Peneliti : Terus bu, bagaimana sih cara Ibu mempraktikan akuntansi tersebut 
dalam aktivitas usaha sehari-hari? 

Informan : Yaa.. kalau untuk catatan yang saya tulis pribadi di buku gitu {nggak 
ada} sih, cuman saya simpan nota kayak gini aja sih (sambil 
menunjukkan nota pembelian barang). 

Penelitian : Kenapa Ibu {tidak melakukan} pencatatan terhadap transaksi usaha? 
Dan untuk apa Ibu simpan nota-nota pembelian ini bu? 

Informan : Karna apa yaa, kan yang ngelola saya sendiri, jadi otomatis yang tau 
semua harga pembelian, pendapatan perhari juga saya jadi ya saya 
nggak catet mbak, tapi kalau untuk semisal pendapatan saya perhari 
itu biasanya {saya sisihkan} sebagian buat beli barang selanjutnya 
gitu. Notanya ini ya biar kita tau aja sih mbak, sudah dibayar lunas 
kah atau kredit kah, jadi pengeluaran juga tau berapa. Soalnya kan, 
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ada waktu itu pernah pemasok gitu yang gantikan temannya dia 
bilang, mau nagih sisa uang yang belum dibayar… padahal saya tu 
sudah bayar lunas, ya mau nipu lah gitu mbak, untung aja kan ada 
nota-notanya saya simpan, hampir mau dipukulin sama orang sini 
mbak, rupanya dia emang sudah ngincar, maka berani betul mbak ay 
bilang belum bayar, sudah biasa rupanya dia nipu tu di pasar-pasar.  

Peneliti : Oh jadi secara nggak langsung, nota ini berfungsi sebagai barang 
bukti ya bu, bahwa Ibu sudah bayar atau masih ngutang gitu.  

Informan : Iya mbak, aku itu kumpulin semua sampai ganti tahun baru ku 
buangi.  

Peneliti : Terus bu, tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu ada {sisihkan} sebagian 
uang dari pendapatan untuk beli stok barang dagangan. Nah emang 
kenapa ya bu harus disisihkan gitu? Penting nggak sih? 

Informan : Ya penting mbak… nanti kita keenakan buat pakai uang pendapatan 
semua, terus bayar buat beli barang selanjutnya gimana kalau nggak 
kita atur gitu kita sisihkan? Makanya biar saya nggak catet, tapi 
selesai jualan langsung saya sisihkan ini untung usaha buat kebutuh-
an pribadi dan sebagian saya simpan saya sisihkan buat bayar pem-
belian barang jualan itu. Biar anak saya ikut temani jualan juga, saya 
nggak pernah ambil dari laci jualan ini, pasti saya kasih dari dompet 
saya mbak, soalnya kalau nggak kayak gitu, kita nggak tau pendapat-
an asli kita perhari berapa kan, nanti habis buat belanja-belanja anak 
kita, nggak ketahuan untung kita berapa. Saya gin biar belanja 
gorengan kah, minuman kah, tetap aja saya pakai uang pribadi di 
dompet saya mbak, nggak mau saya ambil uang jualan pokoknya.  

Peneliti : Bagus dong bu, ada pemisah antara uang pribadi dan uang usaha. 
Hal kayak gini sudah Ibu terapin dari dulu kah atau baru diterapin 
atau gimana bu? 

Informan : Dulu awal-awal dicampur mbak, masih baru kan jualan pas habis 
nikah, belum tau {jualan yang bener} itu kayak apa, pokoknya asal 
jualan aja, jadi nggak tau untung berapa ya itu juga buat makan, buat 
belanja, pokoknya jadi satu semuanya. Terus lama-lama aku mikir 
kayaknya jualan yang bener nggak gini deh, kayaknya harus diatur 
deh buat pengeluaran berapa, buat pribadi berapa. Jadi nggak bisa 
aja semau kita dicampur.  

Peneliti : Jadi menurut Ibu, {jualan yang bener} itu gimana ya bu? 
Informan : Yang pasti keuangannya diatur, jangan asal uang masuk boleh di-

keluarin semua kan nggak kayak gitu juga, pokoknya bias kita atur 
ajalah buat kita pribadi berapa, buat usaha berapa, pokoknya jangan 
dicampur aja, nanti apa yaa, kayak nggak bisa aja gitu maksimal 
usahanya berjalan, biar nggak salah pakai uangnya aja, jangan untuk 
modal usaha kita pakai juga buat keperluan kan nggak boleh mbak. 



143 
 

 

Nah kan saya tau banget mbak, pondasi utama usaha itu keuangan-
nya, kalau keuangannya baik, lancar aja tuh usaha kita. 

Peneliti : Terus bu, terkait harga jual produk sendiri, Ibu samain kayak standar 
harga pasar kah atau nentuin sendiri? 

Informan : Kalau saya sih sama aja kayak standar harga pasar, jadi kita di sini 
hampir sama semua sih harganya.  

Peneliti : Kalau untuk omzet usaha Ibu sendiri perharinya berapa bu? 
Informan : Rata-rata itu perhari 1jutaan sih mbak.  
Peneliti : Kalau jualan di sini sendiri bisa ngutang nggak sih bu? Atau harus 

cash? 
Informan : Kalau di sini ya harus cash (tunai) mbak, aku nggak terima utang, 

karna emang kan yang beli juga buat kebutuhan pribadi ya, bukan 
beli dalam jumlah banyak terus buat dijual lagi, kan nggak ya.  

Peneliti : Terkait aktivitas usaha nih bu, pernah nggak sih Ibu ngalamin ke-
rugian usaha? 

Informan : Kalau rugi sih kayaknya nggak yaa, nggak pernah juga sih nggak 
untung, ada aja lebihnya tiap hari buat {pendapatan bersih} tu, 
soalnya aku nggak pernah juga terlalu banyak ambil barang yang 
jarang dibeli. Palingan kalau salah harga atau salah ngasih kembalian 
pernah, karna {kurang teliti} kan, apalagi jarang pakai kalkulator 
terus pas banyak lagi yang beli.  

Peneliti : Emang gimana cara nentuin {pendapatan bersih} bu? Sering nggak 
sih bu {kurang teliti} gitu? 

Informan : Ya pendapatan bersih itu kan artinya keuntungan usaha kita sesudah 
dikurangin beban pengeluaran kayak buat bayar stok barang tadi 
kan, saya ini lulusan akuntansi dulu di SMK 4 mbak, jadi ingatlah 
sedikit kan. Kalau sering sih nggak juga, tapi pernah lah beberapa 
kali, kadang saya yang kelebihan angsulin kan, kena pembeli yang 
baik dikasih taunya ke kita kalau kelebihan, nah kena pembeli yang 
nggak baik ya untungnya dia, tapi kalau angsulnya kurang ya 
semuanya ay bilang kurang.  

Peneliti : Berarti banyak aja juga ya bu nemuin pembeli yang jujur gitu? 
Informan : Iya banyak aja, tapi banyak juga yang nggak enak pas dilayani, 

kayak misalnya cerewet tuh pembeli banyak, ada juga yang nawar-
nawar gitu padahal harga sudah pas dan dia beli juga nggak seberapa, 
terus ada juga yang pernah ngambil barang mbak nggak bayar, 
untung saya liat, pas lagi rame lagi nggak ngaku.  

Peneliti : Ibu sendiri gimana ngadepin pembeli-pembeli yang sikapnya begitu 
bu? 
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Informan : Ya… kalau saya biar dia cerewetnya kayak mana, tetap aja kan 
namanya jualan harus tetap dilayani harus ramah, semangat lah 
pokoknya biar banyak pembeli gitu kan, sabar aja karma nggak tiap 
hari juga kita ngelayanin dia kan, walaupun ada juga pembeli yang 
nggak sabaran mau didahulukan biasanya saya bilang “sabar ya bu, 
gantian satu-satu, tunggu bu ya” gitu-gitu sih ya tetap kita herani lah, 
jangan sampai kita cuekin kan nanti nggak mau lagi dia kembali 
belanja disini. Kayak waktu ada yang ambil barang itu, saya bilangi 
aja nggak boleh ambil barang orang, kalau memang butuh lebih baik 
minta, saya kasih daripada ambil barang orang nggak bilang, ke-
tahuan lagi, bikin dosa aja nyumpahi orang. Tapi untungnya tu Allah 
bersifat murah ya mbak, kalau orang jahat kayak gitu ada aja 
ketahuannya.  

Peneliti : Terus nih bu, pernah nggak sih selama jualan Ibu dapat komplain 
dari pembeli, misalnya Ibu nggak sengaja jual barang yang expired 
atau produk yang dijual palsu atau gimana gitu? 

Informan : Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih mbak, kalau yang mau 
expired gitu kan bisa diretur yaa jadi saya nggak mungkin jual, walau 
kadang sering kita liat bahkan di mall gitu sudah expired masih aja 
dikasihkan. Saya juga sering cek-cek barang gitu kalau misal udah 
mau tutup atau lagi sepi pembeli, jadi bisa saya retur saya pisahkan 
dari barang-barang yang masih bagus. Saya ini juga sih nggak jual 
barang-barang yang berbahaya kayak cream-cream yang banyak 
merkurinya, jadi saya jual yaa yang ada BPOM nya aja yang 
memang dijual bebas, nggak bahayain orang. Mau yang lain jual, 
tapi saya nggak jual, takut nggak berkah usaha saya mbak, ingat juga 
kata mama saya, kalau jualan itu jangan merugikan orang lain.” 

Peneliti : Berarti yang ngelola usaha ini cuma Ibu ya? Nggak ada orang lain 
yang bantu gitu bu? 

Informan : Iya sendiri, makanya saya hafal dan tau betul semua barang-barang 
disini mulai dari pendapatan, pengeluaran, semuanya alhamdulillah 
tau ya, {bisa bertanggung jawab} lah sama usaha yang saya jalankan. 

Peneliti : Kalau boleh tau {bisa bertanggung jawab} dalam usaha itu gimana 
ya bu? 

Informan : Kayak tadi, ngumpulin nota-nota gitu kan kalau hilang atau nggak 
saya simpan, gimana caranya saya bisa ngelola stok barangnya, 
ngelola untung, pendapatan saya, dan lain-lain. Kalau ada nota gitu 
kan enak berapa harus pesan barang, berapa jumlah utangnya, 
pokoknya yang penting gimanapun setiap orang pasti punya cara 
ngatur uangnya sendiri, nggak mungkin nggak punya, biar kata cuma 
bedain laci atau bedain dompet, tetap aja ada caranya kan buat ngatur 
keuangan mereka masing-masing.  

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Ibu dalam 
menerapkan akuntansi? 
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Informan : Kalau buat akuntansi tadi kan pencatatan saya nggak buat ya, tapi 
kalau kumpulin nota itu yaa pasti karna prinsip jujur dan 
bertanggungjawab lah sama usaha yang saya jalankan, saya juga 
jualan nggak mau jual barang yang expired atau jual merkuri gitu 
yang bahaya, terus ramah sopan ke pembeli, sama ini sih yang 
penting banget itu saya selalu mengikrarkan {akad} “jual lah” kayak 
gitu sih jadi secara nggak langsung kepemilikan barang saya pindah 
ke tangan pembeli. Walaupun kita usahanya ibaratkan cuma dipasar 
ya mbak, tapi menurut saya kita juga perlu nerapkan hal-hal kayak 
di usaha yang lebih besar kayak indomaret gitu, padahal kan harga 
juga bersaing ya, kalau dari tempat kan memang disana lebih 
nyaman ya belanjanya, harga juga sama, nah berarti misal pelayan-
annya bisa kita contoh kayak ramah, pakai pakaian yang rapi, 
menurut saya itu juga bisa diterapkan sih selama jualan. 

Peneliti : Seberapa penting sih bu {akad} dalam transaksi usaha ini? Menurut 
Ibu apakah prinsip yang diterapkan pada usaha seperti indomaret 
tersebut jauh lebih baik dibandingkan sama prinsip yang digunakan 
sama pedagang di pasar? 

Informan : Penting lah, kayak sudah jadi kebiasan aja ada akad kayak gitu 
selama jualan ini, banyak aja juga kok pedagang yang begitu 
ngikrarkan akadnya. Ya gimana ya… menurut saya sih iya, mereka 
kan nggak beda-bedain antar pembeli satu dengan yang lain, 
sedangkan di pasar masih ada yang begitu beda-bedain pembeli. 
Terus mereka itu lebih ramah aja ke pembeli misalnya bilang terima-
kasih sedangkan di pasar kan jarang, walaupun kadang di pasar ada 
juga penjual yang nanya “cari apa bu” atau langsung nawarin harga 
barang jualannya yang murah, ya.. gitu aja sih. 

Peneliti : Terus bu, fungsi {akad} sendiri dalam jual-beli ini apasih bu? 
Informan : Kayak yang tadi saya bilang, ada ikrar akad ini secara nggak 

langsung kepemilikan barang yang semula hak saya pindah ke 
tangan pembeli, terus kayak kita bilang “jual lah” terus dia terima 
kan berarti dia setuju atau nerima sama barang yang kita jual.  

Peneliti : Kalau boleh tau, gimana sih pandangan Ibu terkait keberhasilan 
usaha? Apakah usaha yang Ibu jalankan ini sudah bisa dikatakan 
berhasil? 

Informan : Usaha yang berhasil itu yaa menurut saya bisa bertahan lama, bisa 
bermanfaat bagi banyak orang, jadi yaa hasil usaha ini nggak cuma 
bisa dipakai atau dirasakan sama saya pribadi, tapi juga anak saya, 
keluarga saya, bisa dipakai buat sedekah, ya harus bermanfaat lah. 
Kalau ditanya usaha ini berhasil apa nggak, menurut saya sih 
berhasil karna dari hasil usaha ini saya bisa buat kredit rumah, beli 
lapak disini, bisa beli kebutuhan dan keinginan saya. Pokoknya 
menurut saya yaa usaha ini berhasil mbak.  
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Hari/Tanggal   : Minggu, 12 Februari 2023 
Waktu    : Pukul 10.20 WITA  
Informan   : Ibu Leni 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Kering Kotor/Pedagang Kue 
Tingkat Pendidikan  : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 
Umur    : 45 Tahun 
 
Peneliti : Berapa lama Ibu sudah berdagang di Pasar Sungai Dama Samarinda? 

Informan : Kalau jualan di sini dari 2010, ya sekitar 12 tahun lah. 
Peneliti : Kenapa Ibu memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
Informan : Awalnya karna kakaku dulu yang jualan di sini, pas dia pindah, baru 

aku yang gantikan jualan di sini. 
Peneliti : Emang sebelumnya Ibu bekerja atau jalankan usaha apa bu? 
Informan : Dulu itu saya jadi ART, bantu-bantu di rumah orang, terus titip kue 

juga di tempat kakaku kan, karna suami kan sudah nggak ada, jadi 
ya aku yang cari uang buat anak-anak. 

Peneliti : Berarti Ibu tulang punggung keluarga ya bu, apakah setelah jualan 
di sini Ibu punya usaha lain atau pekerjaan lainnya bu? 

Informan : Iya karna anak-anak kan masih kecil jadi mau nggak mau, aku yang 
kerja. Nggak ada kerja di lain, cuma bikin kue aja juga buat dijual di 
sini, paling kalau ada yang pesan misal buat acara gitukan bisa juga 
ya… buat tambahan pendapatan. 

Peneliti : Kalau boleh tau, Ibu buat kue apa aja ya? 
Informan : Kalau saya sendiri cuma bikin donat sama kue sakura, sisanya titipan 

orang. 
Peneliti : Kalau boleh tau nih bu, gimana cara Ibu nentuin harga jual kue-kue 

di sini?  
Informan : Di sini kan harga kuenya beda-beda yaa, ada yang Rp1.000 per biji, 

ada yang Rp5.000/4biji, ada yang Rp2.000 satu bijinya, ada yang 
Rp4.000 kayak kue putu ini, ya… beda-beda. 

Peneliti : Ya… itu gimana cara Ibu nentuin harganya bisa beda-beda gitu, dari 
penjual kuenya sendiri berapa biasanya bu? 

Informan : Oh kalau yang kue Rp5.000/4biji itu dia taroh harga Rp1.000 per 
biji, yang Rp1.000 itu Rp800/biji harga awalnya, kalau yang 
Rp2.000 dia udah taroh Rp1.500/biji, terus kayak putu ini Rp3.500 
dia kasih, yaa terserah kita aja sih sebenarnya mau jual berapa. 

Peneliti : Berarti dari penjual awalnya nggak ada kasih batasan ke Ibu ya bu 
terkait berapa harga yang seharusnya Ibu pasarkan? 
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Informan : Iya, kan pas dia kasih kuenya ke kita, dia bilang aku jualnya Rp1.000 
mbak nanti berapa kita jualnya, terserah kita. Nah berarti terserah 
aku kan, yang penting nggak terlalu jauh aja dari harga pasar juga, 
karna di sini kan yang jual bukan cuma aku yaa.. nanti kalau terlalu 
mahal juga nggak banyak yang beli.   

Peneliti : Berarti Ibu juga ngikutin standar harga pasar disini ya bu? 
Informan : Nggak juga, ada beberapa kue yang harganya sama, ada juga yang 

beda dari tempat yang lain yaa. 
Peneliti : Berarti bu, pendapatan Ibu sendiri bergantung sama berapa banyak 

kue yang dititip juga berapa banyak kue yang laku ya bu? 
Informan : Iya semakin banyak kue yang dititip dan laku, semakin banyak juga 

pendapatan yang aku dapat, tapi kasian juga kadang kalau mereka 
banyak yang nggak laku kan, otomatis aku juga nggak banyak dapat 
untung, untungku juga paling besar 500 satu kue. 

Peneliti : Oya bu, apakah Ibu mengenal istilah akuntansi termasuk standar 
akuntansi? 

Informan : Akuntansi itu catatan seperti ini kah (menunjukkan catatan 
usahanya). Kalau standarnya aku nggak tau.   

Peneliti : Ibu tau dari mana kalau akuntansi itu berupa catatan atas transaksi 
usaha?  

Informan : Waktu itu pernah sih ada sosialisasi dari koperasi atau apa gitu aku 
lupa, tapi karna orang-orang juga sibuk jualan, jadi nggak terlalu apa 
yaa perhatikan. Mereka kasih buku gitu buat kita catat-catat berapa 
hasil jualan kita, pengeluaran kita apa-apa aja, kata mereka pencatat-
an seperti itu namanya akuntansi tadi.   

Peneliti : Terus bagaimana sih cara Ibu Leni mempraktikan akuntansi tersebut 
dalam aktivitas usaha sehari-hari? 

Informan : Yang pasti sih… {catatan usaha pasti ada}, karna ini kan bukan 
punya aku ya kue-kuenya, aku cuma perantara jualin aja, jadi ya 
harus dicatat.   

Peneliti : Kalau boleh tau catatan yang Ibu buat itu terkait apa aja ya bu? Dan 
kenapa kalau {catatan usaha pasti ada} dalam usaha Ibu? 

Informan : Aku catat nama, hari, jumlah kue sama jumlah uangnya yang nitip 
kue di sini, kayak gini nih (menunjukkan catatan usahanya). Ya 
kalau jualan kayak aku nggak mungkin kalau nggak dicatat, karena 
jenis kue yang banyak dan bias selisih juga sama penjual kuenya ini, 
makanya aku catat kan. 

Peneliti : Fungsi adanya pencatatan seperti ini untuk Ibu sendiri apa ya bu?  
Informan : Ya.. biar jelas aja dia titip kue di sini berapa banyak, habisnya 

berapa, biar nggak rugi satu sama lain kan, biar nggak {salah paham} 
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juga, makanya dicatat. Kalau istilah di kantor apa tuh mbak catatan 
kayak gini? 

Peneliti : Laporan keuangan kah bu? 
Informan : Nah iya itu, nah kalau di kantor perusahaan itu fungsinya sama aja 

kah sama catatan kayak gini mbak? 
Peneliti : Sama aja sih bu sebenernya, sederhananya kan kalau laporan ke-

uangan di perusahaan gitu buat liat riwayat transaksi keuangan di 
perusahaan itu gimana secara detail. Sama aja sih bu dari laporan 
keuangan itu kita bisa liat kayak pengeluaran kita berapa banyak, 
beban dan kewajiban perusahaan berapa banyak, pendapatan yang 
diperoleh berapa banyak. Bedanya hanya bentuk catatannya aja bu. 

Informan : Oh iya-iya terus tanya apa lagi? 
Peneliti : Balik lagi nih bu tadi kan ibu bilang bahwa pernah terjadi {salah 

paham} sama penjual ya bu?  
Informan : Ya pernah dulu, yaa belum ada pencatatan di buku ini, tapi ya 

gimana kadang aku lupa juga, kadang kita nggak tau juga dia jujur 
apa nggak. Jadi yaa semenjak sering-sering salah gitu kan aku catet 
aja, rugi juga kan kalau aku selisih terus. 

Peneliti : Kalau boleh tau, apakah dulu nggak ada catatan sama sekali atau 
apakah cuma informasi dari penjual bahwa kue ini berapa banyak 
atau bagaimana ya bu? 

Informan : Dulu itu mereka taroh kue yang dititip terus diselipin di bawah ceper 
ini kan jumlah kuenya di kertas kecil gitu, misalnya 20pcs dia tulis 
begitu aja sih, pernah juga kan kertas-kertas kayak gitu hilang tekipai 
gitu nah. Jadi saya nggak buat catatan sama sekali, saling percaya 
aja sama apa yang sudah ditulis penjualnya.  

Peneliti : Nah apakah karna masalah-masalah seperti itu yang mendorong ibu 
untuk melakukan pencatatan? Terus gimana cara Ibu nyikapin 
masalah-masalah dalam transaksi usaha seperti itu? 

Informan : Ya… mungkin salah satunya biar nggak rugi gitu yaa makanya buat 
catatan di buku ini, soalnya nggak satu dua kali aja kan aku ngerasain 
selisih-selisih kayak gitu. Gimana ya….. mau ndak mau yaa karena 
aku lupa dan nggak catat kayak gitu, ya mau nggak mau aku bayar 
dengan jumlah yang dia bilang, karna kan istilahnya dia yang tau dia 
buat berapa banyak kue, ya pasti dia yang betul, walaupun bisa aja 
di saat dia tau kita lupa, dia lebih-lebihkan padahal nggak segitu 
misalnya jumlah kue yang dia titip. Tapi yasudah biarin aja, yang 
penting sudah sampaikan {amanah} yang mereka kasih ke kita. 

Peneliti: : Kalau boleh tau, gimana bentuk {amanah} ini Ibu terapkan selama 
dalam usaha Ibu?  
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Informan : Ya jualannya sesuai sama apa yang mereka titipkan, apalagi kalau 
sudah ada catatan ini kan nggak mungkin saya kurangin jumlah 
kuenya atau juga jumlah yang laku, karna kan dia juga bisa hitung 
sisanya berapa gitu keliatan juga. Kalau kata ustad itu yang di-
pengajian itu kalau kita bisa jaga amanah itu salah satu jalan kita 
buat masuk surga.  

Peneliti : Bagaimana caranya bu hanya dengan menjaga {amanah} kita bisa 
masuk surga? 

Informan : Apa itu istilahnya kan orang-orang baik kan insyaallah masuk surga 
dan amanah ini kan prilaku yang baik, amanah itu nggak boleh nggak 
disampaikan dan alhamdulillah juga bisa dari berdagang ini dapat 
pahala kan bantu orang lain misalnya aja kan dengan nerima titipan 
kuenya.  

Peneliti : Oh iya bu, ini kan kue-kue di sini hampir semuanya titipan orang ya 
bu, untuk hasil jualan kue ini sendiri dibagi setiap hari atau gimana 
ya bu?  

Informan : Ada yang tiap hari kayak siang sebentar ini kan mau tutup biasanya 
mereka ambil, tapi kalau nggak, mereka sore ambil ke rumah juga 
bisa, ada juga yang ambilnya uangnya besok, sekalian antar kuenya. 
Ya terserah mereka aja sebenernya mau ambilnya kapan, yang 
penting aku jujur aja kasih uang mereka dari hasil kue yang laku. 
Tapi hampir semuanya pasti ambil di hari yang sama sih, kalau 
lambat ambil berarti mereka ada keperluan lain atau malas ambil bisa 
juga. 

Peneliti : Jadi Ibu nugguin mereka ambil, atau tinggal aja pas udah tutup? 
Informan : Ya… biasa nunggu aja misal ini sampai jam 12 kan, lebih dari itu 

aku pulang, aku sampaikan juga kok ke mereka kalau aku jualan di 
sini sampai jam setengah 12 aja, lebih dari itu aku udah pulang bisa 
aja ambil di rumah. 

Peneliti : Kalau boleh tau omzet Ibu perhari berapa ya bu? 

Informan : Ya… dapat aja Rp 50.000 – Rp 80.000 per hari.  
Peneliti : Itu sudah termasuk pendapatan bersih atau belum bu? 

Informan : Ya sudah. 
Peneliti : Bagaimana bentuk pengelolaan pendapatan usaha ini bu? 
Informan : Ya… diatur aja mana keuntungan atau pendapatan kita mana ke-

untungan orang, yang pasti yang pertama kan uangnya semua ditaroh 
di dalam tempat ini yaa (menunjuk sebuah wadah) yaa dibagi-bagi 
aja jadi ke masing-masing penjual berapa yang mereka dapat perhari 
kan dari jumlah kue yang laku tadi, walaupun mereka belum ambil 
yaa jangan sampai kita terpakai uang mereka, nanti susah lagi aku 
gantinya. 
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Peneliti : Terus bu, apakah ada pemisah gitu antara pendapatan usaha untuk 
pribadi maupun untuk usaha bu karna di sini kan Ibu juga jual kue 
sendiri ya bu? 

Informan : Iya kalau itu sudah saya pisahkan sendiri yang dari hasil jualan kue 
ya buat modal bikin kue besok lagi, tapi kalau untuk keuntungan atau 
pendapatan usaha sendiri itu ya buat makan sehari-hari gitu. 

Peneliti : Kenapa Ibu lebih memilih untuk memisah antara pendapatan pribadi 
dengan pendapatan untuk modal usaha? 

Informan : Ya… biar enak aja sih keliatan gitu untung dari jualan orang tadi 
berapa banyak, terus juga biar keliatan kue yang aku jual ini untung 
kah atau rugi kah karna banyak yang nggak laku misalnya hari ini, 
kalau semuanya digabung nanti besok-besok malah kebiasaan 
dicampur jadi nggak keliatan untung jualan dan rugi masing-masing.  

Peneliti : Kalau boleh tau nih bu, apakah ada perubahan dalam usaha setelah 
Ibu melakukan pencatatan dibanding sebelum adanya catatan usaha 
sederhana seperti yang Ibu tunjukin tadi? 

Informan : Perubahan ya ada, jadi keliatan aja gitu jelas jumlahnya berapa 
habisnya, sisanya berapa kan ku tulis yaa, mereka liat juga kok yang 
ku tulis ini pas mereka ambil kuenya kan juga sekalian kasih 
uangnya, jadi ya transparan aja, aku sama dia sama-sama liat kan ku 
tulis berapa banyak biar nggak selisih lagi kayak dulu. 

Peneliti : Terus bu, semenjak Ibu buat catatan gitu apakah para penjual masih 
ngasih catatan jumlah kuenya atau cuma sekedar ikrar aja terkait 
jumlah kuenya? 

Informan : Ada yang tetap masih ngasih catatan kayak gini nih (sambil 
nunjukkin catatan penjual), ada juga yang nggak karna langsung aku 
catat kan pagi-pagi itu jumlah kuenya. 

Peneliti : Pernah nggak sih bu, kepake uang dari hasil kue yang dititip? 
Informan : Alhamdulillah sih nggak ya, walaupun misal dia nggak ambil gitu 

hasil kuenya, tapikan sudah aku sisihkan, jadi ya sampai rumah yang 
aku ambil cuma untung usaha dan untung jualan dari kue yang aku 
buat sendiri.  

Peneliti : Pernah nggak sih bu ngalamin kerugian usaha atau selisih gitu? 
Informan : Ya pernah… kalau selisih itu paling Rp 1.000 atau Rp 2.000 selisih-

nya ya… nggak terlalu besar lah, kalau rugi itu biasanya karena 
musim hujan gini kan nggak terlalu banyak orang ke pasar buat 
belanja yaa jadi sepi yang beli, untungnya juga sedikit betul di-
tambah kue yang ku jual juga sedikit aja yang laku, jadi kue ku 
sendiri juga nggak habis.  

Peneliti : Kalau sepi gitu apakah penghasilan atau pendapatan Ibu mencukupi 
aja atau nggak bu? 



151 
 

 

Informan : Ya… sebenarnya sih nggak cukup kalau dihitung-hitung, tapi yaa 
dapatnya berapa itu dulu yang kita pakai buat makan mbak.  

Peneliti : Jadi prioritasnya bisa makan atau bisa mencukupi kebutuhan aja 
dulu ya bu? 

Informan : Ya.. yang penting saya dan anak-anak bisa makan aja lah dulu, 
urusan lainnya nanti tunggu kelebihan dari pendapatan di lain hari.  

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Ibu dalam 
menerapkan akuntansi? 

Informan : Apa ya… Ibaratkan usaha inikan titipan ya, jadi harus bisa pegang 
amanah aja lah gitu, dan harus jujur karna nggak boleh juga ambil 
hak atau keuntungan orang lain kan, terus saling menghargai juga 
mereka jualan titip kuenya, aku juga jualan disini. Etika kita dalam 
jualan juga bisa diperhatikan misalnya nggak lempar kembalian 
uang ke pembeli kayak gitu terus nawarinnya juga jangan maksa 
orang. Yaa ibaratkan pas aku dengar dipengajian itu kalau kita jualan 
atau usaha itu {kita cuma pelayan}, karna {pemilik yang sesungguh-
nya itu kan Allah}, kita cuma pegawai aja. 

Peneliti : Maksudnya {kita cuma pelayan} dan bahwa {pemilik yang 
sesungguhnya itu kan Allah} gimana ya bu? 

Informan : Ya kan kalau kita pelayan itu berarti usaha ini bukan kita yang punya 
kan, jangan ngerasa kayak bos gitu nah karna sama-sama cari uang 
buat makan dari hasil jualan ini kan. Pendapatan kita juga gaji buat 
kita gitu dari Allah bukan karna kita yang punya ini semua, makanya 
kan kadang sepi kadang rame, kadang hari ini bisa dapat segini besok 
segitu, ya… sudah Allah aturlah sebagai pemilik.  

Peneliti : Terus bu, saya mau tanya nih, bagaimana pandangan Ibu terkait 
keberhasilan suatu usaha?  

Informan : Oh ini menurut aku sendiri kah?  

Peneliti : Iya bu. 
Informan : Apa ya, menurutku usaha berhasil itu yaa… bisa bertahan lama 

walaupun cuma 1 orang yang ngelola semuanya, walaupun kita 
nggak sekolah tinggi, tapi kalau kita usaha keras buat bekerja yaa 
pasti berhasil apalagi jangan pesimis misalnya kita cuma punya 
pengalaman terus nggak punya modal gitu buat usaha, kan padahal 
bisa aja kita pinjam dulu terus pelan-pelan kita cicil kembali modal 
kan, ya yang penting ada niat dulu juga penting. 

Peneliti : Terus bu, apakah usaha yang Ibu jalankan ini termasuk dalam usaha 
yang berhasil atau tidak? 

Informan : Nggak tau ya, karna biasanya orang yang nilai sih, tapi kalau dari 
orang-orang liat aku sekarang dibandingkan dulu alhamdulillah 
sekarang lebih baik aja keadaannya.  
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Hari/Tanggal   : Sabtu, 11 Februari 2023 
Waktu    : Pukul 11.10 WITA  
Informan   : Bapak Agus 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Basah Kotor/Pedagang Ayam 
Tingkat Pendidikan  : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 
Umur    : 45 Tahun 
 

Peneliti : Berapa lama Bapak sudah berdagang di Pasar Sungai Dama 
Samarinda? 

Informan : Kalau jualan disini udah berjalan 11 Tahun. 
Peneliti : Kenapa Bapak memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
Informan : Ya karna liat {pangsa pasar}, karena dulu saya jualannya di Pasar 

Pagi, tapi karna di sana terlalu banyak saingan dengan harga yang 
sama kan jadi pindahlah di sini karna yaa… di sana pasarnya juga 
lebih besar kan dibanding ini. 

Peneliti : Kalau boleh tau, apakah jenis usahanya sama atau beda pak? 
Informan : Sama, dulu di sana jualan ayam juga, karena emang usaha ini turun 

menurun mbak. 
Peneliti : Berarti dulu orangtua bapak yang jualan ini ya pak? 
Informan : Iya, karna mereka sudah nggak ada kan, jadi kami anaknya yang 

lanjutin, sebelum mereka meninggal itu kami sudah diminta untuk 
melanjutkan usaha ini. 

Peneliti : Oh iya pak, kalau boleh tau bagaimana cara Bapak melihat {pangsa 
pasar} di sini pak? 

Informan : Yang jelas, karna di sana kan saingannya lebih banyak yaa terus 
ambil ayamnya dengan produsen ayam yang sama lah istilahnya, 
beda sama di sini. Di sini kan walaupun banyak juga pesaing mbak 
yaa, tapi banyak dari mereka yang ambil ayamnya cuma ambil dari 
pasar pagi bukan dari produsen yang saya ambil ini, jadi saya pikir 
yaa berarti keuntungan yang saya dapat bisa lebih besar. 

Peneliti : Jadi secara nggak langsung, harga jual ayam yang bapak tawarkan 
juga bisa lebih murah ya pak? 

Informan : Iya, kalaupun jualan dengan harga yang sama, pasti kita lebih untung 
mbak, karna saya ambil dari produsen yang lebih murah, bukan dari 
Pasar Pagi. Terus kan otomatis si pembeli juga lebih banyak milih 
belanja di tempat kita. 

Peneliti : Kalau boleh tau, apakah Bapak mengenal istilah akuntansi termasuk 
standar akuntansi? 

Informan : Pencatatan yang saya tau kayak hasil jualan dan pengeluaran usaha, 
untuk standar akuntansinya saya nggak tau.  
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Peneliti : Kalau begitu bagaimana cara Bapak mempraktikan akuntansi 
tersebut dalam aktivitas usaha sehari-hari? 

Informan : Kalau {pendapatan usaha saya nggak catet}, tapi kalau orang utang 
dan utang saya ke pemasok, ya saya catet. 

Peneliti : Kenapa Bapak {tidak melakukan pencatatan terhadap pendapatan 
usaha} dan hanya melakukan pencatatan terhadap utang piutang? 

Informan : Kalau pendapatan usaha itu biasanya istri saya yang hitung setiap 
hari kecuali dia lagi nggak ikut kerja kan, terus selesai jualan 
kemudian dibagi-bagi upahnya mbak sama pekerja di sini, kan di sini 
yang jualan ada 4 orang yaa, saya, istri, adik saya dan karyawan satu. 
Jadi kalau sudah selesai jualan langsung dibagikan upah harian sama 
istri saya. Kalau utang saya ke pemasok biasa saya catet mereka juga 
catet, karna sebagian dibayar, sebagian sisanya saya bayar nanti dari 
pendapatan jualan. 

Peneliti : Berarti walaupun nggak ada catatan, tapi ada pemisah ya pak, antara 
pendapatan, terus untuk upah pekerja, dan juga buat pengeluaran 
bayar utang ke pemasok ya pak.  

Informan : Iya kan kayak upah langsung dibagikan, terus berapa besar utang ke 
pemasok kan disisihkan, nah berarti kan sisanya dari itu buat ke-
untungan kita terlepas ini ayam habis atau nggaknya kan masih bisa 
dijual besok lagi, ya {pintar-pintar ngatur uangnya} ajalah. 

Peneliti : Makudnya {pintar-pintar ngatur uangnya} Pak? 
Informan : Kan setiap orang, setiap pedagang punya cara buat ngatur keuangan-

nya mereka sendiri ya mbak, ada yang dicampur uang usahanya ada 
yang dipisahin, ada yang pakai pembukuan ada yang campur 1 laci 
uangnya, ya macam-macam, gimana masing-masing ngatur uangnya 
aja, yang pentingkan usaha kita pastinya bisa untung buat modal 
usaha juga buat kebutuhan pribadi, nggak mungkin kan usaha nggak 
{mengharapkan untung}. 

Peneliti : Nah pak, dari yang bapak sampaikan bahwa nggak mungkin kan 
usaha nggak {mengharapkan untung}, apakah memang konsep atau 
tujuan utama sebuah usaha itu pasti untuk mencari keuntungan 
begitu pak? 

Informan : Ya kalau menurut saya pribadi pasti mbak, siapa sih yang mau 
bangun subuh-subuh buat ke pasar siapkan, bersihkan ayam potong-
potong, atau yang jualan ikan misalnya sayur juga subuh-subuh 
siapin barang jualan angkut dari pemasok juga, itukan pasti karna 
kita mau cari uang cari untung, bukan cuma sekedar jualan aja nggak 
ada untungnya kan buat apa mbak, mending istilahnya di rumah aja, 
kalau pun bisa pasti kebanyakan orang juga maunya kerja di 
kantoran mbak, cuma pegang komputer dan pulpen, sedangkan kita. 
Tapi yaa… alhamdulillah dari pada kita nggak punya kerja mbak.    
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Peneliti : Kalau boleh tau kenapa ya pak itu dipisahin gitu antara pendapatan 
pribadi atau untung yang diperoleh, terus upah pekerja harian, terus 
juga buat hutang itu dipisahin? 

Informan : Ya gimana mbak, kalau dicampur semua kita nggak pernah tau dong 
besar keuntungan kita perhari berapa, kemampuan kita buat usaha 
ini berapa kayak bayar upah pekerja, yaa biar lebih mudah aja 
ngitung keuangannya mbak, terutama buat istri saya yang memang 
ngatur ini kan.    

Peneliti : Kalau boleh tau, upah harian setiap pekerja di sini berapa ya Pak? 
Terus pak, apakah adanya pencatatan ini dari awal usaha ini berjalan 
atau seperti apa pak? 

Informan : Satu orang itu Rp 100.000 mbak, Ya dari dulu ada aja catatannya, 
cuma dulu itu saya nggak pisahin antara pendapatan berapa, upah 
juga dulu itu mingguan dikasih, ya kadang istri saya ambil juga uang 
dari laci berapa, anak saya juga kalau jajan apa ambil disini, belum 
lagi dulu karyawan kalau ambil upahnya duluan yang harusnya 
diambil perminggu, yaa seperti itulah kalau nggak ada pemisahnya 
susah mbak belum lagi kalau kita nggak siapin buat bayar utang ke 
pemasok.  

Peneliti : Berarti penting banget ya pak ada catatan dan pemisah untuk 
mengelola keuangan usaha ini? 

Informan : Kalau saya pribadi sih iya. Kayak misalnya ada pemisah seperti ini 
kan sebagian pendapatan pasti kita tabung yaa buat keperluan lain-
nya, bukan cuma untuk keperluan kebutuhan makan sehari-hari 
misalnya, harus siapin juga buat sekolah anak. 

Peneliti : Terus pak, apakah kalau utang untuk pemasok itu langsung dibayar 
atau gimana ya pak karna kan bisa aja dalam sehari nggak semua 
ayam habis kayak yang bapak bilang tadi? 

Informan : Ya… kalau itu biasa kita bayar sebagian aja, sebagian lagi dibayar 
nanti kalau sudah ada keuntungan dari jualan, seperti itu aja terus 
menerus siklus usaha ini mbak, {ambil utang bayar}. 

Peneliti : Kalau {ambil utang bayar} gitu berarti selalu ada utang ya pak sama 
pemasok? Nah kalau boleh tau bentuk catatan utangnya sendiri 
bagaimana ya pak? 

Informan : Yaa biasa itu istri saya yang tulis, dia bagian keuangan lah istilahnya, 
catatnya ya gimana yaa… tanggalnya, jumlah ayamnya itu aja sih, 
ayam telor berapa, ayam potong berapa ayam kampung berapa yang 
kita ambil, ya walaupun tanpa dicatat kita ingat aja sih orang 
langganan juga tiap hari ambil di sana, masa kita nggak ingat 
jumlahnya juga kurang lebih hampir sama tiap hari, kecuali misal 
mau lebaran yaa, bisa lebih banyak ambil ayamnya. Nah, kalau saya 
sendiri catatnya di hp aja mbak, yang utang kan jadi keliatan siapa 
aja jumlahnya berapa kan ada di hp kita itu, kalau utang saya juga 
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kan disitu ada riwayat pesanannya ya berapa banyak, saya punya 
bukti mereka juga punya. Tapi kalau istri saya ya catatnya di buku 
di rumah dia catat kayak yang saya sampaikan tadi dia catat pen-
dapatan hari ini berapa, upah sudah dibayar semua atau belum, terus 
utang kita ke pemasok berapa hari ini dari jumlah ayam yang kita 
ambil, catat berapa juga utang yang mau dibayar, terus utang-utang 
pedagang ikan apaitu istilahnya pengencer misalnya juga dicatat 
sama istri saya, kalau saya nggak sempet catat sebanyak itu juga, 
biasa kan perempuan yaa yang rajin buat catatan begitu. 

Peneliti : Kalau Bapak sendiri catatnya lewat aplikasi keuangan atau 
bagaimana Pak? 

Informan : Lewat WA aja mbak.  

Peneliti : Terus Pak, untuk piutang sendiri gimana pak? 
Informan : Piutang itu sama seperti utang atau bagaimana? 
Peneliti : Piutang itu yaa… jumlah utang orang sama kita pak. Misalnya kayak 

orang ambil ayam berapa banyak dari Bapak terus dibayarnya nanti 
gitu. 

Informan : Oh ada juga yang ambil dari kita kok ada, kayak pedagang sayuran 
dan ikan yang keliling kompleks seperti itu kan, kalau orang yang 
utang juga saya catat, walaupun ada yang {cicil} juga utangnya, ada 
juga yang tepat janji bayarnya, ada juga yang {nggak kembali} ada. 

Peneliti : Terus pak, kalau {cicil} gitu gimana? Terus yang {nggak kembali} 
gitu gimana pak? 

Informn : Ya.. gimana yaa kita kan kalau mereka bayar gitu pasti kita catat 
sudah bayar kan, masa iya kita bohong, kan ada catatannya lah, tapi 
memang ada aja yang mucil juga bilang sudah bayar, malah berani 
nuduh kita yang nggak catat dan nggak ingat, ada juga yang berkali-
kali ditagih jawab iya nanti dibayar, ada yang nggak respon lagi, 
dibilang rugi juga yaa bisa, tapi saya mikirnya bisa aja karna 
keikhlasan kita usaha ini jadi bisa bertahan selama ini, masih banyak 
yang beli, masih ada keuntungan usaha juga.  

Peneliti : Apakah utang para pembeli ini ada jangka waktunya atau gimana 
pak? Terus pak untuk harganya sendiri para pengencer ini bagai-
mana? 

Informan : Ya.. nggak juga kasih patokan waktu sih karna udah langganan aja 
ambil disini. Untuk harga ya kita kasih dibawah harga jual, semisal 
ini kan (sambil menunjuk ayam) aku jual ayam potong Rp 55.000 
yaa, yaa aku jual ke mereka sekitar Rp 50.000, aku kasih tau aja 
harga jual di sini Rp 55.000 jadi kalau dia mau jual ke orang lagi bisa 
tau aja harga di pasaran itu segini jadi ya nggak terlalu jauh juga.  

Peneliti : Untuk jumlah stock ayam perhari biasanya berapa Pak? 
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Informan : Rata-rata 500 ekor perhari. 
Peneliti : Itu jenis ukuran atau ayamnya sama kah pak? 
Informan : Paling banyak itu ayam potong biasa misalnya seperti hari ini kan 

ayam potong 400 ekor ukurannya juga beda-beda yaa… ada yang 
kecil, sedang, dan jumbo yaa… terus ada ayam kampung 50 ekor, 
ayam telor 50 ekor, ya kita ambil yang paling banyak dibeli ajalah. 

Peneliti : Bagaimana cara Bapak menentukan harga jual ayam ini Pak? 
Apakah Bapak mengikuti standar harga pada pedagang lain? 

Informan : Yang pasti harus menyesuaikan dengan harga dari pemasok dulu 
yaa, kalau harga ayam yang dikasih misalnya turun dari biasanya ya 
kita jualnya juga murah, kalau lagi naik ya kita jualnya juga naik. 
Kalau saya pribadi sih nentuin harga jual sendiri yaa tanpa mengikuti 
standar pasar berapa orang jual. Soalnya rata-rata pembeli juga 
bilang lebih murah belanja di sini dibanding yang lain. 

Peneliti : Terus pak, terkait modal usaha ini sendiri bagaimana ya pak? 
Informan : Kan modal usaha itu bukan cuma uang yaa, bisa juga pengetahuan, 

kepercayaan, terus pengalaman usaha juga perlu. Jadi modal usaha 
itu pasti orang mikirnya uang aja kan, padahal nggak cuma itu yaa, 
makanya banyak orang juga kurang bisa kembangkan usahanya ya 
itu aja yang dia pikirkan caranya kembali modal, padahal kepercaya-
an sama pelanggan juga bisa jadi modal kita. Kalau saya pribadi kan 
memang modalnya sebenarnya cuma neruskan jualan orangtua saya, 
tapi ya saya harus usaha juga bukan cuma pertahankan usaha ini tapi 
juga ya sampai usaha ini bisa {berkembang}, bisa lebih besar nanti 
untuk dikelola atau dipegang oleh anak saya.  

Peneliti : Apa saja upaya atau gimana cara Bapak untuk kembangin usaha ini 
sendiri pak? 

Informan : Apa yaa.. mungkin kayak yang tadi saya bilang, {kenali pesaing 
usaha, liat peluang usaha} tadi, terus menjaga kualitas ayam yang 
dijual, jangan sampai ada yang ngeluh bahwa ayam yang kita jual ini 
kualitasnya jelek, terus apa lagi ya. ijinkan pengencer tadi atau 
istilahnya kerjasama sama si pengencer ini, nggak jelek-jelekin 
usaha atau merendahkan usaha orang lain semisal bilang di sini lebih 
murah atau lebih baru ayamnya karna kan pembeli bisa menilai 
sendiri tanpa harus kita berkoar-koar seperti itu. 

Peneliti : Bagaimana cara Bapak untuk {kenali pesaing usaha dan liat peluang 
usaha}? 

Informan :  Kan kalau kita mulai usaha harus pertimbangkan tempatnya kan, di 
mana kita jualan dan apa yang bisa kita jual yang kira-kira dibutuh-
kan orang, jangan asal jualan aja, nggak bisa kayak gitu. Kita liat 
kalau pesaiang usaha kita itu misalnya laris, oh kira-kira kenapa ya 
dia bisa laris, bisa kita contoh itu apa triknya, tapi kelemahannya 
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juga harus kita perhatikan seumpamanya dia jual mahal nah gimana 
kira-kira kita bias jual dengan harga lebih murah seperti itu juga 
peluang kan masuknya.   

Peneliti : Terus Pak, kan biasanya ada nih pembeli yang nawar-nawar begitu, 
nah itu nentuin harga jualnya sendiri bagaimana pak?  

Informan : Ya… kan nawar itu nggak papa mbak, yang penting kita juga sudah 
kasih harga, kalau mereka bersedia beli ya beli kalau nggak ya 
nggak, kita juga nggak mungkin maksa orang buat beli, tapi yaa ada 
juga yang nawar di bawah harga yang saya kasih, tapi kalau saya 
nggak bersedia ya saya juga nggak kasih, yaa… sama-sama sepakati 
harga aja, saya setuju dia juga, kadang saya juga bisa menyetujui 
harga yang mereka tawar tapi itu biasanya kalau dia beli dengan 
jumlah banyak yaa.. minimal 3 potong ayam, baru saya kasih harga 
di bawah harga biasanya.   

Peneliti : Kalau boleh tau omzet usaha Bapak sendiri perhari berapa ya pak? 
Informan : Kalau omzet dari pendapatan kotor ya sekitar Rp 10.000.000 lah 

perhari tapi itu masih pendapatan kotor yaa mbak, belum dikurang 
pengeluaran lainnya.  

Peneliti : Terus Pak, saya mau tanya nih, bagaimana pandangan Bapak terkait 
keberhasilan suatu usaha?  

Informan : Keberhasilan usaha ya?.. keberhasilan usaha mungkin bisa pekerja-
kan orang lain, bisa bayar keperluan, bisa beli kendaraan, bisa beli 
lapak di sini, bisa buat sekolah anak yaa seperti itulah mbak, bisa 
cicil tabungan haji alhamdulillah, omzet atau pendapatan perhari 
juga makin besar dibanding dulu saat dikelola orangtua saya. Soal-
nya dulu saya jualan cuma berdua sama adik saya aja mbak, makin 
kesini makin rame kan jadi tambah 1 pekerja dan istri saya juga 
bantuin.    

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Bapak dalam 
menerapkan akuntansi? 

Informan : Yang pertama itu prinsip untuk bekerja secara ulet atau kerja keras 
yaa, terus disiplin, jujur dalam usaha jangan jual ayam bilang 
kualitas baik padahal sudah jelek misalnya, tidak menjelek-jelekan 
usaha orang lain, terus baca doa sebelum memulai usaha. Sama 1 hal 
lagi yang masih saya ingat dari pesan orangtua saya, bahwa sisihkan 
sebagian pendapatan kita untuk fakir miskin atau sedekahkan ke 
masjid, waktu itu sempat berapa tahun yang dari lembaga zakat taroh 
celengan sedekah juga di sini, saya nggak masalah, malah bantu kita 
untuk selalu bersedekah. 
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Hari/Tanggal   : Kamis, 23 Februari 2023 
Waktu    : Pukul 11.10 WITA  
Informan   : Ibu Aminah 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Kering Bersih/Pedagang Pakaian 
Tingkat Pendidikan  : SD (Sekolah Dasar) 
Umur    : 55 Tahun 
 
Peneliti : Berapa lama Ibu sudah berdagang di Pasar Sungai Dama Samarinda? 
Informan : Ada sako 30 tahunan, mulai tahun 90an aku sudah bejualan di sini, 

seumuran dengan anakku yang paling ganal. 
Peneliti :  Kenapa Ibu memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
Informan : Dulu tu karna parak rumah, jadi bejualan di sini, maka agennya jua 

dulu di pasar pagi sini aja jadi parak meambil barang, kada jauh. 
Peneliti : Kalau boleh tau kenapa Ibu lebih memilih untuk jualan pakaian 

dibanding dengan jenis usaha lain? 
Informan : Apalah (sambil mikir) dulu tu hanyar sebiji dua biji urang aja yang 

bejualan baju di sini, nah rami yang menungkari kalo, jadi ku umpati 
ay bejualan baju ini jua. 

Peneliti : Selain karena ngikutin orang lain, ada nggak sih bu hal lain atau 
alasan lain kenapa milih usaha ini? 

Informan : Ya… mungkin ini jua pang, baju kayak ini kada tapi rugi jua kita 
kan kawa diruhupkan amunnya kada tapi laris barangnya, makanya 
aku meambil ini kan jua kada langsung dibayar lawan agennya ni, 
kita ambil dulu kena kalo sudah payuan hanyar kita bayari berapa.   

Peneliti : Oh jadi modal usaha ini dari utang ke agen/pemasok gitu ya bu? 
Informan : Jadi kita tu meambil dulu kena sudah payu berapa hanyar kita bayari 

ke sana, lainan yang meambil sekaligus membayar tu pang., kalo 
awal memang pang bujur bebayar dulu kita separo kan, sisanya 
amunnya payuan hanyar dibayari lagi.  

Peneliti : Tapi kalau mau bayar cash atau tunai gitu boleh aja kan bu atau 
memang sistemnya harus hutang atau gimana bu? 

Informan  : Bisa aja pang, tapi kan amunnya kawa meambil dulu kita ambil ay 
dulu, sudah habis hanyar dibayari, yang lain rata2 yang meambil di 
sana kayak itu jua pang, kalau kita meambil sekaligus membayar, 
amunnya kada habis kan sudah beganti musim bajunya ini siapa 
handak menungkar, merugi’i kita aja, kalau nangkaya ini kan kawa 
kita hurupkan amunnya sudah kadada lagi pinanya yang menungkar. 

Peneliti : Berarti selama ini siklus usahanya selalu begitu ya bu, ambil barang 
terus dibayarnya nanti. Nah.. kalau boleh tau, apakah Ibu Aminah 
mengenal istilah akuntansi termasuk standar akuntansi? 
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Informan : Ya… tahunya aku itu mencatat banar ay, standar apa pulang itu kada 
tahu aku. 

Peneliti : Terus bagaimana sih cara Ibu mempraktikan akuntansi tersebut 
dalam aktivitas usaha sehari-hari? 

Informan : Palingan yang aku catat tu berapa {hutangku} aja pang, pas meambil 
barang itu banar ay. 

Peneliti : Apakah {catatan utang} tersebut dibuat setiap kali ada transaksi 
utang bu?  

Informan : Iya, setiap kali ay meambil barang kita catat berapa, ia jua mencatat 
pang utang urang ke inya berapa. 

Peneliti : Untuk bentuk {catatan utang} Ibu sendiri itu biasanya gimana 
bentuk pencatatannya bu?  

Informan : Catatnya biasanya tu jumlah barangnya sama jumlah harganya banar 
ay, kalau inya (si pemasok) biasanya dicatatinya jenis barangnya, 
harga barangnya sebiji berapa hanyar ditotalnya kalo, amunnya aku 
ni hanya totalnya haja pang langsung ku catat, karna kan aku sudah 
tahu jua kalo harga-harga barangnya hapal sudah betahun-tahun 
bejualan ini, kalau inya tu biasa dibuku nota tu pang, amunnya lunas, 
hanyar notanya dibarikan ke kita.  

Peneliti : Kenapa Ibu memilih untuk hanya mencatat total utang secara 
keseluruhan? Nggak detail kayak si agen/pemasok? 

Informan : Ya.. kasan apa jua, kan yang meambil barangnya aku jua duwan 
abahnya (suaminya), aku jua yang bejualan, jadi hapal ay sudah 
barang-barang baru apa haja, hutang tadi meambil berapa jua. Kita 
ceki sebiji-sebiji jua pang barangnya apa haja yang diambil 
sekalinya ada yang kurang kah atau kelebihan masukan barangnya.    

Peneliti : Terus bu, pernah selisih nggak sih antara catatan Ibu sama si 
pemasok atau agen tersebut? 

Informan : Pernah, tapi sekali dua kali aja, itu gin inyanya jua yang mehilangkan 
notanya, jadi aku ni membayari sesuai haja dengan catatanku tu 
pang. Nah untungnya sudah belangganan kalo jadi percaya aja pang 
jua inya.    

Peneliti : Kalau boleh tau, apakah ada batasan waktu dalam utang ini bu? 
Informan : Ada, 3 bulan aja kita dibari waktu, amunnya sudah 3bulan yaa harus 

bayar, kada kawa dtawar-tawar lagi. 
Peneliti : Tapi kalau kurang dari 3 bulan boleh langsung dibayar ya bu? 
Informan : Bulih aja, kan kita kada tahu amunnya habis lakas seberataan, kita 

bayari ay jua lakas, jadi kena stok lagi meambil lagi barangnya. 
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Peneliti : Terus bu, untuk pengambilan barang ini sendiri apakah hanya di-
ambil per 3 bulan sekali aja sesuai dengan batas waktu utang, atau 
bisa ambil lagi atau bagaimana ya bu? 

Informan : Sembarang aja, amunnya kita handak meambil stok barang lagi 
misalnya laris sudah banyak ditukari urang kan kita mau stok lagi 
kawa jua, kada harus menunggu 3 bulan itu pang, tapi yaa itu jua 
utang kita betambah ay lagi.  

Wawancara lanjutan, Sabtu, 25 Februari 2023 11.00 WITA 
Peneliti : Untuk catatan utangnya sendiri apakah dilakukan sejak dulu atau 

bagaimana bu? 
Informan : Lagi dahulu tu kada pang mencatat, sudah langganan kalo jadi yaa 

diingati aja, tapi kan wahini agennya lain, kada meambil disitu lagi, 
jadi {mau kada mau dicatat}. 

Peneliti : Maksudnya {mau kada mau dicatat} tadi kenapa ya bu? 
Informan : Ya kalo saling percaya aja kada usah becatat-catatan ah, kecuali 

nagkaya koperasi itu kan inya mencatat lah utang kita berapa 
meambil duit, berapa lama kita handak menyicilnya, berapa hari 
sudah membayar kan wajar inya mencatat memang gawiannya dan 
lainan duitnya kalo, kalo nangkaya kita ni sama-sama bejualan jadi 
biar ay sudah {percaya} aja kalo lah, kadanya jua kita ni handak 
meambil tarus kada bayar kan, maling itu narannya. 

Peneliti : Berarti Ibu menganggap bahwa catatan dalam usaha itu nggak terlalu 
penting ya bu, yang penting saling {percaya} aja kah bu?. 

Informan : Kada tahu pang urang lah, amunnya aku sorang bepikir nangkaya itu 
pang, maginnya kita {merasa takutan dibunguli}, takutan rugi, 
maginnya kita bujuran dibunguli tu, bujuran kena kita rugi, pasrah-
kan aja dengan yang diatas, yang penting tu menurutku bejualan 
bujur-bujur aja kita ni, beisi hutang dibayar, amunnya ada yang 
menungkar alhamdulillah, ada yang menawar bisa aja dikurangi, ada 
yang handak behurup kita bulihkan jua. 

Peneliti : Maksudnya {merasa takutan dibunguli} itu gimana ya bu? 
Informan : Ya kan memang bujur, banyak pedagang-pedagang yang takutan 

dibunguli kayak aku dahulu tu kan mengereditkan baju ni lah, jadi 
dahulu tu urang-urang meambil baju kawa dikredit, sehari ada yang 
Rp 2.000 ada yang Rp 3.000 dikali sebulan, hari-hari meambili 
kerumah-rumah, parak rumah jua pang urang-rang sini jua dahulu 
yang meambil, kena bisa jua inya bayar ke pasar, mencatati dahulu 
tu sebiji-biji bekolom-kolom tu nah tahu lok ikam, yang kayak 
tukang kredit biasa, dicontrengi sebiji-sebiji amunnya inya sudah 
bayar, beh dahulu tu awal-awal lancar aja pang memang membayar, 
lawas kelawasan ih ngalihnya ditagihi, nah kada lagi sudah aku 
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mengereditkan, uyuh menagihi wahini kan kada lagi, tunai seberata-
an, kada lagi mengereditkan urang.  

Peneliti : Kalau boleh tau, kenapa dulu Ibu mau aja kasih sistem kredit gitu? 
Informan : Ya handak saling menulungi aja pang, inya handak menungkar 

artinya inya butuh barang yang kita jual, nah akunya bejualan barang 
ini berarti aku jua butuh duitnya inya yang menungkar kalo, ya jar 
urang kadada pembeli kalo kadada penjual, nah kasan apa jua 
bejualan kalo kada tahu {siapa yang handak menungkar, barang apa 
yang dijual}, kita pikirkan jua itu, kayak aku bejualan baju ini pasti 
pang urang butuh kalo baju kasan menutupi awaknya, urang bejualan 
makanan, pasti kasan urang makan kada mungkin urang kada 
makan, semuatu ada aja pang pasti yang menungkar.    

Peneliti : Berarti sebelum mulai usaha itu penting ya bu untuk mikirin atau 
siapkan {siapa yang handak menungkar, barang apa yang dijual}, 
nah kalau keuntungan sendiri perlu nggak sih bu dipersiapkan atau 
diperkirakan misalnya per pcs baju itu berapa?  

Informan : Iya perlu, jadi kena sudah kita perkirakan kalo kasan membaliki 
modal meambil barang berapa, untung kita berapa bisa kita dapat 
tiap hari kan, walaupun memang kita kada tahu sesuai kah kada kah 
{berencana haja pang kita ni kawanya}, Allah aja yang meaturnya 
kada usah banyak pusing memikirkan handak sugih dari bedagang 
ini, gila sorang kena kada sesuai dengan apa yang kita harap kalo. 

Peneliti : Maksudnya {berencana haja pang kita ni kawanya} apa ya bu? 
Informan : Ya kan kita ni bisanya berencana aja, handak ini handak itu, beharap 

ini itu, menungkar ini itu, tapi ujung-ujungnya kan Allah jua yang 
menetukan Allah jua yang meatur. Makanya jarku biar urang lain 
bejualan yang sama, kada usah takut kada laris kadada yang 
menungkar, Allah sudah meatur rejeki kita berapa-berapa, kada 
kawa jua kita ni meatur amunnya {Allah sudah pemilik mutlaknya}. 

Peneliti : Apakah {Allah sebagai pemilik mutlak} juga sebagai prinsip Ibu 
dalam berdagang atau bagaimana ya bu? 

Informan : Handak bedagang kah, handak kasan hidup kita hari-hari gin itu ay 
apa tadi prinsip itu ku ingkutilah istilahnya, kita ni kada kawa meatur 
apa-apa, kadada hak kita, Allah aja yang kawa meatur, ia yang 
ampun dunia, kita ni hanya menumpang aja, jadi jalani sebaik-
baiknya haja, bedagang yang bujur-bujur aja. 

Peneliti : Terus bu untuk pendapatan atau omzet usaha sendiri bagaimana bu? 
apakah ada catatan juga atau bagaimana bu? 

Informan : Pendapatan perhari kah? Kalo pendapatan kadada ku catati pang, 
sehari itu palingan tergantung jua pang rami kadanya, amunnya rami 
dapat aja sampai 150an lebih, tapi tiap hari ada aja pang yang 
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menungkari, paling ku sisihkan banar ay kasan membayar cicilan 
utang ini kan berapa perharinya.   

Peneliti : Itu sudah termasuk pendapatan bersih atau gimana bu? Apakah ada 
kesulitan yang Ibu alami selama tidak ada pencatatan terhadap 
pendapatan usaha? 

Informan : Kada, itu masih pendapatan biasa, baluman disisihkan. Sudah biasa 
pang dari dulu lah kada mencatat berapa pendapatan tu istilahnya, 
jadi yaa ku sisihkan aja kasan bayar utang, kayak apa amunnya kada 
{disisihkan} dari pendapatan kita, kayak apa kena membayarnya. 

Peneliti : Kalau boleh tau nih bu, besaran pendapatan yang disisihkan untuk 
pribadi dan untuk utang ini apakah tiap harinya berbeda-beda atau 
sama? Terus fungsinya {penyisihan} itu apa ya bu? 

Informan : Beda-beda, tergantung pendapatan yang kita dapat dihari itu pang, 
amunnya banyak dapatnya banyak jua yang kita sisihkan, amunnya 
sedikit, sedikit jua, memang pang pertama-tama yang kita pikirkan 
itu kasan makan dulu, habistu hanyar kasan menyicil utang ini, ya 
walaupun bayar hutang tu penting, tapikan kalo {kebutuhan kasan 
hidup jua lebih penting}.  Fungsinya tu yaa biar nyaman aja pang, 
apalah kayak tahu aja tu nah berapa kita dapat bujur-bujur kasan 
makan, berapa jua yang bisa kita kumpulin kasan membayar hutang. 

Peneliti : Berarti semakin besar pendapatan ibu, semakin besar juga ya bu 
penyisihan untuk bayar utangnya? Dan untuk {kebutuhan hidup 
lebih penting} itu gimana ya maksudnya? 

Informan : Iya bujur, maginnya ganal dapatnya, banyak jua yang ku sisihkan. 
Kan bujur aja kalo, amunnya kita bedagang ni begawi ibaratnya kan 
supaya kawa makan itu utamanya, habistu ya jaa ah kasan kewajiban 
kita kedua membayar hutang tu memutar modal lah istilahnya, kawa 
menungkar yang lain itu lebihnya aja, yang penting kawa makan 
minum, membayar hutang, alhamdulillah.  

Peneliti : Terus kalau boleh tau, gimana cara Ibu dalam menentukan harga jual 
pakaian ini? Apakah Ibu mengikuti standar harga pada pedagang 
lain? 

Informan : Kada pang lah, kan beda jua agennya, masing-masing kan meambil 
di agen yang beda, jadi kada kawa ay disamakan, amunnya di sini 
Rp30.000 bisa aja di sana telarang atau temurah pada di sini, kayak 
itu jua di sana, {kada kawa kalo disamakan}. Kalo menentukan 
harga jual tu, kalo aku meumpati harga agen eceran berapa itu yang 
ku bari harganya, kan aku menungkarnya harga grosir lah. 

Peneliti : Kenapa tadi ibu bilang bahwa dalam menentukan harga jual {kada 
kawa kalo disamakan}? 

Informan : Kan meambilnya agennya beda-beda kalo, jadi harga jualnya beda-
beda jua ay, baluman lagi amunnya inya handak meambil untung 
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ganal dijualnya jua dengan harga telarang daripada yang lain, kan 
kadada jua dalam Islam melarang meambil untung banyak-banyak, 
kadada kalo (memastikan kepada peneliti), jadi wajar aja beda-beda 
harga jual, kena jua ada yang menawar beda lagi jua.  

Peneliti : Terkait konsep tawar-menawar sendiri dalam jual beli ini, gimana 
sih pandangan Ibu? 

Informan :  Bebas aja urang menawar tu, mau setengah harga kah mau ibaratnya 
kada masuk akal kah menawarnya tu bebas aja, tapikan kitanya lagi 
yang menentukan harga barangnya ini, amunnya cocok dengan yang 
inya tawar iihkan aja, bari aja barangnya, amunnya balum cocok, 
kita naikkan lagi harga yang ditawarnya sampai cocok tu pang 
harganya dengan hargaku, amunnya deal akunya kada kebaratan, 
kada tepaksa, inyanya handak jua dengan harga seitu ayuk jaa jadi 
jual-beli kan, amunnya inya meambil banyak gin kena kita bari’i lagi 
harga lain, kayak apatu diskon lah yang kayak di mol tu.  

Peneliti : Pernah nggak sih bu ada yang komen kualitas barangnya atau 
dikembalikan misalnya? 

Informan : Kalo yang meadukan kualitas sejauh ini kadada pang lah, soalnya 
pembeli tu kan pintar lah meitihi barang, amunnya ada yang carik 
gin kada handak inya menungkar, eh ingat aku ada pernah sekali 
urang nih apa nih minta harga murah itu karna memang sekalinya 
bolong sedikit, yaa mau kada mau ay dibari harga murah, kada teliti 
jua berarti aku pas meambil barang tu, si agen kada mau tahu lah 
kalau sudah keluar dari tokonya, jadi aku ay menambal. Palingan 
urang tu biasanya behurup, kehalusan kah atau keganalan pas inya 
menungkar, hanyar dihurupkan, kalau behurup dengan duit kadada 
pang, apalagi kita sudah beakad, jadi aku bejual inya menungkar. 

Peneliti : Terus bu, apakah ikrar akad ini selalu ibu laksanakan pada tiap 
transaksi berlangsung? 

Informan : Iih… aku mulai dahulu beikrar nangkaya itu pang “jual lah” biasa-
nya tahu aja kalo ikam urang yang menungkar bepadah “iih.. tukar” 
kayak itu kalo. Pas inya menungkar gin biasa ku padahi misalnya 
inya bingung kalo ini muat kah kada kah, ku padahi jua ini kena bisa 
dihurupkan amunnya kada muat, kayak itu. Biar inya kada merasa 
rugi amunnya kada pas kalo, kasian jua.  

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Ibu dalam 
menerapkan akuntansi? 

Informan : Apalah, amunnya hutang itu kan dicatat memang kita disuruh kalo 
kasan mencatat, ditambah kitanya lagi handak nyaman meatur jualan 
makanya dicatati kalo hutang kita berapa. Kenapa jua harus men-
catat, ini kan lain ampun kita jua barangnya ini usaha ini seberataan 
amanah kalo, titipan Allah kalo, Allah pemilik mutlaknya, jadi kita 
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ni bejualan aja bujur-bujur, yang dilarang jangan digawi, yang 
diperintah kita laksanakan.  

Peneliti : Terus Bu, saya mau tanya nih, bagaimana pandangan Ibu terkait 
keberhasilan suatu usaha?  

Informan : Apa tadi keberhasilan usaha? Keberhasilan usaha yaa.. kawa meatur 
berapa kasan bejualan, kayak kasan modal berapa, meambil barang 
berapa, kasan makan berapa, amunnya sudah betahun-tahun ni sudah 
kawa ay sako dipadahkan berhasil tadi lah, kawa betahan selawas ini 
kada jua pang semua usaha bisa kalo, walaupun setiap usaha setiap 
urang bejualan itu dapatnya beda-beda lah. Yang penting kita tu rajin 
aja, beusaha aja lalu kada merugikan urang, beuntung tuh sudah 
usaha kita insyallah.  

Peneliti : Sejauh ini sendiri, dari hasil usaha, sudah dapat apa aja bu? 
Informan : Kawa makan minum jadi beibadah jua kalo, menyekolahkan anak, 

menungkar motor. Syukuri aja apa yang sudah didapat ini, 
alhamdulillah ay sudah. 

 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 25 Februari 2023 
Waktu    : Pukul 13.00 WITA  
Informan   : Bapak Haji Syukur 
Kelompok/Jenis Usaha : Kelompok Kering Bersih/Pedagang Emas 
Tingkat Pendidikan  : SMA 
Umur    : 52 Tahun 
 
Peneliti : Berapa lama Bapak sudah berdagang di Pasar Sungai Dama 

Samarinda? 
Informan : 25 tahunan ada sudah saya berdagang di sini dik. Sempat waktu itu 

saya berenti berdagang 2 tahun ada, karena sakit, tidak ada yang bisa 
ganti bantu jualan, istri saya juga tidak bisa, jadi sempat pernah 
berenti jualan di sini. 

Peneliti : Kenapa Bapak memilih untuk berdagang di Pasar Sungai Dama 
Samarinda? 

Informan : Ya… karena lebih mudah saja menurut saya cari untungnya, karna 
emas ini kan tidak pernah sepi ya dik, selalu ada saja yang 
membelinya atau menjualnya jadi itu juga yang saya pertimbangkan 
untuk berdagang ini.  

Peneliti : Apakah ini bentuk usaha turunan dari keluarga atau bagaimana pak? 
Informan : Eee… bukan dik, ini toh saya usaha sendiri, merantau saya dari 

sulawesi kan, buka usaha di sini, karna saya punya om berjualan 
perhiasan emas di sini kan, saya lihat sukses dia, jadi saya tertarik 
juga untuk berjualan di sini.  
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Peneliti : Kalau boleh tau, apakah Bapak mengenal istilah akuntansi termasuk 
standar akuntansi? 

Informan : Tau, seperti catatan keuangan usaha toh. Kalau untuk standarnya 
tidak pernah saya tau. 

Peneliti :  Terus bagaimana sih cara Bapak mempraktikan akuntansi tersebut 
dalam aktivitas usaha sehari-hari? 

Informan : Tidak ada saya buat pencatatan, ya walaupun {seharusnya ada} kan 
setiap usaha itu ya, paling saya cuma pakai nota begini saya 
kumpulkan. 

Peneliti : Kenapa Bapak tidak melakukan catatan usaha? Padahal Bapak 
mengatakan bahwa {seharusnya ada} catatan dalam setiap usaha? 

Informan : Karena apa yaa.. saya kan awal usaha ini memang modalnya dari 
uang pribadi saya sendiri, tidak saya berhutang misalnya toh ambil 
dari koperasi atau bank tidak, saya pakai uang pribadi kecil-kecil 
dulu modal saya sedikit-sedikit saja, kemudian pelan-pelan ber-
kembang, saya putar modal tambah barangnya lagi, yaa… saya dulu 
sesuaikan dengan modal saya, saya atur sendiri pendapatan dam 
modal ini kan, jadi tidak ada saya catat.  

Peneliti : Terus pak, untuk hal tadi bahwa {seharusnya ada} catatan dalam 
setiap usaha itu bagaimana ya pak? 

Informan : Ya… memang saya tahunya apalagi {kalau di usaha-usaha besar} 
itu ya, biasanya mereka pakai ee… catatan-catatan begitu kan yang 
dipisah-pisah, berapa modal, berapa untung, berapa buat karyawan 
begitu-begitu toh jadi keliatan nanti di akhirnya itu berapa pen-
dapatan bersih kita, tapi karena saya kerjanya sendiri tidak sempat 
saya buat-buat begitu, karena saya pikir juga saya yang pegang 
uangnya ini saya yang kelola seperti itu semuanya, jadi yaa.. saya 
tidak catat, hanya kumpul nota saja saya. 

Peneliti : Jadi pak, karena usaha ini bapak kelola sendiri, jadi bapak tidak perlu 
melakukan pencatatan begitu ya pak? Apakah menurut bapak 
pencatatan seperti itu istilahnya hanya diperlukan {kalau di usaha-
usaha besar} saja pak? 

Informan : Ya karna itu utamanya alasan saya, biasanya itu menurut saya ya, 
yang kerja sendiri itu tidak sempat dia catat ini itu, tapi kalo 
umpamanya dia kerja dua atau tiga orang ada teman kerjanya, pasti 
biasanya ada dia catat itu, entah itu hutangnya atau piutangnya juga, 
walaupun sama-sama berdagang juga misalnya di pasar ini toh, tapi 
kalau tadi lebih dari satu orang bisa saja dia buat catatan itu. 

Peneliti : Terus pak, apakah ada kesulitan karena tidak ada catatan terkait 
aktivitas atau transaksi usaha ini? 

Informan : Tidak sulit kalau menurut saya, karena balik lagi saya kan yang 
mengelola ini semuanya yang menghitung istilahnya berapa dapat 
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sehari berapa keluarnya, kan tidak semua yang datang untuk mem-
beli toh ada juga yang menjual barangnya ke sini, jadi yaa.. semua 
saya yang ngatur, nanti kan kalau sudah mau tutup toko, saya hitung 
ini berapa tadi orang jual saya tinggal liat di nota nya, atau berapa 
tadi orang beli, tinggal saya lihat baru saya hitung-hitung lagi berapa 
pendapatan saya hari ini begitu. 

Peneliti : Berarti Bapak juga menyediakan modal berupa uang tunai gitu yaa 
pak, seumpama ada yang mau jual emasnya ditoko Bapak? 

Informan : Oh iya… dari rumah sudah saya siapkan bawa uang Rp. 3.000.000 
untuk orang bilang itu kas awal itu kan saya siapkan, barangkali ada 
yang lebih dulu jual emasnya dibanding membeli, jadi nanti total 
uangnya tinggal saya kurang saja sama kas awal itu tadi berapa 
berarti sisanya pendapatan saya toh. 

Peneliti : Berarti ada pemisah atau penyisihan gitu ya Pak, antara modal, 
pendapatan, atau pun kas awal itu sendiri? 

Informan : Ya iya ada, walaupun saya tidak catat, tapi {bisa saya atur} ini 
semua, saya pisah-pisah ini, berapa uang untuk kas kembali besok, 
pendapatan berapa hari ini bisa saya hitung juga, untuk modal 
berapa. 

Peneliti : Maksudnya {bisa saya atur} itu bagaimana pak? Kas awal itu sendiri 
tiap hari jumlahnya sama kah pak? Kalau untuk menghitung untuk 
modal atau pendapatan sendiri bagaimana pak? 

Informan : Iya ngatur bagaimana keuntungan dan penyisihan modal, untuk kas 
itu setiap hari jumlahnya sama, uangnya itu aja yang saya putar-putar 
kasnya itu. Kalau saya ambil keuntungan itu Rp 30.000/gram 
emasnya, jadi berapapun total pendapatan saya kurang saja dengan 
kas awal dan modal barang emas ini ya. 

Peneliti : Bagaimana cara Bapak menentukan harga jual emas ini Pak? 
Apakah Bapak mengikuti standar harga pada pedagang lain? 

Informan : Ya… harga jualnya yang pasti mengikuti standar harga emas, biar 
kata modal saya dulu beli emas ini Rp 500.000/gram, tapi kalau 
untuk menjual tetap saya mengikuti standar harga emas sekarang 
toh, kalau emas murah ya pasti saya rugi kalau harga belinya mahal, 
tapi kalau emas naik yaa pasti saya juga untung. Terlepas dari 
mengikuti standar harga emas tadi, kan tadi saya juga sudah kasih 
patokan atau standar lah keuntungan yang saya peroleh Rp 30.000/ 
gram tadi untuk ongkos itu, ini standar saya pribadi ya, tidak sama 
pasti setiap toko emas itu kalau kamu liat beda-beda ongkosnya itu.  

Peneliti : Terus Pak, kalau untuk orang yang menjual emasnya kembali 
bagaimana perhitungannya pak? 

Informan : Ya… liat saja notanya dia berapa toh, tinggal kita kurang saja sama 
potongan ongkos per gram kalau dia beli di toko saya sendiri hanya 
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potong ongkos, tapi kalau dia beli umpamanya ditoko lain, saya 
hitung harga sesuai harga emas ini hari dikali berat gramnya sama 
ongkosnya, jadi kalau dia jual di waktu harga naik, ya dia untung 
juga. Yang penting ada suratnya saja aman itu, mudah jadinya kita 
menghitungnya juga. Terus kita lihat juga nilai emasnya sendiri dari 
kualitasnya itu kadar berapa emasnya, bentuknya juga kita perhati-
kan bisa jadi ada kerusakan atau biasanya itu kalau cincin banyak 
permatanya suka hilang.   

Peneliti : Terus pak kalau nggak ada suratnya sendiri bagaimana? 
Informan : Kalau saya masih terima saja sebenarnya, apalagi kalau sudah kenal 

atau langganan, percaya saja saya walaupun tidak ada suratnya, tapi 
saya lihat-lihat juga orangnya, semisal laki-laki yang menjual per-
hiasan tidak ada suratnya, belum lagi perawakannya seperti preman-
preman tampang penjahat, beh… tidak mau saya terima, karena 
pernah toh saya kapan hari itu, mamaknya itu langganan saya, sering 
kalau belanja perhiasan ditempat saya sama anaknya itu, jadi saya 
kenal juga. Waktu itu dia jual sama saya gelang dia bilang punya 
istrinya, tapi lupa ditaruh dimana itu surat, ee… sekalinya dia bawa 
itu barang curian. Jadi saya tau itu karena orang-orang itu tinggal 
sekitar sini juga, dia bertanya saat jual barang kan, bertanya siapa itu 
yang menjual, sekalinya punya dia dicuri, Ya Allah, jadi saya yang 
tidak enak, mulai itu saya tidak mau lagi sudah terima-terima kalau 
penjualnya laki-laki trauma saya, tapi kalau dia membeli boleh saja.  

Peneliti : Kalau boleh tau berapa omzet usaha perhari berapa ya pak? 
Informan : Omzet setiap hari tidak menentu sebenarnya, tiap hari berbeda-beda, 

tapi ada saja tiap hari pendapatan alhamdulillah, ada yang menjual 
ada yang membeli, yaa… sama-sama membantu saja kita, walaupun 
kadang ada aja hanya dari misalnya perbaikan emas yang putus atau 
rusak, atau cuci emas begitu kan juga pendapatan kita, harus kita 
syukuri, jangan hanya berpatok untuk mendapatkan keuntungan 
yang besar.  

Peneliti : Kalau boleh tau, biasanya kan toko emas gini bisa tukar tambah ya 
pak, itu perhitungannya bagaimana pak? 

Informan : Ya.. saya taksir dulu barang awalnya berapa seperti menentukan 
harga beli tadi toh, nanti dia pilih barang yang mau dia tukar misal-
nya, dia bawa gelang untuk tukar sama kalung toh, jadi selisihnya 
berapa nanti itu dia kasih kurangnya uang ke saya, tapi kadang ada 
juga pernah barang yang dia punya bahkan lebih besar gramannya 
dari yang mau dia beli, jadi saya deh yang kasih itu lebihnya uang.  

Peneliti : Biasanya mereka tukar gitu karena apa pak? 
Informan : Macam-macam dik, ada yang karena ingin ganti model ada, ada juga 

yang mau tukar dengan ukuran gram yang lebih kecil, biar ada 
lebihnya katanya.  
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Peneliti : Pernah ngalamin kerugian usaha kah Pak? 
Informan : Tidak, barangkali lebih ke sepi pembeli saja, apalagi saat awal-awal 

buka usaha ini, belum banyak langganan toh. Sampai sekarang saya 
selalu berprinsip kalau usaha itu tidak ada namanya rugi, selagi 
manusia mau berusaha itu berarti dia sudah untung sebenarnya, 
karna {Allah sendiri yang kasih jamin manusia yang mau berusaha 
bekerja untuk keluarganya diberi kecukupan dan pahala yang besar}, 
ada itu hadist nya toh.  

Peneliti : Bapak tau darimana pak kalau {Allah sendiri yang kasih jamin 
manusia yang mau berusaha bekerja untuk keluarganya diberi ke-
cukupan dan pahala yang besar}? 

Informan : Ya.. pernahlah mendengar ceramah, membaca juga di internet 
begitu, jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir yaa, karna Allah 
sendiri yang sudah kasih kita jaminan, maka selagi kita bekerja 
dengan jujur dan tidak menyalahi aturan, tunggu saja berkah dan 
rezeki kita dari Allah.  

Peneliti : Terkait konsep tawar-menawar sendiri dalam jual beli ini, 
pandangan Bapak sendiri bagaimana? 

Informan : Ya.. boleh saja menawar kalau harga yang saya tawarkan terlalu 
kecil biasanya mereka sendiri yang minta ditambah, kasih tambah 
begitu ssya biasanya, sampai harganya pas, saya tidak memaksa dan 
dia juga tidak memaksa, sama-sama diuntungkan saja, sama-sama 
membantu, kalau dia merasa tidak sesuai dengan harga beli misalnya 
yaa saya kasih jelas berapa harga emas ini hari kali berat emasnya 
dan potong ongkos pergram juga.  

Peneliti : Oya pak, apakah dalam aktivitas usaha/bisnis Bapak ini ada transaksi 
utang-piutang Pak? 

Informan : Saya sendiri alhamdulillah tidak ada utang usaha ya semisal seperti 
pinjam di koperasi atau kredit bank untuk usaha saya tidak, piutang 
pun tidak ada saya, karna jual beli emas harus secara tunai yang saya 
tahu, dan praktiknya sendiri memang hanya dilakukan secara tunai. 

Peneliti : Sebagai seorang muslim, prinsip apa yang mendorong Bapak dalam 
menerapkan akuntansi? 

Informan : Saya hanya kumpulkan nota ya, sebagai cara untuk memudahkan 
pengelolaan uang masuk dan uang keluar. Ya.. kalau berdagang jual-
beli begini yang utama itu saya tidak mau merugikan orang lain, itu 
yang pertama karena tidak bisa kita menjalankan usaha kalau kita 
{merugikan orang lain}, tidak berkah usaha kita, buat apa kita punya 
untung banyak-banyak kalau kita merugikan orang lan. Yang kedua 
itu saya berprinsip bahwa kita {tidak boleh menjelek-jelekan usaha 
orang lain}. Terlepas dari itu, kita juga perlu untuk membayar zakat, 
apalagi saya ini kan pedagang emas, ada perhitungan saya untuk 
besaran zakat yang harus saya keluarkan. Terus itu solat jangan 
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sampai ditinggalkan hanya karna berdagang, karna saya tiap waktu 
solat itu tutup saya punya toko ini, dan terakhir itu sedekah, mau 
besar kecil itu uang yang ada dikantong kasih masuk kotak amal 
mesjid itu harus.  

Peneliti :  Terkait prinsip tadi Pak, gimana caranya untuk tidak {merugikan 
orang lain}? Dan apakah dengan {tidak menjelek-jelekan usaha 
orang lain} dapat membantu meningkatkan keberkahan usaha, atau 
seperti apa ya Pak? 

Informan : Tidak bisa kita paksa orang jual kalau tidak orang itu sendiri setuju 
menjualnya toh dengan harga yang saya tawarkan, apalagi kalau dia 
memang mearasa keberatan harganya beli yang terlalu murah atau 
harga jual yang saya tawarkan mahal, tidak bisa. Kita juga perlu 
untuk kasih liat ini timbangan dan kalkulator ini untuk menghitung-
nya, jangan asal-asal hitung tidak bisa kasih tanggung jawab sama 
orang lain, semisal ditanya. Bagaimana ya, saya punya prinsip untuk 
apa kalau kita untung banyak, tapi merugikan atau mendzolimi orang 
lain, karna bisa saja kita berdusta kan harga emas misal saya katakan 
lagi naik, padahal turun, kadang mereka yang jual ini tidak tahu juga 
berapa harga emas itu hari, tapi untuk apa juga saya seperti itu, tidak 
berkah saya punya usaha.  Bagaimana juga nanti {tanggung jawab 
kita disana}, tidak bisa juga kita mengelak. Banyak begitu saya 
dengar orang kalau jual ditempat saya toh, banyak katanya toko 
emas yang tidak kasih liat hitunganya bagai-mana, kalau saya terus 
terang saja saya kasih liat ini perhitungannya bagaimana sampai saya 
bisa kasih harga itu barang. Iya kadang itu saya ada saja mendengar 
kalau toko saya itu begini, begitu, kurang rapi lah dibilang, tapi tidak 
juga saya ambil pusing, karena memang dia merasa ada persaingan 
barangkali, yasudah ikhlaskan saja, karna tidak bisa juga kita me-
nutupi mulut orang lain, yang penting niatnya sama-sama mencari 
nafkah.   

Peneliti : Maksudnya {tanggung jawab kita disana} itu apa ya Pak? 
Informan : Ya.. hidup kita di dunia ini kan akan dipertanggungjawabkan, kalau 

semua yang kita buat baik alhamdulillah, tapi kalau kita buat yang 
buruk bagaimana? Apalagi kalau bisnis seperti ini kan, perlu sekali 
kita minta keikhlasan dari pembeli, kitanya juga yang menjual 
ikhlas, untuk kehidupan kita sehari-hari aja kita sudah banyak sekali 
yang akan kita pertanggungjawabkan, apalagi kalau kita berdagang 
ini tidak sesuai sama aturan Allah, habislah kita diakhirat nanti 
dihukum seberat-sebaratnya, belum lagi semakin banyak harta kita 
maka akan semakin banyak pula nanti pertanyaannya, dikasih untuk 
apa saja itu hartanya, tapi kalau kita sudah sedekah, zakat, solat, 
laksanakan perintah Allah, Alhamdulillah kita aman, insyaallah.  
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Keterangan: Contoh Penerapan Akuntansi Pedagang Pasar Sungai Dama Kota Samarinda 
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Keterangan: Wawancara dengan Informan Penelitian 
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Keterangan: Wawancara dengan Informan Penelitian 

 



 
 

Lampiran 4 – Analisis Fenomenologi Islam 

A. Analisis Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumiarti 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Opo yoo akuntansi? {ndak tau} aku mbak... Boro-boro aku 

tau standar akuntansi itu buat pedagang, wong akuntansinya 
aja aku ora ngerti mbak. Opo sih akuntansi itu mbak? Kek 
ndak asing tapi opo yoo? Maklum ee mbak ndak sekolah 
tinggi aku. 
Ya kalau aku ndak ngikutin mereka mbak, terserah mereka 
mau jual berapa, aku ikutin harga awal dari pemasok terus tak 
tambahin untung perkilonya, kayak tomat iki aku ambil harga 
awale 25ribu, ya aku jual 28ribu perkilo jadi untungku ya 
cuma 3ribu perkilonya mbak. 
Yoo… dengan ini mbak, ada catatanku (sambil mengeluarkan 
catatan transaksi usahanya) 

2 Epoche Aku ndak ribet ee mbak, pokeke untungku itu perkilo yo 
sekitar Rp2.000-Rp3.000 aja mbak, nda banyak, apalagi kalo 
sayur untungku paling sewu-limang atus. 
Mau tomat, bawang, wortel, semua aku ambil untung sekitar 
Rp2.000-Rp3.000/Kg, wes yang aku sampaikan ke sampean 
tadi. Kecuali kangkung, bayam iki sewu ae limang atus, cepet 
busuk mbak, ndak bisa dijual besok. 
Yoo.. jualan yang bener aja aku, ndak bodokin orang, kasih 
timbangan yang bener, wes kalo barangne busuk yo aku 
bilang busuk, tak sisihkan memang, yo kalone bagus aku kata 
bagus mbak. 
Iyo mbak, betul. Fungsinya ya.. biar aku ndak lupa mbak, biar 
bisa {perkirain} lah istilahnya buat besok aku pesen berapa 
banyak lagi, biar ndak kebanyakan juga mbak, yang ada aku 
{rugi} nanti. 
...jadi aku bisa catet perkirain apa aja yang mau tak pesen lagi. 
Moso wong kita punya tomat isi akeh, kita pesen lagi, yoo 
rugi dong mbak. 
Ya… kalo di rumah aku itu ada buku jualan dan berapa modal 
yang aku keluarin buat beli barang dagangan dari pemasok. 
Habis pulang jualan dari sini biasa aku catet mbak berapa 
dapete jualan. 
...tapi kalau untuk {jumlah yang lebih besar} ya aku kadang 
utang mbak. 
Ya catet juga dong, karna pernah aku selisih waktu itu mbak, 
ngomel aku, tapi mau ndak mau ya.. aku bayar, karna salah 
kita juga sih pak ya, ndak catet waktu itu. Mangkanya 
sekarang kita catet ae lah pokoke semua. 
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No. Tahapan Informasi 
Iya mbak, kalo ndak ada catetan {ancur usaha} kita mbak, 
{kecampur} semua. 
Aku dulu itu awal-awal jualan, ndak ku catet mbak, pokoke 
masuk kantong keluar kantong ae lah, ndak tau untung, ndatau 
rugi, pokoke asal jualan ae, tapi kok lama-lama ndak balik 
modal ya, malah nombok ee mbak, kayak ndak ada untungne. 
Besok-besok bapak (suaminya) suruh catet semuanya biar 
keliatan mana uang buat usaha mana buat makan kita. 
Yo pernah dong mbak, itu tadi karna ndak catet terus yaa dulu 
mikirnya pokoknya kalo aku ambil banyak barang, aku pasti 
tambah untung, padahal toh mbak yang ku jual iki cepet 
busuk. Rugi juga ee mbak, karna orang-orang yang suka 
{utang} itu loh. 

3 Noesis Untungnya apa ya, ya jadi berkah aja kali pak yaa.. (sambil 
mastikan ke suaminya) wes tercukupi kebutuhan kita pak yaa, 
bisa makan minum alhamdulillah, bisa bayar sekolah anak 
kita juga, ya banyak lah, bisa cicil mobil juga buat angkut 
barang dagangan. 
Tapi yaaa, {ikhlas} aja lah, mau laris ndak yo yang penting 
kita udah niat jualan, hasilnya yaa wes Gusti Allah yang 
ngatur, iki kali ya mbak, {percaya} ae lah sama yang beli, 
mau nanti dia jujur ndaknya ya urusan dia sama yang di atas 
lah. 
Untungnya apa ya, ya jadi berkah aja kali pak yaa.. (sambil 
mastikan ke suaminya) wes tercukupi kebutuhan kita pak yaa, 
bisa makan minum alhamdulillah, bisa bayar sekolah anak 
kita juga, ya banyak lah, bisa cicil mobil juga buat angkut 
barang dagangan. 
Iya kita catet mbak, tapi yaa merekanya kalo ditagih suka 
nanti-nanti, ada yang emang bayar pas ditagih, ada juga yang 
bilang sudah dibayarlah padahal belum wong iki masih ada 
catetan ne, pokoke macem-macem lah alesannya. Mumet 
sendiri aku mbak mikirinnya, ya jadi wes {ikhlasin} ae lah. 
Ya… gimana ya, karna udah capek juga sih mbak nagihnya, 
jadi yaa ikhlasin aja lah, nanti biar dia {tanggung sendiri} pas 
mate mbak. Beda-beda sih ada yang puluhan ribu aja ya pak 
(mastikan ke suaminya), ada juga yang ratusan ribu sampek 
kita capek sendiri nagihnya. Kita ya mikir untungnya dari 
orang-orang baik aja lah yang mau beli dan mau bayar 
utangnya mbak, sakit hati sendiri aku mikir yang ndak mau 
bayar mbak, biarin ajalah, ikhlasin aja. 
Oh… Iya toh kalo dia ndak mau bayar utang, nanti dia 
tanggung sendiri mbak dosane, matenya orang punya utang 
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No. Tahapan Informasi 
susah toh mbak, padahal wes aku tagihin loh mbak. tapi yo 
orang ne wong angel ditagih, {urusane sama Gusti Allah} 
Mmmm…. Akuntansi tadi ya aku terapin kan pakek catetan, 
aku nyatet itu kan pastine biar aku ndak lupa mbak, biar bisa 
jadi perkiraan dan ngindarin rugi. Tapi yaaa, {ikhlas} aja lah, 
mau laris ndak yo yang penting kita udah niat jualan, hasilnya 
yaa wes Gusti Allah yang ngatur, iki kali ya mbak, {percaya} 
ae lah sama yang beli, mau nanti dia jujur ndaknya ya urusan 
dia sama yang di atas lah. 

4 Intentional 
Analysis 

Ibu Sumiarti memahami pentingnya akuntansi melalui 
penerapan penghitungan harga jual yang sesuai dengan 
kondisi barang dagangannya. 
Ibu Sumiarti memahami pentingnya akuntansi melalui 
penerapan pencatatan transaksi usahanya yang bertujuan 
untuk mengetahui informasi sisa barang dagangan, sehingga 
dia dapat memesan barang dagangan dalam jumlah yang 
tepat. Penggunaan informasi tersebut membantu Ibu Sumiarti 
untuk menghindari kerugian usaha. 

5 Eidetic 
Reduction 

Ibu Sumiati menyadari bahwa penerapan penghitungan harga 
jual merupakan bentuk tawakalnya kepada Allah swt dengan 
harapan tidak merugikan orang lain. 
Ibu Sumiarti menyadari bahwa pencatatan usahanya adalah 
bentuk upayanya untuk menghindari kerugian usaha. Ibu 
Sumiarti berusaha untuk mengikhlaskan dan mensyukuri 
hasil usaha yang diperoleh dengan tetap bertawakal kepada 
Allah swt, termasuk dalam urusan piutang pelanggannya yang 
tidak dapat tertagih. 

 
B. Analisis Hasil Wawancara Dengan Ibu Anisa 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Taunya akuntansi itu kayak laporan keuangan sih, jurnal 

umum, buku besar, gitu-gitu. Tapi kalau standar akuntansi 
aku nggak tau, karena taunya dulu pas belajar gimana cara 
buat jurnal umum, buku besar itu juga kan dari transaksi-
transaksi usaha, biasanya kalau disekolahkan contohnya Unit 
Dagang yaa....Tau dong, kan aku dulu lulusan Akuntansi di 
SMKN 1. 
Kalau untuk {catatan usaha sih nggak ada}, paling aku Cuma 
{ngumpulin nota-nota} pembelian barang aja sih. 
Kalau untuk harga sendiri iya {ngikutin standar harga pasar}, 
karena setau aku rata2 pedagang disini harganya pasti sama 
sih. 
...paling kalau pun ada catat, itu {catatan utang} aja sih 
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No. Tahapan Informasi 
2 Epoche Terus pengumpulan nota tadi yaa.. jadi kan kalau kita ambil 

barang dari pemasok otomatis ada notanya kan yaa, nah nota 
ini yaa buat informasi kita aja sih berapa banyak jumlah 
pesanan, sudah lunas apa nggak, terus buat ini juga sih bisa 
sinkron kan aja sih sama stok barang kita di pasar berapa 
banyak lagi yang nanti dipesan... 
Kalau aku sendiri sih perlu ya, karna aku kan nggak ada 
catatan usaha, jadi yaa buat {ngelola keuangan usahaku} aja 
biar lebih mudah aja yaa buat pesan barang selanjutnya, 
mastiin berapa banyak yang emang mau dipesan lagi, biar 
nggak rugi juga, jadi yaa.. aku ngumpulin nota-nota gitu. 
Kalau untuk barang-barang yang cepet expired dan jarang 
dibutuhin sama pembeli, yang pasti aku ambil barangnya dikit 
aja sih biar nggak rugi kan karna nggak semua barang juga 
bisa diretur yaa. 
Nah kalau utang langganan itu biasa aku catet berapa 
jumlahnya dan tanggal transaksinya aja sih, kalau sampai 
jenis barang2 sih nggak mungkin aku list yaa, walaupun ada 
orang yang ditulis gitu biar tunai juga ada. Kalau ditanya 
kenapa harus catet utang, yaa biar nggak rugi yang pertama, 
terus biar ada bukti aja kalau dia punya utang, biar enak 
ditagihnya sih. 
Nggak sih, paling lama kalau langganan gitu seminggu, 
paling kalo hari ini utang nih misalnya, besok atau 2 hari dia 
datang buat bayar, ada juga yang nyicil hari ini berapa, besok 
sisanya. Ada juga yang {nggak kembali} bahkan. 
Itu karna dia udah sering beli dan biasanya dia bayar aja kan, 
ya.. udah kita percaya lah, tapi besok-besoknya emang dia 
nggak kembali buat bayar sampai sekarang. Tapi iya itu, 
gimana yaa langganan itu kan yang buat usaha kita bisa 
bertahan lama sampai sekarang ya, jadi sebisa mungkin gak 
ngecewain mereka sih, biar besok-besok dia tetap belanja 
disini gitu. 
Fungsinya apa yaa, ya kitanya sendiri aja sih yang bisa 
ngerasain manfaat dari prinsip berdagang tadi dan mungkin 
yang bisa diliat itu dari tercukupinya kebutuhan hidup sehari-
hari dari hasil usaha jualan ini. 

3 Noesis Nah kalau untuk barang-barang yang emang banyak dibeli 
dan dibutuhin pelanggan yang pasti aku bisa perkirain sendiri 
berapa banyak, dan itu pasti habis sih. Terus kalau untuk 
barang-barang lain yang nggak bisa di retur itu, kerugiannya 
itu alhamdulillah bisa {tertutupi} sama yang lain. 
Nerapinnya ya… contohnya aja kan kayak barang-barang 
yang udah expired, gak mungkin kita jual ke pembeli, terus 
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kalau timbangan juga kita taroh di depan sini kan (menunjuk 
ke timbangan), jadi mereka liat juga kalau emang bener nih 
yang kita timbang 1 kg misalnya, gak kurang gitu... Terus 
kalau harga barang mau naik pun kita kasih tau kok ini 
harganya mau naik ya bu nggak kayak kemarin lagi, jadi 
mereka nggak kaget kalau besok2 harganya udah berubah, 
pun kalau udah kembali normal ke harga awal kita juga 
jualnya harus jujur ya balik ke harga normalnya gitu, kayak 
minyak waktu itu. 
Ya pastilah kalau usaha itu kan bakal ngalamin kerugian, bisa 
dari utang yang nggak dibayar tadi terus salah kasih 
kembalian juga pernah, nah alhamdulillahnya kerugian kayak 
gitu bisa ketutup sama keuntungan yang kita dapat, lagi pula 
kalau kita {jujur} saat jualan rezeki kita nggak kemana kok 
walaupun banyak aja juga yang jualan sembako disini. 
...biar kita tetap ada yang beli terus langganan nggak milih 
belanja di tempat lain karna kan harganya sama... biar kita 
masih bisa bersaing sama penjual lain kan sama-sama buat 
nyari rezeki yaa. 
Ini juga yang paling penting sih, kita harus bersyukur sama 
apa yang kita dapat hari ini, mau hari ini sepi pembeli, mau 
rame, keadaan apapun harus disyukuri aja. Setiap pedagang 
juga ada sendiri kok rejekinya walaupun jenis usahanya sama, 
yang penting kita harus selalu jujur dan pertahankan 
pelanggan kita. 
Iya sih pelanggan kan yang utama, Ya biarin aja lah, yang 
penting kan niat kita baik yaa mau bantu gitu kasih utang ke 
dia, jadi yasudah mau gimana lagi biarin aja. 
Ini juga yang paling penting sih, kita harus bersyukur sama 
apa yang kita dapat hari ini, mau hari ini sepi pembeli, mau 
rame, keadaan apapun harus disyukuri aja. 
Setiap pedagang juga ada sendiri kok rejekinya walaupun 
jenis usahanya sama, yang penting kita harus selalu jujur dan 
pertahankan pelanggan kita. 

4 Intentional 
Analysis 

Ibu Anisa memahami pentingnya akuntansi melalui 
pelaksanaan pengumpulan nota-nota pembelian barang 
dilakukan untuk menghindari kerugian usaha. 
Ibu Anisa memahami pentingnya akuntansi melalui 
penghitungan harga jual yang mengikuti harga pasar dengan 
tujuan untuk mempertahankan pelanggannya. 
Ibu Anisa memahami pentingnya akuntansi melalui 
pelaksanaan pencatatan piutang pelanggannya dengan tujuan 
untuk memudahkan dalam menagih pelanggannya sekaligus 
sebagai upaya dalam mempertahankan pelanggannya. 
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5 Eidetic 

Reduction 
Ibu Anisa menyadari pengumpulan nota-nota pembelian 
barang dilakukan untuk menghindari kerugian usaha sebagai 
bentuk keyakinannya bahwa kesyukuran dan kejujuran dalam 
berusaha akan selalu membawa pada keuntungan. 
Ibu Anisa menyadari bahwa penghitungan harga jual yang 
mengikuti harga pasar akan mempertahankan pelanggannya 
berdasarkan prinsip tawakal, yaitu bahwa setiap pedagang 
telah memiliki rezekinya masing-masing yang tidak akan 
tertukar dengan pedagang lain. Prinsip tawakal terhadap 
harga jual mengedepankan kesyukuran dan kejujuran 
terhadap setiap kondisi hasil usahanya. 
Ibu Anisa menyadari bahwa pencatatan piutang pelanggannya 
dengan cara jujur akan memudahkan dalam menagih dan 
mempertaankan pelanggannya sebagai suatu ikhtiar yang 
hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah dengan cara 
mengikhlaskan dan mensyukuri hasil usahanya dalam bentuk 
apapun. 

C. Analisis Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutisno 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Akuntansi yang catatan pendapatan sehari-hari gitu ya? 

Standar akuntansi itu apa mbak? Nggak tau saya nggak 
pernah dengar dan nggak tau. 
Kalau pendapatan setiap hari {saya nggak catet} mbak, tapi 
kalau pengeluaran saya kumpulin nota pembeliannya aja 
mbak. 
...yang jelas ya saya jual menyesuaikan sama keuntungan 
saya aja, untungnya ya sekitar 20% dari harga beli itu aja sih. 
...kadang saya tulis di kertas juga atau di hp gitu misalnya 
takut lupa kan mau ambil barang berapa banyak, gitu aja sih. 

2 Epoche Yaa gimana ya mbak, karna emang pendapatan usaha ini kan 
nggak seberapa ya jadi ya saya rasa ndak perlu dicatet, kalau 
{pendapatan banyak mungkin baru dicatet}. 
Nota pembelian itu saya kumpulin aja mbak biar inget 
kemarin belinya berapa banyak, jadi nanti kalau mau beli lagi 
bisa dikira-kira, tapi kalau saya sudah beli lagi, nota 
sebelumnya saya buang, jadi saya simpan yang baru aja mbak. 
terus kita kan juga bisa liat sisa dagangan secara fisik yaa, 
ya… kita kira-kira aja berapa nanti yang bakal dibeli kembali. 
...ya saya kadang kalau mereka beli banyak baru saya mau 
ngikutin harga di tempat lain, tapi kalo yang dia beli sedikit 
dan mau nyamain sama tempat lain, yaa saya nggak mau. 
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Catet mbak, karna kadang saya suka lupa, karna mereka 
kadang juga bayar nggak di hari yang sama. 
Karna yaa itu yang seharusnya jadi pendapatan saya hari itu, 
jadi yaa untuk mengambil hak saya di situ kan harus ada 
catatannya, harus ada buktinya saat kita mau nagih, biasanya 
orang yang utang itu juga suka lupa kalau dia punya utang 
sama kita mbak. 
Pernah mbak, waktu itu saya pernah ditipu orang. Jadi dia itu 
ambil banyak barang kan ceritanya dia mau jualan juga, 
pengecer lah istilahnya, nah dia mau ambil sama saya aja gitu 
pemasoknya kan karna sama saya boleh dicicil, ya jadi saya 
kasih, jadi dia bayar waktu itu separonya dulu, jadi saya iyain 
kan, besok-besok ndak balik lagi. 

3 Noesis Mungkin yang pertama itu percaya dan yakin aja bahwa 
rezeki itu sudah diatur sama yang di atas, walaupun kadang 
nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, seenggaknya 
Allah nggak mungkin biarin kita kelaparan, pasti ada aja 
Allah kasih rezeki buat kita hidup. 
Lagi pula, kalau semisal pembeli mau beli barang yang nggak 
ada di tempat saya, saya tawarin juga untuk membeli di 
tempat lain yang menjual barang dagangan yang sama ya 
saling {tolong-menolong} aja lah mbak.. 
...ya kita sebagai pedagang harus jujur itu... 
Ya.. jangan sampai menjatuhkan antar pedagang lah mbak, 
karna masih banyak kan yang kita temui itu seperti itu. 
Terus mungkin ya nggak boleh ninggalin solat walaupun 
sedang berdagang, ya kalo saya berdua sama istri saya, dia 
yang jaga terus saya solat gantian. Tapi kalau saya jaga 
sendiri, tak tinggal solat ya titip sama yang lain sementara. 
...tapi kalau orang utang itu kan berarti ada uang saya disitu 
yang dia pakai kan, dan setau saya {utang itu harus dicatet} 
mbak. 
Ya… karna saya tau mbak, susahnya cari modal usaha itu 
bagaimana, ya mau niat bantu aja lah, terus ya saya percaya 
aja kan karna sama-sama niatnya untuk bisa makan, dan dia 
juga bilang kan mau cicil, jadi ya saya percaya aja mbak. 
Mungkin yang pertama itu percaya dan yakin aja bahwa 
rezeki itu sudah diatur sama yang di atas, walaupun kadang 
nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, seenggaknya 
Allah nggak mungkin biarin kita kelaparan, pasti ada aja 
Allah kasih rezeki buat kita hidup. 
Kalau pun tadi ada pencatatan kan hanya catatan piutang yaa, 
karna memang kan seperti yang kita tahu bahwa utang itu 
wajib dicatat ya, biar nggak selisih juga. 
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4 Intentional 

Analysis 
Bapak Sutisno memahami pentingnya akuntansi melalui 
pengumpulan nota pembeliannya agar dapat mengingat 
jumlah barang yang telah dibeli serta memudahkan dalam 
memesan kembali dengan jumlah yang sama dan menetapkan 
harga jual. 
Bapak Sutisno memahami pentingnya akuntansi melalui 
penghitungan harga jual yang menaikkan 20 persen dari harga 
pada nota pembelian. 
Bapak Sutisno memahami pentingnya akuntansi melalui 
pencatatan persediaan dan piutang yang memudahkannya 
dalam memesan barang dagangan serta sebagai bukti bahwa 
kepemilikan hak kepada orang lain sehingga memudahkan 
dalam penagihannya. 

5 Eidetic 
Reduction 

Bapak Sutisno menyadari bahwa pengumpulan nota 
pembelian akan memudahkan dalam memesan barang dan 
menetapkan harga jual yang didasarkan pada sikap tawakal 
karena Allah sudah mengatur rezekinya dan tidak 
membiarkan diri dan keluarganya kelaparan. 
Bapak Sutisno menyadari bahwa penghitungan harga jual 
berdasarkan pada kejujuran serta tolong-menolong sesama 
pedagang dalam mencari rezeki. 
Bapak Sutisno menyadari bahwa pencatatan persediaan dan 
piutang akan memudahkan dalam memesan barang dagangan 
serta sebagai bukti kepemilihan hak kepada orang lain 
sehingga memudahkan dalam penagihannya yang didasarkan 
pada sikap berserah diri kepada Allah. 

D. Analisis Hasil Wawancara Dengan Ibu Ita 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Akuntansi itu yang tulis di buku itu yaa, yang ada kolom-

kolomnya kan? Standarnya adakah emang? Standar yang 
kaya apa? saya nggak tau sih.... Nggak pernah tau sih saya 
mbak, Taunya akuntansi itu tadi aja, yang pencatatan itu kan 
baru masukin harga-harganya, terus biasanya dibuat kolom-
kolom gitu. 
Yaa.. kalau untuk catatan yang saya tulis pribadi di buku gitu 
{nggak ada} sih, cuman saya simpan nota kayak gini aja sih 
(sambil menunjukkan nota pembelian barang) 
Kalau saya sih sama aja kayak standar harga pasar, jadi kita 
disini hampir sama semua sih harganya. 
Makanya biar saya nggak catet, tapi selesai jualan langsung 
saya sisihkan ini untung usaha buat kebutuhan pribadi dan 
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sebagian saya simpan saya sisihkan buat bayar pembelian 
barang jualan itu. 

2 Epoche Notanya ini ya biar kita tau aja sih mbak, sudah dibayar lunas 
kah atau kredit kah, jadi pengeluaran juga tau berapa. 
Karna apa yaa, kan yang ngelola saya sendiri, jadi otomatis 
yang tau semua harga pembelian, pendapatan perhari juga 
saya jadi ya saya nggak catet mbak, tapi kalau untuk semisal 
pendapatan saya perhari itu biasanya {saya sisihkan} 
sebagian buat beli barang selanjutnya gitu. 
Biar anak saya ikut temani jualan juga, saya nggak pernah 
ambil dari laci jualan ini, pasti saya kasih dari dompet saya 
mbak, soalnya kalau nggak kayak gitu, kita nggak tau 
pendapatan asli kita perhari berapa kan, nanti habis buat 
belanja-belanja anak kita, nggak ketahuan untung kita berapa. 
Saya gin biar belanja gorengan kah, minuman kah, tetap aja 
saya pakai uang pribadi di dompet saya mbak, nggak mau 
saya ambil uang jualan pokoknya. 
...itu kayak apa, pokoknya asal jualan aja, jadi nggak tau 
untung berapa ya itu juga buat makan, buat belanja, pokoknya 
jadi satu semuanya. Terus lama-lama aku mikir kayaknya 
jualan yang bener nggak gini deh, kayaknya harus diatur deh 
buat pengeluaran berapa, buat pribadi berapa. 

3 Noesis ...kalau kumpulin nota itu yaa pasti karna prinsip jujur dan 
bertanggungjawab lah sama usaha yang saya jalankan, saya 
juga jualan nggak mau jual barang yang expired atau jual 
merkuri gitu yang bahaya... 
Ya gimana ya… menurut saya sih iya, mereka kan nggak 
beda-bedain antar pembeli satu dengan yang lain, sedangkan 
di pasar masih ada yang begitu beda-bedain pembeli. Terus 
mereka itu lebih ramah aja ke pembeli misalnya bilang 
“terimakasih” sedangkan di pasar kan jarang, walaupun 
kadang di pasar ada juga penjual yang nanya ‘cari apa bu’ atau 
langsung nawarin harga barang jualannya yang murah, ya.. 
gitu aja sih. 
...nah berarti misal pelayanannya bisa kita contoh kayak 
ramah, pakai pakaian yang rapi... 
...yang penting banget itu saya selalu mengikrarkan {akad} 
“jual lah” kayak gitu sih jadi secara nggak langsung 
kepemilikan barang saya pindah ke tangan pembeli. 
...ada ikrar akad ini secara nggak langsung kepemilikan 
barang yang semula hak saya pindah ke tangan pembeli, terus 
kayak kita bilang “jual lah” terus dia terima kan berarti dia 
setuju atau nerima sama barang yang kita jual. 
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4 Intentional 

Analysis 
Ibu Ita memahami pentingnya akuntansi melalui 
penyimpanan nota pembelian yang bermanfaat dalam 
mengontrol utang didukung oleh daya ingat terhadap seluruh 
barang dagangannya. 
Ibu Ita memahami pentingnya akuntansi melalui 
penghitungan harga jual berdasarkan pada harga pasar 
penyisihan keuntungan. 

5 Eidetic 
Reduction 

Ibu Ita menyadari bahwa penyimpanan nota pembelian akan 
bermanfaat dalam mengontrol utang dengan dukungan daya 
ingat terhadap seluruh barang dagangannya berdasarkan pada 
kejujuran dan tanggung jawab sehingga tidak merugikan 
pihak lain. 
Ibu Ita menyadari bahwa penghitungan harga jual 
berdasarkan pada harga pasar dan penyisihan keuntungan 
mesti dilakukan dengan pelayanan yang baik kepada 
pelanggan dan keluarganya berdasarkan akad dan kejelasan 
yang mengandung nilai keikhlasan terhadap kondisi dan 
harga barang serta pemenuhan kebutuhan pribadinya. 

E. Analisis Hasil Wawancara Dengan Ibu Leni 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Akuntansi itu catatan seperti ini kah (menunjukkan catatan 

usahanya). Kalau standarnya aku nggak tau....Waktu itu 
pernah sih ada sosialisasi dari koperasi atau apa gitu aku lupa, 
tapi karna orang-orang juga sibuk jualan, jadi nggak terlalu 
apa yaa perhatikan. Mereka kasih buku gitu buat kita catat-
catat berapa hasil jualan kita, pengeluaran kita apa-apa aja, 
kata mereka pencatatan seperti itu namanya akuntansi tadi. 
Oh kalau yang kue Rp5.000/4biji itu dia taroh harga Rp1.000 
per biji, yang Rp1.000 itu Rp800/biji harga awalnya, kalau 
yang Rp2.000 dia udah taroh Rp1.500/biji, terus kayak putu 
ini Rp3.500 dia kasih, yaa terserah kita aja sih sebenarnya 
mau jual berapa. 
Iya kalau itu sudah saya pisahkan sendiri yang dari hasil 
jualan kue ya buat modal bikin kue besok lagi, tapi kalau 
untuk keuntungan atau pendapatan usaha sendiri itu ya buat 
makan sehari-hari gitu. 
Aku catat nama, hari, jumlah kue sama jumlah uangnya yang 
nitip kue di sini, kayak gini nih (menunjukkan catatan 
usahanya). Ya kalau jualan kayak aku nggak mungkin kalau 
nggak dicatat, karena jenis kue yang banyak dan bias selisih 
juga sama penjual kuenya ini, makanya aku catat kan. 



185 
 

 

No. Tahapan Informasi 
2 Epoche ...yang penting nggak terlalu jauh aja dari harga pasar juga, 

karna di sini kan yang jual bukan Cuma aku yaa.. nanti kalau 
terlalu mahal juga nggak banyak yang beli. 
...ada beberapa kue yang harganya sama, ada juga yang beda 
dari tempat yang lain yaa. 
...tapi kasian juga kadang kalau mereka banyak yang nggak 
laku kan, otomatis aku juga nggak banyak dapat untung, 
untungku juga paling besar 500 satu kue. 
Ya… biar enak aja sih keliatan gitu untung dari jualan orang 
tadi berapa banyak, terus juga biar keliatan kue yang aku jual 
ini untung kah atau rugi kah karna banyak yang nggak laku 
misalnya hari ini, kalau semuanya digabung nanti besok-
besok malah kebiasaan dicampur jadi nggak keliatan untung 
jualan dan rugi masing-masing. 
Ya.. biar jelas aja dia titip kue di sini berapa banyak, habisnya 
berapa, biar nggak rugi satu sama lain kan, biar nggak {salah 
paham} juga, makanya dicatat. 
Dulu itu mereka taroh kue yang dititip terus diselipin di 
bawah ceper ini kan jumlah kuenya di kertas kecil gitu, 
misalnya 20pcs dia tulis begitu aja sih, pernah juga kan kertas-
kertas kayak gitu hilang tekipai gitu nah. Jadi saya nggak buat 
catatan sama sekali, saling percaya aja sama apa yang sudah 
ditulis penjualnya. 
Perubahan ya ada, jadi keliatan aja gitu jelas jumlahnya 
berapa habisnya, sisanya berapa kan ku tulis yaa, mereka liat 
juga kok yang ku tulis ini pas mereka ambil kuenya kan juga 
sekalian kasih uangnya, jadi ya transparan aja, aku sama dia 
sama-sama liat kan ku tulis berapa banyak biar nggak selisih 
lagi kayak dulu. 

3 Noesis … Ibaratkan usaha inikan titipan ya, jadi harus bisa pegang 
amanah aja lah gitu, dan harus jujur karna nggak boleh juga 
ambil hak atau keuntungan orang lain kan, terus saling 
menghargai juga mereka jualan titip kuenya, aku juga jualan 
di sini. Yaa ibaratkan pas aku dengar dipengajian itu kalau 
kita jualan atau usaha itu {kita cuma pelayan}, karna {pemilik 
yang sesungguhnya itu kan Allah}, kita cuma pegawai aja. 
Alhamdulillah sih nggak ya, walaupun misal dia nggak ambil 
gitu hasil kuenya, tapikan sudah aku sisihkan, jadi ya sampai 
rumah yang aku ambil Cuma untung usaha dan untung jualan 
dari kue yang aku buat sendiri. 

4 Intentional 
Analysis 

Ibu Leni memahami pentingnya akuntansi melalui 
penghitungan harga yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat 
menolong agar kue titipan para pemasok kue dapat terjual, 
sehingga pemasok kue tidak dirugikan. 
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Ibu Leni juga memahami pentingnya akuntansi melalui 
penyisihan keuntungan, sehingga dapat mengontrol 
penggunaan hasil penjualan yang merupakan utang yang 
harus dibayarkan kepada pembuat/penitip kue. 
Ibu Leni memahami pentingnya akuntansi melalui pencatatan 
persediaan, penjualan, dan utang yang sangat bermanfaat 
untuk menghindari kerugian dan salah paham dengan 
pembuat kue. 

5 Eidetic 
Reduction 

Ibu Leni menyadari bahwa penghitungan harga yang tidak 
terlalu tinggi dapat mempercepat penjualan kue titipan, 
sehingga pemasok kue tidak dirugikan berdasarkan pada 
prinsip amanah dan menghargai hak pembuat kue. 
Ibu Leni juga menyadari bahwa penyisihan keuntungan akan 
memudahkan dalam mengontrol penggunaan hasil penjualan 
yang merupakan utang yang harus dibayarkan kepada 
pembuat/penitip kue berdasarkan pada prinsip amanah dan 
menghargai hak pembuat kue. 
Ibu Leni menyadari bahwa pencatatan persediaan, penjualan, 
dan utang akan bermanfaat untuk menghindari kerugian dan 
salah paham dengan pembuat kue berdasarkan pada prinsip 
amanah dan menghargai hak pembuat kue. 

F. Analisis Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Pencatatan yang saya tau kayak hasil jualan dan pengeluaran 

usaha, untuk standar akuntansinya saya nggak tau. 
Yang pasti harus menyesuaikan dengan harga dari pemasok 
dulu yaa, kalau harga ayam yang dikasih misalnya turun dari 
biasanya ya kita jualnya juga murah, kalau lagi naik ya kita 
jualnya juga naik. Kalau saya pribadi sih nentuin harga jual 
sendiri yaa tanpa mengikuti standar pasar berapa orang jual. 
Soalnya rata-rata pembeli juga bilang lebih murah belanja di 
sini dibanding yang lain. 
...tapi kalau orang utang dan utang saya ke pemasok, ya saya 
catet. 
...yang pentingkan usaha kita pastinya bisa untung buat modal 
usaha juga buat kebutuhan pribadi, nggak mungkin kan usaha 
nggak {mengharapkan untung}. 

2 Epoche Ya… kan nawar itu nggak papa mbak, yang penting kita juga 
sudah kasih harga, kalau mereka bersedia beli ya beli kalau 
nggak ya nggak, kita juga nggak mungkin maksa orang buat 
beli, tapi yaa ada juga yang nawar diba wah harga yang saya 
kasih, tapi kalau saya nggak bersedia ya saya juga nggak 
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kasih, yaa… sama-sama sepakati harga aja, saya setuju dia 
juga, kadang saya juga bisa menyetujui harga yang mereka 
tawar tapi itu biasanya kalau dia beli dengan jumlah banyak 
yaa.. minimal 3 potong ayam, baru saya kasih harga di bawah 
harga biasanya. 
Apa yaa.. mungkin kayak yang tadi saya bilang, {kenali 
pesaing usaha, liat peluang usaha} tadi, terus menjaga 
kualitas ayam yang dijual, jangan sampai ada yang ngeluh 
bahwa ayam yang kita jual ini kualitasnya jelek, terus apa lagi 
ya.. ijinkan pengencer tadi atau istilahnya kerjasama sama si 
pengencer ini, nggak jelek-jelekin usaha atau merendahkan 
usaha orang lain semisal bilang di sini lebih murah atau lebih 
baru ayamnya karna kan pembeli bisa menilai sendiri tanpa 
harus kita berkoar-koar seperti itu. 
...kalau dicampur semua kita nggak pernah tau dong besar 
keuntungan kita perhari berapa, kemampuan kita buat usaha 
ini berapa kayak bayar upah pekerja, yaa biar lebih mudah aja 
ngitung keuangannya mbak, terutama buat istri saya yang 
memang ngatur ini kan. 
Kayak misalnya ada pemisah seperti ini kan sebagian 
pendapatan pasti kita tabung yaa buat keperluan lainnya, 
bukan cuma untuk keperluan kebutuhan makan sehari-hari 
misalnya, harus siapin juga buat sekolah anak. 
....cuma dulu itu saya nggak pisahin antara pendapatan 
berapa, upah juga dulu itu mingguan dikasih, ya kadang istri 
saya ambil juga uang dari laci berapa, anak saya juga kalau 
jajan apa ambil disini, belum lagi dulu karyawan kalau ambil 
upahnya duluan yang harusnya diambil perminggu, yaa 
seperti itulah kalau nggak ada pemisahnya susah mbak belum 
lagi kalau kita nggak siapin buat bayar utang ke pemasok. 
Kalau utang saya ke pemasok biasa saya catet mereka juga 
catet, karna sebagian dibayar, sebagian sisanya saya bayar 
nanti dari pendapatan jualan. 
Ya… kalau itu biasa kita bayar sebagian aja, sebagian lagi 
dibayar nanti kalau sudah ada keuntungan dari jualan, seperti 
itu aja terus menerus siklus usaha ini mbak, {ambil utang 
bayar} 
...catatnya ya gimana yaa… tanggalnya, jumlah ayamnya itu 
aja sih, ayam telor berapa, ayam potong berapa ayam 
kampung berapa yang kita ambil, ya walaupun tanpa dicatat 
kita ingat aja sih orang langganan juga tiap hari ambil di sana, 
masa kita nggak ingat jumlahnya juga kurang lebih hampir 
sama tiap hari, kecuali misal mau lebaran yaa, bisa lebih 
banyak ambil ayamnya. Nah, kalau saya sendiri catatnya di 
hp aja mbak, yang utang kan jadi keliatan siapa aja jumlahnya 



188 
 

 

No. Tahapan Informasi 
berapa kan ada di hp kita itu, kalau utang saya juga kan disitu 
ada riwayat pesanannya ya berapa banyak, saya punya bukti 
mereka juga punya. 
Tapi kalau istri saya ya catatnya di buku di rumah dia catat 
kayak yang saya sampaikan tadi dia catat pendapatan hari ini 
berapa, upah sudah dibayar semua atau belum, terus utang 
kita ke pemasok berapa hari ini dari jumlah ayam yang kita 
ambil, catat berapa juga utang yang mau dibayar, terus utang-
utang pedagang ikan apaitu istilahnya pengencer misalnya 
juga dicatat sama istri saya, kalau saya nggak sempet catat 
sebanyak itu juga, biasa kan perempuan yaa yang rajin buat 
catatan begitu. 
Oh ada juga yang ambil dari kita kok ada, kayak pedagang 
sayuran dan ikan yang keliling kompleks seperti itu kan, kalau 
orang yang utang juga saya catat, walaupun ada yang {cicil} 
juga utangnya, ada juga yang tepat janji bayarnya, ada juga 
yang {nggak kembali} ada. 

3 Noesis Yang pertama itu prinsip untuk bekerja secara ulet atau kerja 
keras yaa, terus disiplin, jujur dalam usaha jangan jual ayam 
bilang kualitas baik padahal sudah jelek misalnya, tidak 
menjelek-jelekan usaha orang lain, terus baca doa sebelum 
memulai usaha. 
...bahwa sisihkan sebagian pendapatan kita untuk fakir miskin 
atau sedekahkan ke masjid, waktu itu sempat berapa tahun 
yang dari lembaga zakat taroh celengan sedekah juga di sini, 
saya nggak masalah, malah bantu kita untuk selalu 
bersedekah. 
Ya.. gimana yaa kita kan kalau mereka bayar gitu pasti kita 
catat sudah bayar kan, masa iya kita bohong, kan ada 
catatannya lah, tapi memang ada aja yang mucil juga bilang 
sudah bayar, malah berani nuduh kita yang nggak catat dan 
nggak ingat, ada juga yang berkali-kali ditagih jawab iya nanti 
dibayar, ada yang nggak respon lagi, dibilang rugi juga yaa 
bisa, tapi saya mikirnya bisa aja karna keikhlasan kita usaha 
ini jadi bisa bertahan selama ini, masih banyak yang beli, 
masih ada keuntungan usaha juga. 

4 Intentional 
Analysis 

Bapak Agus memahami pentingnya akuntansi melalui 
penghitungan harga jual dan penyisihan keuntungan agar 
harga jual dapat diterima oleh pelanggannya serta kebutuhan 
pribadi terpenuhi tanpa mengganggu kinerja usaha. 
Bapak Agus memahami pentingnya akuntansi melalui 
pencatatan penjualan, beban upah karyawan, utang, dan 
piutang yang bermanfaat dalam menghitung pendapatan, 
penyisihan keuntungan untuk pribadi, mengendalikan 
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pembayaran beban dan utang kepada pemasok, dan menagih 
piutang kepada pedagang eceran. 

5 Eidetic 
Reduction 

Bapak Agus menyadari bahwa penghitungan harga jual dan 
penyisihan keuntungan dapat diterima pelanggan serta 
keluarganya yang dilaksanakan berdasarkan pada kejujuran, 
tawakal, dan kepedulian. 
Bapak Agus menyadari bahwa pencatatan penjualan, beban 
upah karyawan, utang, dan piutang bermanfaat dalam 
menghitung pendapatan, menyisihkan keuntungan untuk 
pribadi, mengendalikan pembayaran beban dan utang, dan 
memudahkan penagihan piutang berdasarkan pada 
keikhlasan. 

G. Analisis Hasil Wawancara Dengan Ibu Aminah 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Ya… tahunya aku itu mencatat banar ay, standar apa pulang 

itu kada tahu aku. 
Kada pang lah, kan beda jua agennya, masing-masing kan 
meambil di agen yang beda, jadi kada kawa ay disamakan, 
amunnya di sini Rp30.000 bisa aja di sana telarang atau 
temurah pada di sini, kayak itu jua di sana, {kada kawa kalo 
disamakan}. Kalo menentukan harga jual tu, kalo aku 
meumpati harga agen eceran berapa itu yang ku bari 
harganya, kan aku menungkarnya harga grosir lah. 
Beda-beda, tergantung pendapatan yang kita dapat dihari itu 
pang, amunnya banyak dapatnya banyak jua yang kita 
sisihkan, amunnya sedikit, sedikit jua, memang pang 
pertama-tama yang kita pikirkan itu kasan makan dulu, 
habistu hanyar kasan menyicil utang ini, ya walaupun bayar 
hutang tu penting, tapikan kalo {kebutuhan kasan hidup jua 
lebih penting}.  Fungsinya tu yaa biar nyaman aja pang, 
apalah kayak tahu aja tu nah berapa kita dapat bujur-bujur 
kasan makan, berapa jua yang bisa kita kumpulin kasan 
membayar hutang. 
Iya, setiap kali ay meambil barang kita catat berapa, ia jua 
mencatat pang utang urang ke inya berapa. 

2 Epoche Catatnya biasanya tu jumlah barangnya sama jumlah 
harganya banar ay, kalau inya (si pemasok) biasanya 
dicatatinya jenis barangnya, harga barangnya sebiji berapa 
hanyar ditotalnya kalo, amunnya aku ni hanya totalnya haja 
pang langsung ku catat, karna kan aku sudah tahu jua kalo 
harga-harga barangnya hapal sudah betahun-tahun bejualan 
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ini, kalau inya tu biasa di buku nota tu pang, amunnya lunas, 
hanyar notanya dibarikan ke kita. 
Ya.. kasan apa jua, kan yang meambil barangnya aku jua 
duwan abahnya (suaminya), aku jua yang bejualan, jadi hapal 
ay sudah barang-barang baru apa haja, hutang tadi meambil 
berapa jua. Kita ceki sebiji-sebiji jua pang barangnya apa haja 
yang diambil sekalinya ada yang kurang kah atau kelebihan 
masukan barangnya. 
Pernah, tapi sekali dua kali aja, itu gin inyanya jua yang 
mehilangkan notanya, jadi aku ni membayari sesuai haja 
dengan catatanku tu pang. Nah untungnya sudah belangganan 
kalo jadi percaya aja pang jua inya. 
Lagi dahulu tu kada pang mencatat, sudah langganan kalo jadi 
yaa diingati aja, tapi kan wahini agennya lain, kada meambil 
disitu lagi, jadi {mau kada mau dicatat}. 

3 Noesis  Apalah, amunnya hutang itu kan dicatat memang kita disuruh 
kalo kasan mencatat, ditambah kitanya lagi handak nyaman 
meatur jualan makanya dicatati kalo hutang kita berapa. 
Kenapa jua harus mencatat, ini kan lain ampun kita jua 
barangnya ini usaha ini seberataan amanah kalo, titipan Allah 
kalo, Allah pemilik mutlaknya, jadi kita ni bejualan aja bujur-
bujur, yang dilarang jangan digawi, yang diperintah kita 
laksanakan. 
Bebas aja urang menawar tu, mau setengah harga kah mau 
ibaratnya kada masuk akal kah menawarnya tu bebas aja, 
tapikan kitanya lagi yang menentukan harga barangnya ini, 
amunnya cocok dengan yang inya tawar iihkan aja, bari aja 
barangnya, amunnya balum cocok, kita naikkan lagi harga 
yang ditawarnya sampai cocok tu pang harganya dengan 
hargaku, amunnya deal akunya kada kebaratan, kada tepaksa, 
inyanya handak jua dengan harga seitu ayuk jaa jadi jual-beli 
kan, amunnya inya meambil banyak gin kena kita bari’i lagi 
harga lain, kayak apatu diskon lah yang kayak di mol tu. 

4 Intentional 
Analysis 

Ibu Aminah memahami pentingnya akuntansi melalui 
penghitungan harga jual yang memperhatikan harga pokok 
barang dan penyisihan keuntungan untuk pribadi dan 
pembayaran utang dalam rangka tawar-menawar. 
Ibu Aminah memahami pentingnya akuntansi melalui 
pencatatan utang untuk menghindari pelunasan utang yang 
tidak tepat. 

5 Eidetic 
Reduction 

Ibu Aminah menyadari bahwa penghitungan harga jual yang 
memperhatikan harga pokok barang dan penyisihan 
keuntungan untuk pribadi dan pembayaran utang bermanfaat 
dalam tawar-menawar yang mengedepankan keikhlasan, 
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sehingga pembeli tidak keberatan dengan harga yang 
akhirnya disepakati dan modal usahanya tidak tergerus. 
Ibu Aminah menyadari bahwa pencatatan utang untuk 
menghindari pelunasan utang yang tidak tepat karena 
usahanya merupakan amanah Allah, sehingga 
mengedepankan tawakal kepada Allah swt. 

H. Analisis Hasil Wawancara Dengan Bapak Haji Syukur 

No. Tahapan Informasi 
1 Noema Tau, seperti catatan keuangan usaha toh. Kalau untuk 

standarnya tidak pernah saya tau. 
Tidak ada saya, ya walaupun {seharusnya ada} kan setiap 
usaha itu ya, paling saya cuma pakai nota begini saya 
kumpulkan. 
Ya… harga jualnya yang pasti mengikuti standar harga emas, 
biar kata modal saya dulu beli emas ini Rp 500.000/gram, tapi 
kalau untuk menjual tetap saya mengikuti standar harga emas 
sekarang toh, kalau emas murah ya pasti saya rugi kalau harga 
belinya mahal, tapi kalau emas naik yaa pasti saya juga 
untung. Terlepas dari mengikuti standar harga emas tadi, kan 
tadi saya juga sudah kasih patokan atau standar lah 
keuntungan yang saya peroleh Rp 30.000/gram tadi untuk 
ongkos itu, ini standar saya pribadi ya, tidak sama pasti setiap 
toko emas itu kalau kamu liat beda-beda ongkosnya itu. 
Ya iya ada, walaupun saya tidak catat, tapi {bisa saya atur} 
ini semua, saya pisah-pisah ini, berapa uang untuk kas 
kembali besok, pendapatan berapa hari ini bisa saya hitung 
juga, untuk modal berapa. 

2 Epoche Karena apa yaa.. saya kan awal usaha ini memang modalnya 
dari uang pribadi saya sendiri, tidak saya berhutang misalnya 
toh ambil dari koperasi atau bank tidak... 
… saya dulu sesuaikan dengan modal saya, saya atur sendiri 
pendapatan dam modal ini kan, jadi tidak ada saya catat. 
...tapi karena saya kerjanya sendiri tidak sempat saya buat-
buat begitu, karena saya pikir juga saya yang pegang uangnya 
ini saya yang kelola seperti itu semuanya, jadi yaa.. saya tidak 
catat, hanya kumpul nota saja saya. 
...nanti kan kalau sudah mau tutup toko, saya hitung ini berapa 
tadi orang jual saya tinggal liat di nota nya, atau berapa tadi 
orang beli, tinggal saya lihat baru saya hitung-hitung lagi 
berapa pendapatan saya hari ini begitu. 
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Kalau saya ambil keuntungan itu Rp 30.000/gram emasnya, 
jadi berapapun total pendapatan saya kurang saja dengan kas 
awal dan modal barang emas ini ya. 
Ya… liat saja notanya dia berapa toh, tinggal kita kurang saja 
sama potongan ongkos pergram kalau dia beli ditoko saya 
sendiri hanya potong ongkos, tapi kalau dia beli umpamanya 
di toko lain, saya hitung harga sesuai harga emas ini hari 
dikali berat gramnya sama ongkosnya, jadi kalau dia jual 
diwaktu harga naik, ya dia untung juga. Yang penting ada 
suratnya saja aman itu, mudah jadinya kita menghitungnya 
juga. Terus kita lihat juga nilai emasnya sendiri dari 
kualitasnya itu kadar berapa emasnya, bentuknya juga kita 
perhatikan bisa jadi ada kerusakan atau biasanya itu kalau 
cincin banyak permatanya suka hilang. 
...pernah toh saya kapan hari itu, mamaknya itu langganan 
saya, sering kalau belanja perhiasan ditempat saya sama 
anaknya itu, jadi saya kenal juga. Waktu itu dia jual sama saya 
gelang dia bilang punya istrinya, tapi lupa ditaruh dimana itu 
surat, ee… sekalinya dia bawa itu barang curian. Jadi saya tau 
itu karena orang-orang itu tinggal sekitar sini juga, dia 
bertanya saat jual barang kan, bertanya siapa itu yang 
menjual, sekalinya punya dia dicuri... 
Ya.. boleh saja menawar kalau harga yang saya tawarkan 
terlalu kecil biasanya mereka sendiri yang minta ditambah, 
kasih tambah begitu ssya biasanya, sampai harganya pas, saya 
tidak memaksa dan dia juga tidak memaksa, sama-sama 
diuntungkan saja, sama-sama membantu, kalau dia merasa 
tidak sesuai dengan harga beli misalnya yaa saya kasih jelas 
berapa harga emas ini hari kali berat emasnya dan potong 
ongkos pergram juga. 

3 Noesis Saya hanya kumpulkan nota ya, sebagai cara untuk 
memudahkan pengelolaan uang masuk dan uang keluar. Ya.. 
kalau berdagang jual-beli begini yang utama itu saya tidak 
mau merugikan orang lain, itu yang pertama karena tidak bisa 
kita menjalankan usaha kalau kita {merugikan orang lain}, 
tidak berkah usaha kita, buat apa kita punya untung banyak-
banyak kalau kita merugikan orang lan. Yang kedua itu saya 
berprinsip bahwa kita {tidak boleh menjelek-jelekan usaha 
orang lain}. Terlepas dari itu, kita juga perlu untuk membayar 
zakat, apalagi saya ini kan pedagang emas, ada perhitungan 
saya untuk besaran zakat yang harus saya keluarkan. Terus itu 
solat jangan sampai ditinggalkan hanya karna berdagang, 
karna saya tiap waktu solat itu tutup saya punya toko ini, dan 
terakhir itu sedekah, mau besar kecil itu uang yang ada 
dikantong kasih masuk kotak amal mesjid itu harus. 
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Tidak, barangkali lebih ke sepi pembeli saja, apalagi saat 
awal-awal buka usaha ini, belum banyak langganan toh. 
Sampai sekarang saya selalu berprinsip kalau usaha itu tidak 
ada namanya rugi, selagi manusia mau berusaha itu berarti dia 
sudah untung sebenarnya, karna {Allah sendiri yang kasih 
jamin manusia yang mau berusaha bekerja untuk keluarganya 
diberi kecukupan dan pahala yang besar}, ada itu hadist nya 
toh. 
Kita juga perlu untuk kasih liat ini timbangan dan kalkulator 
ini untuk menghitungnya, jangan asal-asal hitung tidak bisa 
kasih tanggung jawab sama orang lain, semisal ditanya. 
Bagaimana ya, saya punya prinsip untuk apa kalau kita 
untung banyak, tapi merugikan atau mendzolimi orang lain, 
karna bisa saja kita berdusta kan harga emas misal saya 
katakan lagi naik, padahal turun, kadang mereka yang jual ini 
tidak tahu juga berapa harga emas itu hari, tapi untuk apa juga 
saya seperti itu, tidak berkah saya punya usaha. 
Ya.. hidup kita di dunia ini kan akan dipertanggungjawabkan, 
kalau semua yang kita buat baik alhamdulillah, tapi kalau kita 
buat yang buruk bagaimana? Apalagi kalau bisnis seperti ini 
kan, perlu sekali kita minta keikhlasan dari pembeli, kitanya 
juga yang menjual ikhlas, untuk kehidupan kita sehari-hari aja 
kita sudah banyak sekali yang akan kita 
pertanggungjawabkan, apalagi kalau kita berdagang ini tidak 
sesuai sama aturan Allah, habislah kita diakhirat nanti di 
hukum seberat-sebaratnya... 
Yang kedua itu saya berprinsip bahwa kita {tidak boleh 
menjelek-jelekan usaha orang lain} 
...belum lagi semakin banyak harta kita maka akan semakin 
banyak pula nanti pertanyaannya, dikasih untuk apa saja itu 
hartanya, tapi kalau kita sudah sedekah, zakat, solat, 
laksanakan perintah Allah, Alhamdulillah kita aman, 
insyaallah. 

4 Intentional 
Analysis 

Bapak Haji Syukur memahami pentingnya akuntansi melalui 
pengumpulan nota pembelian dan penjualan untuk 
menghitung keuntungan yaitu selisih antara modal awal dan 
modal akhir setiap hari. 
Bapak Haji Syukur memahami pentingnya akuntansi melalui 
penghitungan harga jual yang memperhatikan harga standar 
emas ditambah margin keuntungan sebagai dasar tawar-
menawar. 
Bapak Haji Syukur memahami pentingnya akuntansi melalui 
penyisihan keuntungan sehingga dapat menunaikan perintah 
Allah untuk membayar zakat dan sedekah. 
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Reduction 
Bapak Haji Syukur menyadari bahwa pengumpulan nota 
pembelian dan penjualan untuk menghitung keuntungan 
setiap hari sehingga dapat semakin patuh pada perintah Allah 
dan tidak merugikan orang lain. 
Bapak Haji Syukur menyadari bahwa penghitungan harga 
jual berdasarkan harga standar emas ditambah margin 
keuntungan sebagai dasar tawar menawar secara amanah dan 
berorientasi pada tanggung jawab di akhirat. 
Bapak Haji Syukur menyadari bahwa penyisihan keuntungan 
dapat meningkatkan kepatuhannya kepada Allah dalam 
membayar zakat dan sedekah. 

I. Analisis Horizonalizing Antar Informan 

No. 
Kategori 

Pemahaman 
Akuntansi 

Uraian Pemahaman 
Akuntansi Informan 

1 Penyimpanan bukti 
transaksi 

a. Menghindari kerugian 
usaha; 

b. Memudahkan pemesanan 
barang dan penetapan 
harga jual; 

c. Mengontrol utang dengan 
dukungan daya ingat; 

d. Menghitung keuntungan. 

a. Ibu Anisa; 
b. Bapak Sutisno; 
c. Ibu Ita; 
d. Bapak Haji Syukur. 

2 Penghitungan harga 
jual dan penyisihan 
keuntungan 

a. Tidak merugikan orang 
lain; 

b. Mempertahankan 
pelanggannya; 

c. Tolong-menolong sesama 
pedagang; 

d. Pelayanan baik dan 
pemenuhan kebutuhan 
pribadi; 

e. Mempercepat penjualan 
kue titipan; 

f. Mengontrol penggunaan 
hasil penjualan; 

g. Diterima pelanggan serta 
keluarga; 

h. Tawar-menawar dan 
keamanan modal; 

i. Kepatuhan pada Allah. 

a. Ibu Sumiarti; 
b. Ibu Anisa; 
c. Bapak Sutisno; 
d. Ibu Ita; 
e. Ibu Leni; 
f. Bapak Agus; 
g. Ibu Aminah; 
h. Bapak Haji Syukur. 

3 Pencatatan 
transaksi 

a. Menghindari kerugian; a. Ibu Sumiarti; 
b. Ibu Anisa; 
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No. 
Kategori 

Pemahaman 
Akuntansi 

Uraian Pemahaman 
Akuntansi Informan 

b. Memudahkan penagihan 
dan mempertahankan 
pelanggan; 

c. Memudahkan pemesanan 
barang; 

d. Menghindari salah paham; 
e. Ketepatan pembayaran 

utang. 

c. Bapak Sutisno; 
d. Ibu Leni; 
e. Bapak Agus; 
f. Ibu Aminah. 
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