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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi banyak nya jenis-jenis pajak non-halal di Kota 

Makassar, namun beberapa dari masyarakat masih belum paham apa itu pajak non halal 

serta bagaimana pemerintah mengelola hasil pajak tersebut maka dari itu penulis tertarik 

meneliti lebih dalam bagaimana pajak non halal jika di lihat dari sudut pandang Siyasah 

Dusturiah 

 

jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan 

yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif serta perbandingan nya terhadap hukum islam sehingga dapat 

di capai keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan nilai nilai agama  

 

Hasil ini menyimpulkan bahwa penerimaan pajak non-halal di Kota Makassar harus 

dikelola dengan mempertimbangkan pandangan Siyasah Dusturiah, serta implikasi sosial 

dan ekonominya. Kerjasama yang baik antara pemerintah kota dan lembaga agama 

menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan nilai-

nilai agama dalam mengelola pajak non-halal di Kota Makassar. 

 

Skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang 

konsep siyasah dustruriah, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan 

kebijakan publik dan penerimaan pajak. Dengan mengkaji penerimaan pajak non-halal 

dari perspektif ini, skripsi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana Islam 

memandang dan mengatur sistem perpajakan. 

 

Kata Kunci : Pajak, Bapenda, Non halal, Siyasah dusturiah  
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                              BAB I 

                         PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama pemerintah kota yang 

digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan pajak tidak selalu 

tanpa kontroversi, terutama ketika melibatkan kegiatan ekonomi yang dianggap 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah Islam, seperti pajak non halal 

dan tempat hiburan malam. Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di 

Indonesia, tidak luput dari isu ini.
1
 

Pajak non halal merujuk pada jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan 

ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti minuman keras, 

perjudian, dan usaha yang dianggap merugikan moral masyarakat. Sementara itu, 

tempat hiburan malam adalah jenis usaha yang sering menjadi polemik dalam 

pandangan agama, termasuk dalam pandangan Islam. Keduanya menimbulkan 

pertanyaan etis dan hukum dalam pandangan siyasah dusturiah, yaitu perspektif ilmu 

pemerintahan Islam yang mengkaji tentang aturan dan hukum-hukum yang berlaku 

dalam sistem pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.    

Pajak non halal menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi pemerintah 

daerah, termasuk Kota Makassar, dalam mendukung pembangunan dan menyediakan 

berbagai fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat. 

 

 

 
                                                     

1 Departemen Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pajak Non-Halal 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis jenis pajak Non Halal di Kota Makassar? 

2. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiah terkait pengelolaan pajak non halal 

sebagai sumber pemasukan Kota Makassar? 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Untuk lebih terarahnya penilitian ini, dan untuk tidak menmbulkan 

kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan 

judul dan penegasan sebagai berikut: 

 

1. Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada kajian apa saja jenis 

jenis pajak non halal serta bagaimana pemerintah mengelola pajak dari Hasil 

Pajak Non halal di Kota Makassar dalam Perspektif Siyasah Dusturiah. 

2. Deskripsi Fokus 

 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami isi draft 

Proposal ini, agar lebih muda memahami terhadap makna yang terkandung 

dalam draft ini, maka peneliti mengemukakan beberapa pengertian terhadap 

kata yang di anggap perlu. 
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a. Pajak non halal merujuk pada jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan 

ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah 

Islam, seperti pajak atas minuman keras, perjudian, dan usaha yang 

dianggap merugikan lingkungan atau moral masyarakat. Sementara itu, 

tempat hiburan malam mencakup berbagai jenis usaha hiburan yang sering 

kali kontroversial dari sudut pandang agama dan moralitas 

b. Siyasah Dusturiah merupakan bagian Fikih siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan  pilar penting dalam perundang-undangan  tersebut 

C. Kajian Pustaka 

 

Untuk lebih berkaitan sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang 

tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang 

menopang terealisasinya proposal ini. Maka di perlukan beberapa rujukan buku, 

jurnal dan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan proposal ini merupakan 

sumber yang sangat penting menyusun beberapa pokok pembahasan yang di 

maksud. Setelah menelusuri beberapa referensi, peneliti menemukan sejumlah 

buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan di teliti 

yaitu: 

1. Ali, Muhammad, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Kajian 

Siyasah Dusturiah," Jurnal Hukum Islam Modern, Vol. 10, No. 2, 2022, 

hlm. 45-60  
2
Kajian pustaka ini akan mengkaji pandangan dalam fiqih 

Islam tentang penerimaan pajak non-halal. Bagaimana para ulama fiqih  

                                                     
2 Ali, Muhammad, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Kajian Siyasah Dusturiah," Jurnal Hukum Islam 

Modern, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 45-60   

 



4  

 

 

 

memandang dan membenarkan atau membatasi jenis-jenis pajak yang  

bersifat non-halal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun dalam 

kajian ini masih belum meneliti lebih dalam mengenai pajak non halal dari 

perspektif siyasah dusturiah  

2. Huda, Nurul, "Implikasi Pajak atas Tempat Hiburan Malam terhadap 

Moralitas Masyarakat Kota Makassar”: Perspektif Islam," Jurnal Etika 

Ekonomi, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 212-228 
3
. menganalisis bagaimana 

kebijakan pajak non-halal di Kota Makassar dapat menjadi instrumen 

penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga 

menekankan perlunya mempertimbangkan dampaknya terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Namun dalam literasi ini tidak menjelaskan 

bentuk pengelolaan pajak non halal hanya menyinggung kebijakan tanpa 

ada gambaran pasti mengenai jenis jenis yang termasuk pajak non halal  

3. Departemen Keuangan Kota Makassar, "Peraturan Daerah Kota Makassar 

No. 10 Tahun 2019 tentang Pajak Non Halal
4
," Makassar, 2019 Kajian 

pustaka ini dapat membandingkan penerimaan pajak non-halal di Kota 

Makassar dengan kota lain di Indonesia. Bagaimana implementasi dan 

dampak dari pajak non-halal di kota-kota lain, serta pembelajaran yang 

bisa diambil untuk meningkatkan penerimaan dan memastikan 

keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan sensitivitas agama di 

masyarakat. Akan tetapi data dari kajian pustaka mengambil data dari 

tahun 2019 yang sudah terperbaharui pada Perda Kota Makassar tahun 

2021   

4. Rahman, Abdul, "Pengaruh Pajak Non Halal terhadap Pemasukan Kota 

Makassar: Studi Kasus Pajak Minuman Keras," Skripsi, Universitas 

                                                     
3 Huda, Nurul, "Implikasi Pajak atas Tempat Hiburan Malam terhadap Moralitas Masyarakat: Perspektif 

Islam," Jurnal Etika Ekonomi, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 212-228 
4 Departemen Keuangan Kota Makassar, "Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2019 tentang 

Pajak Non Halal” 
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Hasanuddin, Makassar, 2020 
5
. Pustaka ini akan menyelidiki peran  

lembaga agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga 

lainnya, dalam mengawasi dan memberikan penyuluhan terkait 

penerimaan pajak non-halal dari peredaran miras di Kota Makassar. Kajian 

ini hanya spesifik membahas pengelolaan pajak dari  penjualan minuman 

keras tidak dan tidak membahas dari hasil tempat hiburan malam dan lain 

lain 

5. Pratiwi, Rizka, "Studi Perbandingan Pajak Non-Halal di Kota Makassar 

dan Kota Surabaya dari Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ekonomi 

Syariah, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 40-55
6
. Studi ini menganalisis 

bagaimana perbandingan kebijakan pajak non-halal di Kota Makassar dan 

Kota Surabaya dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga menekankan perlunya 

mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. 

namun penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan tersebut berdasarkan nilai-nilai agama dan prinsip siyasah 

dustruriah. 

 
D. Tujuan dan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi 

tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui apa saja jenis jenis hasil pajak Non Halal di Kota  

Makassar? 

b. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiah terkait pemanfaatan pajak non 

halal dan sebagai sumber pemasukan Kota Makassar? 
                                                     
 

 
6 Pratiwi, Rizka, "Studi Perbandingan Pajak Non-Halal di Kota Makassar dan Kota Surabaya dari 

Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 40-55 
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2. Kegunaan Penelitian 
 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan 

menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi 

kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu Hukum 

Tatanegara (Siyasah Syari’iyyah). 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi semua pihak terkait khususnya di jurusan ilmu hukum 

Tatanegara (Siyasah Syari’iyyah). 

c. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

acuan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Pajak Non Halal 

 

1. Pengertian Pajak Non halal 

 

Pajak non-halal merujuk pada bentuk pajak yang dikenakan terhadap transaksi atau 

kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai agama tertentu, 

terutama dalam konteks agama Islam. Istilah "halal" dalam bahasa Arab berarti 

"diperbolehkan" atau "sesuai dengan ajaran agama Islam," sedangkan "non-halal" berarti 

sebaliknya, yaitu "tidak diperbolehkan." 

Pajak non-halal biasanya berkaitan dengan jenis usaha atau transaksi yang dianggap tidak 

sesuai dengan syariah Islam, misalnya: 

1. Pajak pada transaksi riba: Riba adalah praktik pengambilan atau pemberian 

tambahan keuntungan atau bunga dalam transaksi pinjaman uang atau kredit. 

Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dilarang. 

2. Pajak pada usaha yang melibatkan alkohol atau minuman keras: Konsumsi alkohol 

dianggap sebagai perbuatan dosa dalam Islam, sehingga kegiatan atau usaha yang 

terkait dengan alkohol akan dikenakan pajak non-halal. 

3. Pajak pada perjudian: Judi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam 

agama Islam karena mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan. 

4. Pajak pada usaha yang melibatkan babi atau produk babi: Dalam Islam, daging 

babi dianggap haram atau tidak boleh dikonsumsi, dan usaha yang terkait dengan 

produk babi dapat dikenakan pajak non-halal. 

Pemerintah dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau menerapkan 

hukum syariah mungkin memiliki mekanisme untuk mengenakan pajak non-halal sebagai 

bentuk pengaturan atau pengendalian terhadap kegiatan ekonomi yang dianggap tidak 

sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.  
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Tujuan dari penerapan pajak non-halal, terutama dalam konteks negara-negara dengan 

mayoritas penduduk Muslim atau menerapkan hukum syariah, bisa bervariasi dan 

mencakup beberapa aspek. Beberapa tujuan utamanya adalah Meminimalkan dukungan 

terhadap kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dengan 

memberlakukan pajak non-halal, pemerintah berupaya mengurangi atau menghindari 

memberikan dukungan finansial atau insentif kepada kegiatan yang dianggap tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip agama, seperti riba, perjudian, atau usaha yang terkait dengan 

alkohol dan babi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah dengan memberlakukan pajak non-halal, pemerintah dapat menciptakan insentif 

bagi masyarakat untuk lebih mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan bisnis 

mereka. Pajak ini dapat menjadi alat pengaturan ekonomi yang mengarahkan kegiatan 

ekonomi ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan mendukung 

pengembangan ekonomi berbasis syariah pajak non-halal dapat membantu mendukung 

sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bank-bank syariah, 

perusahaan yang mengikuti standar keuangan Islam, atau sektor usaha lainnya yang tidak 

terlibat dalam kegiatan non-halal. Penerapan pajak non-halal juga dapat menjadi sumber 

pendapatan bagi negara. Meskipun beberapa kegiatan mungkin dilarang dalam agama, 

pemerintah dapat mengenakan pajak atas transaksi atau produk yang dihasilkan dari 

kegiatan tersebut sebagai sumber penerimaan untuk anggaran negara. 

Pajak non-halal dapat berperan dalam mengatur dan mengontrol kegiatan yang mungkin 

dapat mengganggu ketertiban sosial atau mempengaruhi kesehatan masyarakat secara 

negatif. Contohnya adalah pajak pada produk alkohol untuk mengurangi konsumsi 

berlebih dan dampak buruknya bagi masyarakat. 

 

 

 

10Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa, (Jakarta Selatan: 

Digital Library, 2019) h. 5 h. 51. 

11Nur Hasanuddin, Iva Harliati Solikha, Persepsi, Penyajian dan pengungkapan Dana Non halal 

pada Baznana dan PKPU Kabupaten Lumajang. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Waqaf, Vol. 1, Nomor 1, (Juni 

2014), h. 14. 
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Dalam lembaga keuangan syariah khususnnya pendapatan Non halal 

adalah dana yang berasal dari penerimaan yang asal usul nya tidak sejalan dengan 

syariat dan prinsip prinsip dalam islam. 
12

 

Sumber dana kebajikan yang berasal dari pendapatan Non halal biasanya 

berasal dari tempat tempat yang di tetapkan dalam islam haram hukum nya seperti 

tempat hiburan malam, alcohol, dan rokok dan lain lain. Pendapatan Non halal 

lain nya yang termasuk penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah 

antara lain penerimaan jasa giro, atau bunga yang berasal dari bank umum 

konvensional yang  dana ditempatkan di sana untuk tujuan yang berkaitan dengan 

kegiatan dan operasional bank. Bank syariah tidak diperkenankan untuk 

menjadikan penerimaan Non halal atau bunga dari bank konvensional 

ditempatkan pada kolom pemasukan bank.
13

 

Selain berasal dari pemasukan tempat hiburan malam atau pendapatan 

pajak Non halal berasal dari pemberian izin retribusi tertentu yang tercakup pada 

Pasal 108 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), retribusi 

digolongkan menjadi 3 golongan, salah satunya retribusi perizinan tertentu. 

sedangkan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa 

pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap spa tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 75%. 

 

 

 
12Ana Kadarningsin, dkk, Penyajian Akutansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan 

Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol VII, Nomor 1:32-41 (Juni 

2017Tahun1438 H), h. 38. 

13Rasya Fadilla Balangger, dkk, Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana 

Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank BRI Cabang Manado. Jurnal EMBA, Vol. 5, Nomor 2 

(Juni 2017), h. 1962. 
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Pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan retribusi Daerah. lima puluh lima persen). Beradasarkan hal 

tersebut maka dapat di analisis bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran 

busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap spa, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 

75% menandakan bahwa untuk objek hiburan tersebut dapat menghasilakan 

pendapatan yang cukup besar bagi pengusaha tempat hiburan. Sehingga 

pemerintah menentukan tarif paling tinggi sebesar 75% agar dapat menyumbang 

cukup besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor objek pajak hiburan 

tersebut. Dan penetapan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen) ini untuk objek hiburan selain hiburan pagelaran busana, kontes 

kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, 

dan mandi uap spa. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Siyasah Dusturiah 

 

Kata Dusturiyah berasal dari bahasa Persia "dusuri". Yang Awalnya 

merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas di bidang berikut politik dan 

agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Digunakan untuk mewakili 

kependetaan (pemimpin agama) Zoroastrianisme (orang Majus). Setelah 

mengalami asimilasi bahasa Arab, Kata dustur berkembang maknanya menjadi 

prinsipTahunpedoman dasar. Menurut istilah, dustur mengacu pada seperangkat 

aturan, baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi),
14

 yang mengatur 

hubungan dasar dan kerjasama antara anggota masyarakat suatu bangsa. 

 

 

 

 

14 Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2005), h. 54. 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dusturi adalah asas dasar dari setiap 

pemerintahan negara mana pun yang dibuktikan dengan undang-undang, 

peraturan, dan adat istiadat. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dusuri sebagai: 

"Sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip utama yang merupakan pengaturan 

dari bangsa."
15

 

Siyasah dusturiyah adalah bagian Fikih siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahasa antara lain konsep- 

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- 

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang- 

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini membahas tentang 

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah 

dan warga negara serta hak-hak warga negara. harus dilindungi
16

. 

Dengan demikian, kajian pertama dari Fikih siyasah adalah kajian Fikih 

siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah 

dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa 

yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. 

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan 

sebagai tasyri’ karena secara definitif, tasyri’ adalah kata yang diambil dari lafadz 

syari‟ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri’ diartikan oleh 

para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba- 

 
15 Yusuf al-Qardhawi, FikihDaulah dalam Perspektif al-Qur’an (Bandung: Bulan 

Bintang, 2003, h. 46-47. 

 
16 Muhammad Iqbal, Fikihsiyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Pekalonga: 

PT. Nasya Expanding Management, 2019, h. 48.
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hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia 

melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang 

berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam 

pengertian itu, dipetik kata tasyri’ yang artinya menciptakan undang-undang dan 

membuat kaidahkaidah. Tasyri’ dalam pengertian tersebut adalah membuat 

undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama 

yang disebut dengan tasyri’ samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil 

pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri’ wad’iyy.
17

 

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar 

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedabedakan stratifikasi 

sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fikih siyasah akan 

tercapai.
18

 

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari 

Fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih 

spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan 

bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hakhak rakyat dan mengenai 

pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur‟an 

 
17 Beni Ahmad Saebani, FikihSiyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 

Sejak Muhammad Saw hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 3‟ 

 

 18 A. Djazuli, FikihSiyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 47.
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maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, temasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, 

meskipun tidak seluruhnya. Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur‟an 

menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-

prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad 

Asad, al-Qur‟an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan 

tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam 

rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan 

terakhir kebahagiaan di akhirat.
19

 

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah 

bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah 

“Majlis Syura” atau “ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu 

A‟la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta al-Mawardi menyebutnya 

dengan ahl al-Ikhtiyar. Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian 

etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian Fikih 

siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan 

warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan 

hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang 

bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar 

negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, 

tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian  pada aspek pengaturan.
20 

 
19 Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah 

Kenegaraan (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 11 

 
20 H. A. Djazuli, Fikih Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah, 

(Jakarta: Kencana, 20113) h. 45-46. 
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  Secara konseptual jenis penerimaan pemerintah maupun alokasi 

belanja pemerintah dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam 

hampir sama.  Namun demikian, tujuan-tujuan yang dicapainya agak sedikit 

berbeda, mengingat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pengelolaan anggaran 

dalam Islam selalu ditujukan untuk mencapai maqashid syari‟ah, sehingga 

segala sesuatunya harus berdasarkan pada perintah Al Qur‟an dan Sunah nabi.  

Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebijakan anggaran hanya sebagai 

komplemen kebijakan moneter untuk pencapaian tujuan ekonomi makro. 

  Pajak sebagai sumber penerimaan negara Islam, dalam pelaksanaannya 

haruslah sejalan dengan maqashid syari‟ah, untuk itu Islam meminimalisir 

segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat perberlakuan pajak. Hal ini 

dikarenakan seringnya pemberlakuaan pajak bukan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya, membebani rakyat. 

  Pajak merupakan sumber penerimaan primer negara pada masa 

Rasulullah saw. dan Khulafa Rasyidin. Sumbernya bisa dari dalam negeri atau 

pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri sendiri, banyak 

macamnya dari pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak pertambahan nilai, 

pajak penjualan dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis pajak yang 

diberlakukan pada masa itu adalah sebagai berikut : 

1. Kharaj 

 Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemillik 

untuk diberikan pada pemerintah. Penetapan kharaj harus 

memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah, karena ada tiga hal 

yang berbeda yang mempengaruhinya: pertama, jenis tanah; tanah yang 

bagus akan menyuburkan tanaman dan hasilnya lebih baik dibandingkan 

dengan tanah yang buruk. Kedua, jenis tanaman; ada tanaman yang 
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harga jualnya tinggi dan yang harga jualnya rendah. Ketiga, pengelolaan 

tanah; jika biaya pengelolaan tanah tinggi, maka pajak tanah yang 

demikian tidak sebesar pajak tanah yang disirami dengan air hujan yang 

biayanya rendah. 

 Jadi kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di 

wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka 

tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah „usyr seperti 

tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Dasar penentuannya 

adalah produktivitas tanah, bukan sekedar luas dan lokasi tanah. Artinya, 

mungkin saja terjadi,  untuk tanah yang bersebelahan, di satu sisi 

ditanam anggur dan lainnya kurma, maka hasil pajaknya juga berbeda.  

Berdasarkan tiga kriteria di atas, pemerintah secara umum menentukan 

kharaj berdasarkan kepada: 

a) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah 

b) Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah 

c) Jenis irigasi 

d) Ketentuan besarnya kharaj ini sama dengan ‟usyr. 

 Seperti dijelaskan di muka, kewajiban membayar kharaj akan gugur, 

kalau mereka masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang 

Islam. Akan tetapi kalau mereka menjual tanah tersebut kepada pihak 

nonmuslim, maka kharaj tersebut tetap berlaku. Perbedaan antara tanah 

kharajiyah dan usyriyah adalah; kalau tanah kharjiyah, berarti yang 

dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik 

negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah usyuriyah, maka 

yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya. 
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 Pada masa pemerintahan Rasulullah saw., tanah-tanah kharaj sangatlah 

terbatas dan tidak membutuhkan. Barulah pada zaman khalifah pertama 

di belakangnya, luasnya serta banyaknya penghasilan tanah-tanah kharaj 

terdiri atas sebagian besar tanah Romawi dan seluruh tanah kerajaan 

Persi. Disanalah berlaku banyak sistem yang memerlukan penilaian dari 

pemungutan dan pengaturan tentang pendapatannya.
21

 

2. „Usyr 

 „Usyr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, 

yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 

persen atas hasil panen dari lahan yang  beririgasi. Pajak ini bisa berupa 

uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat 

dalam Al-Qur‟an, QS Al-An‟am /6: 141 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

Terjemahnya 

 “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak 

berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya). 

Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari 

memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 

berlebih-lebihan.” 

 Jadi usyr itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh 

negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila 

                                                     
21  Zakiy, Abdullah Al Kaaf, 2002, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Pusaka Setia, Bandung. 
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tanamannya diari dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan 

negara akan mengmabil 1/20 dari hasil panen riil, apabila tanamannya 

diairi oleh orang atau yag lain dengan pengairan tehnis (buatan). Imam 

Muslim meriwayatkan dari Jabir yang mengatakan: 

 Rasulullah saw bersadba: “(Tanaman) apa saja yang diari oleh bengawan 

dan hujan (harus diambil) 1/10 (dari hasil panennya). Dan apa saja yang 

diairi dengan kincir air, maka (harus diambil) 1/20 (dari hasil 

panennya)”. 

 Pada prinsipnya, kharaj dan „ursy sama-sama pajak yang dikenakan 

kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang. Hanya saja ketentuan yang 

diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya dan seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tanah itu merupakan milik 

seorang muslim, maka ia akan dikenakan „ursy, tetapi jika tanah itu 

milik nonmuslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam, maka ia 

akan dikenakan kharaj. 

  Pajak konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil 

budidaya. Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar 

anggaran militer di zaman Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini 

cendrung sebagai penghambat (disincentive) bagi produksi pertanian.
1
 

 Sistem pajak bumi yang lebih efisien ialah bila pajaknya didasarkan 

kepada potensi pertanian dan hasil yang sedang berjalan. Ini akan 

menggairahkan peningkatan produksi agar dapat membayar pajak dan 

menghasilkan surplus yang tidak dikenakan pajak, daripada menghambat 

produksi marginal. Namun demikian pemerintah, sekalipun sangat giat 

melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk 

memperkirakan potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini 
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akan menimbulkan perdebatan. „Usyr ini dianggap sebagai zakat dan 

diserahkan kepada pemerintah, serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 

(delapan) ashnaf (kelompok).
22

 

3. Khums 

 Khums atau sistem proporsional tax adalah prosentase tertentu dari 

rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, 

yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui 

pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem 

pendistribusiannya disebut khumus (seperlima) setelah peperangan. 

Khums diserahkan kepada Baitul Mal demi kemakmuran negara dan 

kesejahteraan ummat. 

 Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan, dan hal ini diatur dalam 

QS Al Anfaal /8: 41, 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

Terjemahnya: 

 “Ketahuilah sesunguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai  

ghaninah (rampasan perang), sesungguhnya seperlima untuk Allah, 

Rasul saw.,kerabat Rasul saw.,anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

ibnussabil. Sedang empat perlima (80 persen) dibagikan kepada mereka 

yang ikut berperang”
23

 

                                                     
22 Erfanie, Sairi, 2005, Kebijakan Anggaran Pemerintah, dalam Buku “Kebijakan Ekonomi dalam 

Islam”, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 
23 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (QS Al-Anfaal ayat 41) 
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 Menurut Imam Abu Ubaid, yang dimaksud khums bukan hanya hasil 

rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang. 

4. Jizyah 

 Jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai 

kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta 

jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah sama 

dengan poll tax karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat fitrah.  

Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang 

dibayarkan oleh pemeluk Islam.  Di zaman Rasulullah saw. besarnya 

jizyah adalah 1 dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu 

membayarnya. Jizyah tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, 

selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan 

tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad. 

 Dari Ibnu Abi Najih yang mengatakan: “Aku bertanya kepada Mujahid: 

Apa alasannya penduduk Syam dikenakan 4 (empat) dinar, sedangkan 

penduduk Yaman hanya 1 (satu) dinar? Mujahid menjawab: Hal itu 

hanyalah untuk mempermudah” (H.R. Bukhari) 

 Kewajiban membayar jizyah ini juga diatur dalam QS At-Taubah /9: 29 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                

Terjemahnya:. 

 “…sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka 

dalam keadaan tunduk”.
24

 

                                                     
24 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (QS At-Taubah ayat 29) 
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 Jizyah adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah 

yang dikenakan bagi seorang muslim. Jizjah wajib dipungut dari orang-

orang nonmuslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka 

telah memeluk Islam, maka jizyah tersebut gugur dari mereka. Jizyah 

tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas 

tiap orang non muslim, bukan atas hartanya. 

5. „Usyur 

 Dalam hal ini „usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang 

dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu 

sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua 

perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi 

barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. 

 Permulaan ditetapkannya „usyur di negara Islam adalah pada masa 

khalifah Umar bin Khatab dengan alasan penegakan keadilan, karena 

„usyur dikenakan kepada pedagang muslim ketika mereka mendatangi 

daerah asing. Dalam rangka penetapan yang seimbang maka Umar 

memutuskan untuk memperlakukan pedagang nonmuslim dengan 

perlakuan yang sama jika mereka memasuki negara Islam. Tempat 

berlangsungnya pemungutan „usyur adalah pos perbatasan negara Islam, 

baik pintu masuk maupun pintu keluar layaknya bea cukai pada zaman 

ini. 

6. Nawaib/Daraib 

 Merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk 

menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk 

situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslimin kaya dalam 

rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini 
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terjadi pada masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukan dalam Baitul    

Maal,dan dasar hukum atas kewajiban ini adalah QS Al-Ruum / 30: 38 

                                                                       
                                              

                             
          

Terjemahnya: 

 “Maka berikanlahh kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian 

(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. 

Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; 

dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
25

 

Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi 

terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh 

pemerintahan Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan 

bahwa pajak sekarang dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan 

ekonomi tertentu seperti yang didiskusikan ulama-ulama klasik. 

Perekonomian pada saat tersebut terutama bertumpu pada pertanian, 

oleh karenanya, pajak sperti kharaj dan ushr juga merupakan pajak 

utama atas output-output pertanian; sedangkan pajak lainnya 

memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian 

sekarang telah berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan 

yang lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah 

yang modern. Oleh karena itu, sumber pendapatan lama seperti 

ghanimah dan jizyah mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa 

modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.  

                                                     
25 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (QS Al-Ruum ayat 30) 
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BAB III  

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field 

kualitatif research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-

orang (subjek itu sendiri. Pendapat ini lansung menunjukkan latar dan 

individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan, subjek penelitian, secara 

menyeluruh. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Untuk melengkapi data penlitian peneliti mengambil lokasi penelitian 

di Kota Makassar. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar, 

karena tempat dan lokasi mudah terjangkau oleh kendaraan dan merupakan 

suatu daerah metropolitan yang disibukan dengan berbagai aktifitas 

masyarakatnya dan sangat strategis terhadap pemasukan daerahnya yang dari 

berbagai jenis pendapatan daerah. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang difokuskan 

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 

hukum positif 
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2. Pendekatan Teologis adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur‟an, al- 

Hadis, kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama dalam memandang 

sebuah permasalahan terkait dengan pelaksanaan. 

C. Sumber Data 

 

Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, 

maka  dibutuhkan sumber data yaitu : 

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung melalui 

wawancara dengan beberapa informan dan diolah sendiri oleh lembaga 

bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini 

subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap 

karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian 

tertentu. Adapun yang akan menjadi informan yang akan diwawacara 

oleh peneliti yaitu: Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar dan beberapa pejabata yang memiliki kewenanangan dalam 

hal kebijakan mengenai pendapatan daerah di kota Makassar. 

2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 

digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, 

tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Dan untuk 

menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai berikut:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari: 

1) Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah saw, 

 

2) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 
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3) Undang-Undang, yaitu : 

 

a) UU Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah; 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan 

undang- undang, hasil-hasil peneillitian, dan sebagainya. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; 

contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, 

dan sebagainya. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini 

antara lain adalah: 

1. Observasi atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenal tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung. 
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2. Wawancara atau Interview. Wawancara adalah pertemuan antara dua 

orang atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi 

melalui pertanyaan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan 

ada yang bertindak sebagai pewawancara. 

3. Studi Dokumen Teknik pengumpulan data dengan dokumen yang 

relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-

undang dalam pendapatan daerah, serta berbagai bahan bacaan yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri 

karena peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitian ini dengan 

menggunakan, 

1. Peneliti 

 

Peneliti adalah orang yang akan melakukan penelitian dalam hal ini 

adalah peneliti. 

2. Pedoman Wawancara 

  

Pedoman wawancara ini digunakan wawancara untuk dijadikan dasar 

untuk memperoleh informasi dari informasi yang berupa pertanyaan agar 

proses wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruhan. 

3. Buku dan Alat Tulis 

 

Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang dilakukan pada 

saat wawancara dari sumber yang diwawancarai. 
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4. Rekaman Handphone 

 

Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan 

karena jangan sampai data yang di catat kurang akurat maka hasil rekaman 

dapat di gunakan untuk menyempurnakannya. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Pengolahan Data 

 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengertikan data-data 

lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. 

Pengolahan dan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mengklarifikasikan dan mengkategorikan data dengan berdasarkan beberapab 

temasesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

a. Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan proses pemelihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Dimana langkah-langkah untuk menajamkan 

analisis, 

menggolongkan kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sehingga dapat di tarik dan diverivikasikan. Kemudian data yang di reduksi 

akan memberikan gambaan yang lebih spesifik dan mempermudah 

penelitian melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data 

tambahan mencari           jika di perlukan. 
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b. Penyajian Data 

 

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakandimana penyajian data yang merupakan suatu langkah yang penting 

menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal. 

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

 

Tahap ini merupakan tahapan dimana penaikan kesimpulan dari 

datadata yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami atau arti 

keteraturan polapola penjelasan alur sebab akibat. Dimana sebelum penarikan 

kesimpulan dilakukan cara reduksi dan penyajian data baru penarikan 

kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. 

2. Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses pengelolaan data kedalam bentuk mudah di 

mengerti, dipahami dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah menganalis data-data atau 

menggambarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa 

menganalisa angka-angka dan selanjutnya pengolaan data disajikan secara 

deskriptif analisis dimana menggambarkan secara lengkap mengenai masalah- 

masalah berdasarkan penelitian lapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar 

Badan Pendapatan Daerah  atau sering disingkat Bapenda merupakan 

satuan perangkat kerja daerah (SKPD), Bapenda adalah badan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui 

sekertaris Daerah yang dimana Bapenda sendiri dipimpin oleh kepala 

badan. Bapenda merupakan unsur pelaksanaan fungsi penunjang bidang 

keuangan serta tugas pembantuan. Adapun landasan hukum Bapenda Kota 

Makassar diatur dalam peraturan wali kota Makassar Nomor 97 Tahun 

2022. 

2. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah  

Susunan organisasi badan pendapatan daerah kota makassar terdiri 

atas:  

1. Kepala Badan 

2. Sekertariat, terdiri atas: 

a) Subbagian perencanaan dan pelaporan 

b) Subbagian keuangan; dan 

c) Subbagian umum dan kepegawaian. 

3. Bidang Pendaftaran dan pendataan terdiri atas: 

a) Subbidang Pendataan Wilayah I; 

b) Subbidang Pendataan Wilayah II. 

4. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri atas: 

a) Subbidang restroran, mineral bukan logam dan bantuan serta 

burung walet; 

b) Subbidang reklame, Parkir dan retribusi Daerah. 

  

5. Bidang pajak daerah, terdiri atas: 
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a) Subidang hotel dan air tanah; 

b) Subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan. 

6. Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan, terdiri atas: 

 a)  Subbidang koordinasi, perencanaan dan regulasi; 

 b)  Subidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. 

7. Kelompok jabatan fungsional. 

3. Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 

2. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang keuangan; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang keuangan; 

5. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang keuangan; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

B. Jenis Jenis Pajak Non Halal di Kota Makassar 
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Di Kota Makassar, terdapat beberapa jenis pajak non-halal yang dikenakan 

untuk mendukung penerimaan keuangan daerah. Pajak-pajak ini tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam karena berhubungan dengan kegiatan 

atau produk yang dianggap tidak sah atau haram dalam ajaran agama Islam. 

Beberapa jenis pajak non-halal yang umum dikenakan di Kota Makassar 

adalah sebagai berikut: 
12

 

Pajak Rokok: Pajak rokok adalah pajak yang dikenakan atas penjualan dan 

produksi rokok. Selain Hal ini mencakup berbagai jenis rokok, baik rokok kretek 

maupun sigaret putih Termasuk Rokok Elektrik (Vapes). Pajak rokok dianggap 

sebagai pajak non-halal karena konsumsi produk tersebut tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip halal dalam Islam. 

Pajak Minuman Beralkohol: Pajak minuman beralkohol adalah pajak yang 

dikenakan atas penjualan minuman yang mengandung alkohol, seperti bir, 

anggur, dan minuman berbasis alkohol lainnya. Minuman beralkohol dianggap 

haram dalam Islam, sehingga pajak atas produk ini termasuk dalam kategori 

pajak non-halal. 

Pajak Hiburan Malam: Pajak hiburan malam adalah pajak yang dikenakan 

atas kegiatan hiburan atau hiburan yang diselenggarakan di Kota Makassar, 

seperti diskotik , pub, lounge, dan Karaoke. Jenis pajak ini juga termasuk dalam 

pajak non-halal karena terkait dengan kegiatan yang bisa dianggap tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip agama Islam selain itu konser yang mengandung unsure 

rotisme juga termasuk dalam jenis pajak ini. 

Pajak Hotel: Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas penerimaan dari 

layanan akomodasi di hotel atau tempat penginapan lainnya di Kota Makassar. 

                                                     
12 Andi Angga Barani (37) Kasubbid Pajak Hiburan, Restouran, dan Pajak Penerangan Jalan 

dalam wawancara  pada tanggal 25 desembar 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 
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Meskipun bisnis hotel sendiri tidak dianggap haram dalam Islam, pajak yang 

dikenakan atas bisnis tersebut termasuk dalam kategori pajak non-halal karena 

tidak memenuhi prinsip-prinsip halal secara langsung. 

Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang 

dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor di Kota 

Makassar. Pajak ini mencakup kendaraan roda dua maupun roda empat. 

Kendaraan bermotor sendiri tidak dianggap haram dalam Islam, namun pajak atas 

kendaraan tersebut termasuk dalam kategori pajak non-halal karena bersifat 

sekunder dan tidak langsung terkait dengan prinsip-prinsip halal. 

Undang-Undang yang Mendukung Penerimaan Pajak Non-Halal di Kota 

Makassar: 

Penerimaan pajak non-halal di Kota Makassar didukung oleh beberapa 

undang-undang terkait perpajakan. Di Indonesia, undang-undang perpajakan 

yang berlaku secara nasional mencakup seluruh jenis pajak, termasuk pajak non-

halal. Beberapa undang-undang yang relevan dengan penerimaan pajak non-halal 

di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Undang-Undang ini merupakan 

dasar hukum bagi sistem perpajakan di Indonesia, termasuk pengenaan pajak 

non-halal.
13 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Undang-Undang ini 

mengatur pengenaan pajak atas barang dan jasa, termasuk barang-barang atau 

jasa yang dianggap non-halal.
14 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah: Undang-Undang ini mengatur tentang pengenaan 

                                                     
27  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

14  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak   Penjualan atas Barang Mewah. 
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pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak-pajak non-halal di tingkat daerah, 

termasuk di Kota Makassar.
15 

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara langsung oleh bapak 

Andi Angga Barani selaku kasubbid pajak huburan, restorant, dan pajak jalan: 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Hiburan adalah 

pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 

dipungut bayaran. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pajak Hiburan 

merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam jenis Pajak 

Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terbaru diatur pada 

pada UU No.1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 16

 

    Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa salah satu faktor pendukung 

besarnya pendapatan daerah yaitu bersumber dari hasil pajak, dimana landasan 

hukum pemberlakuan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lebih lanjut diatur 

pada UU No.1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. dimana landasan hukum tersebut memberikan wewenang 

                                                     
15 Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

16 Andi Angga Barani (37) Kasubbid Pajak Hiburan, Restouran, dan Pajak Penerangan Jalan 

wawancara  pada tanggal 25 desembar 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 
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pemerintah daerah untuk memungut dan mengelolah pajak penghasilan masing 

masing namun tetap dalam otoritas pemerintah pusat. 

1. Objek dan jenis jenis pajak pendapatan daerah  

 Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut 

bayaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Hiburan tersebut meliputi: 

a. Tontonan film;  

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d. Pameran;  

e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. Sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. Permainan bilyar, golf, dan boling;  

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan; 

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran 

(fitness center);  dan 

j. Pertandingan olahraga. Penyelenggaraan Hiburan tersebut 

dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. 

           lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan informan dijelaskan: 

Adapun pajak untuk hiburan saat ini diketahui telah memiliki 

ketentuan masing-masing besarannya, dimana diketahui pajak tertinggi 

dipegang oleh diskotik sebesar 35% menyusul rumah karaoke sebesar 

25%. “Jadi Bioskop itu 15%, pegelaran kesenian, muski 5%, Kontes 

kecantikan dan binaraga sebesar 15 persen, Pameran 15%, Sirkus 15%, 

Billiar, Futsal 15% , Karaoke Keluarga 25% kemudian diskotik, rumah 

bernyanyi dan tempat hiburan sejenisnya sebanyak 35%.
1
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Dari penjelasan diatas dikatakan bahwa telah ada aturan yang menjadi 

ajuaan dalam penentuan tarif pajak untuk tempat tempat tertuntu, untuk tempat 

hiburan malam (diskotik) misalnya telah ditentukan bahwa setiap pelaku usaha 

dalam bidang dikotik dan hiburan malam harus membayar pajak sebnayak 35%. 

Mengenai jenis-jenis pajak daerah dan siapa yang berhak memungut pajak 

daerah tersebut. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi:  

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB); 

3. Pajak Alat Berat (PAB); 

4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 

5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP); 

6. Pajak Rokok; 

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

  Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Air Tanah (PAT); 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); 

7. Pajak Sarang Burung Walet; 

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB). 

Bukan hanya itu, UU Nomor 1 tahun 2022 ini juga memberikan kekuasaan 

penuh terhadap pemerintah daerah untuk tidak memungut jenis pajak tertentu yang 

akan diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah mengenai Pajak dan 

Retribusi. 
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Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, potensi yang dihasilkan 

dari pemungutan pajak daerah akan lebih maksimal dan tepat sasaran, karena 

beberapa hak untuk memungut pajak telah dilimpahkan ke pemerintah daerah.  

Dalam hal ini informan menjelaskan: 

Pajak terbesar kota Makassar berasal dari pajak BPHTB atau pajak 

Bagunan, dan untuk penghasilan pajak hiburan berasal dari pajak hasil 

penjualan tiket konser, olahraga, dan lain lain. Sedangkan untuk  tahun 2019 

pendapatan kota Makassar dari  hasil pajak non halal menyentu angka 

55,62%, termasuk pajak non halal seperti pajak perbankan, tempat hiburan 

malam, dan salon kecantikan.
17

 

Dari penjelasan informan diatas diketahui bahwa pada tuhun 2019  kota Makassar 

memperoleh pendapatan dari pajak non halal sebanyak 55,62%,  sedangkan utnuk 

memaksimalkan potensi yang dihasilkan dari hasil pajak tersebut pemerintah telah 

mengatur regulasinya dalam UU Nomor 1 tahun 2022. 

2. Peran  dan wewenang Bapenda dalam Pengelolahan Pajak Daerah 

  Salah satu fungsi bapenda adalah Penyelenggaran pengelolaan keuangan aspek 

pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, maka 

dari itu peran bapenda dalam pengelolaan pajak daerah sangatlah penting. Oleh 

karenanya bapenda kota makassar di bawah pengawasan dan instruksi langsung 

dari pemerintah kota makassar juga terikat dengan peraturan perda yang mengatur 

segala mekanisme penarikan pajak, seperti penarikan pajak pada tempat hiburan 

dan lain lain. 

 Dalam sesi wawancara dengan informan dikemukakan: 

                                                     
17 Andi angga barani Kasubbid pajak hiburan, restouran, dan pajak penerangan jalan dalam 

wawancara langsung pada tanggal 25 desembar 2022 
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   Mekanisme penarikan pajak yakni pelaku usaha datang langsung untuk 

menyelesaikan kewajiban pembayara pajak di kantor bapenda atau di turunkan 

tim khusus yg di tunjuk untuk memungut pajak di tempat pelaku usaha secara 

langsung atau melaui persuratan jika pajak yang di pungut menyangkut 

instansi atau perusahaan swasta. Selanjutnya seluruh pajak kota makassar di 

kumpulkan jadi satu dengan pajak pajak yg lain kemudian di kalkulasikan dan 

di laporkan langsung kepemerintah melalui direktorat jendral pajak yg 

kemudian pajak tersebut masih di sebut pajak mentah hingga pajak tersebut 

sampai ke pemerintah pusat baru kemudian pemerintah pusat mengatur 

peruntukan hasil pajak tersebut di pergunakan atau di alokasikan untuk apa. 

    Adapun Benefit jika pelaku usaha yg taat pajak yakni diberikan nya reward 

berupa penghargaan warga negara taat pajak serta di permudah nya izin 

pembukaan cabang baru bagi pelaku usaha juga di permudahkan nya izin 

untuk mengurus administrasi hal hal yang menyangkut pajak, sedangkan 

Konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak membayar pajak akan di lakukakan 

penutupan tempat usaha serta jika sudah sangat parah akan dipidanakan sesuai 

UU yg berlaku  

Lebih lanjut informan menjelaskan terkait wewenang bapenda dalam    

mekanisme penarikan pajak. 

           Sejauh mana wewenang perpajakan di bapenda yakni menarik semua  

pajak dalam urusan jasa bukan cukai jadi yg di tarik yakni pajak tempat 

hiburan yg menyediakan jasa bukan prodak namun mengenai cukai miras 

rokok dan lain lain merupakan tugas dari DJP bukan wewenang bapenda. 

   Berdasarkan hasil wawancara diatas informan menjelaskan bahwa bapenda 

memiliki mekanisme terkait penarikan pajak dan bapenda sendiri memiliki 

wewenang untuk menarik semua jenis pajak yang berurusan dengan jasa. 



8 

 

 

 

Sedangkan untuk pajak cukai menjadi tanggung jawab DJP bukan lagi 

bapenda.  

  Sedangkan untuk alokasi penggunaan dana dari hasil pajak khusunya pajak 

dari tempat hiburan malam dikota makassar . informan menyebutkan Peran 

pajak tempat hiburan malam dan lain lain sangat berguna untuk pembangunan 

infrastruktur kota makassar di karenakan lebih dari 50% pajak hasil non halal 

menunjang segala pembangunan di kota makassar, Selebih nya di alokasikan 

pada bidang medis,pendidikan,dan olahraga, dan keperluan lain nya. 

   Selanjutnya informan menjelaskan terkait wewenang dan tugas 

bapenda terhadap tempat tempat hiburan malam: 

   selama ini bapenda terus mengawasi tempat hiburan malam yg 

menyediakan jasa plus plus terkhusus pada pelaku usaha tempat hiburan 

malam,panti pijat,penginapan remang remang ,spa dan lain lain namun jika 

mengacu undang undang perda dan kuhp, bapenda belum bisa melakukan 

rekomendasi penutupan tempat tersebut jika belum di temukan adanya kegiatan 

sexualitas dalam usahanya di karenakan perda makassar masih melegalkan 

usaha tersebut jika masih dalam batas batas norma sosial yg ada tanpa ada 

unsur pelecehan sexual dan jika belum ada laporan dari masyarakat di sekitar 

makanya saat ini pihak bapenda rutin melakukan peninjauan tempat usaha 

secara langsung dengan mendatangi langsung ke lokasi usaha sehingga dapat di 

pastikan tidak ada pelaku usaha nakal yang tidak terpantau pihak bapenda. 

Namun jika terbukti pelaku usah terbukti melakukan jasa melewati batas 

peraturan yang ada maka bapenda akan mengajukan  surat terbuka ke kantor 

DJP untuk permintaan penutupan tempat usaha yang kemudian akan di tindak 

lanjut oleh pihak DJP akan di pidana kan atau di perdatakan. 
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 Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa bapenda turut 

memberikan pengawasan terhadap adanya tempat tempat hiburan malam. Hal 

tersebut dibuktinyakan dengan adanya pemerlakukan pengecekan langsung oleh 

pihak bapenda sehingga jika ditemukan pelanggaran aturan bapenda akan 

melakukan mengajukan surat terbuka kepada kantor DJP untuk tindakan lebih 

lanjut. 

C.  Penerimaan Hasil Pajak Non Halal Dalam Perpektif Siyasyah Dusturiah 

Konsep dan penerapan pajak dalam Islam Secara etimologi, pajak dalam 

Bahasa Arab disebut dengan istilah ḍaribah, yang berasal dari kata ب ض, 

 ,lukumem ,nakutnenem ,nakpatenem ,nakbijawem :aynitra gnay    ض ض ب,   

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.
18

 Dharaba adalah bentuk kata 

kerja (fi’il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah dharibah ( ةب  ض ), 

yang dapat berarti beban. ḍaribah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) 

dengan bentuk jamaknya adalah dharaib ( بئ  ض) Ia disebut beban, karena 

merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam 

pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam 

contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan maslahah adh-daraaib.
32

  

 Kitab Al-Ahkam al-Sulṭaniyah karya Imam al-Mawardi, kharaj 

diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan jizyah tidak 

diterjemahkan dengan pajak, melainkan disebut jizyah, (Al-Hasan, Muhammad, 

& Muhammad, 2002). Namun dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang 

pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang 

dimaksud adalah petugas jizyah.
19

 Dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi‟I, 

jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya 

pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak. 

                                                     
 18Munawwir, 2002  

 19 Muhammad Nashiruddin al-Bani, 2005 
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Padahal seharusnya tidak sama, masing-masing berbeda subjek atau objeknya. 

bukan warga negara khilafah, baik Muslim maupun zimmi, dan bukan mu‟ahad. 

Sebab „ushr hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Oleh 

karena itu, besaranya „ushr sama dengan besaran yang dipungut oleh negara 

mereka dari warga negara khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara 

tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut. 

 Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga 

mengenal adanya istilah pajak (taz), seperti dalam definisi pajak yang 

dikemukakan oleh Rahmat Soemitro atau  Adriani. Pajak (tax) di sini maknanya 

adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk 

sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan 

pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (tax) adalah 

harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. 

 Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang 

dipungut secara wajib dari rakyta untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan 

demikian, dharibah bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah dharibah 

dalam arti pajak (tax) secara syar‟i dapat kita pakai sekalipun istilah „pajak‟ 

(tax) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam. 

 Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah 

dengan pajak (tax) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu 

dharibah. Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan 

karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori eknomi . 
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Tabel 1.1 

Ringkasan Pajak 

Nama/Sebutan Objek Subjek 

Pajak (Dharibah) Harta selain zakat Kaum muslimin 

Jizyah Jiwa  Non muslim  

 Kharaj Tanah Taklukan Non muslim 

Adakah kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat? Menjawab pertanyaan ini, timbul 

perbedaan pendapat di kalangan fukaha (ahli hukum Islam). Sebagain berpendapat 

mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada. Berikut uraian kedua pendapat 

tersebut. 
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1. Ulama yang Membolehkan Pajak 

 Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi 

kemiskinan, menggagi tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat 

dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru. Pilihan kewajiban 

pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha 

dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. 

Sejumlah fukaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan 

pajak itu diperbolehkan, antara lain. 

a. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: Semua 

khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz 

dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulakan dengan 

keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan 

rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak 

mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. 
1
Abu Yusuf 

mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak 

menurut kemampuan rakyat yang terbebani. 

b. Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, dengan cara yang sangat bagus 

merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada 

zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan 

mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang 

menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi. Oleh karena itu, 

sebarkanlah pajak oada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, 

perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada 

siapa saja pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan 

jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau 

kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari 

orang melebihi kemampuan membayarnya. 
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c. Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah, berpendapat bahwa: Jika sumber-

sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari 

rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang 

dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya. 

d. M. Umer Chapra, dalam Islam and The Economic Challenge menyatakan. 

Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di 

samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fukaha yang pada 

prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena 

dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum 

miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar 

dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabiliasi secara 

efektif. Hak ini dibela para fukaha berdasarkan hadis, “Pada hartamu ada 

kewajiban lain selain zakat. 

e. Abdul Qadim, dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, mengatakan: 

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah 

menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan pos-pos 

pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum 

Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk 

menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi 

kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar 

pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebihan.
20

 

f. Sayyid Rasyid Ridha, yang pernah ditanya mengenai pungutan orang 

Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separo dan ada yang 

seperempat dari tanah tersebut. Bolehkan hal itu dianggap sebagai 

kewajiban zakat, seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab: 

                                                     
 20 Abdul Qadim Zallum 



14 

 

 

 

 Sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah 

harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan ashnaf) 

menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari Imam dalam negara Islam, 

maka bebaslah pemilik tanah itu dari keajibannya dan imam atau Amilnya 

wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut 

oleh Amil, maka wajb kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, 

sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh Nashrani tadi, 

dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang 

itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat 

dianggap sebagai zakat.
1
 

2. Ulama yang tidak membolehkan Pajak  

 Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian 

lagi fukaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan 

sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain: 

 Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya Principle of Governance, 

Freedom, and Responsibility in Islam, menyatakan: Pemerintah yang ada di 

dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. 

Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan 

disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. 

 

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara langsung oleh bapak 

Muhammad Ustman S.Ag, M.A.g selaku tokoh agama: 

Dalam islam pajak yang diperuntukan sebagai pemasukan negara disebut 

dharibah, dimana secara keseluruhan, lebih rincihnya konsep dharibah ini 

merupakan pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya 



15 

 

 

 

berbeda dengan pajak (tax) menurut teori eknomi non-Islam.
21

 

         Lebih lanjut informan menjelaskan: 

Islam itu agama yang mengatur segalanya dengan baik, bahkan dalam 

urusan Negara sekalipun, sehingga walaupun terdapat perbedaan 

pandangan ulama terhadap penerapan pajak, karena memang hal tersebut 

tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Namun hal tersebut sebenarnya 

dapat dilihat dalam konteks maslahat mursalah (manfaat dan 

mudarotnya).
35 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa konsep pajak yang 

diperuntukan untuk Negara dikenal dengan istilah daharibah, dimana konsep pajak 

dharibah ini dipadangan berbeda oleh para ulama, beberapa ulama memperbolehkan dan 

beberapa lainnya menentang 

  Tempat Hiburan Dalam Pandangan Islam 

Dalam orientasi tunggal yang harus dipegang kaum muslimin dalam menjalani kehidupan 

yang mengharuskan pengikutnya untuk mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk 

beribadah kepada Allah.SWT, Namun Islam sebenarnya adalah agama yang sangat 

menghargai realitas objektif dan realitas kongkrit yang terdapat di sekitar dan dalam diri 

manusia, Islam bukanlah agama yang membelenggu manusia, Islam sangat memberikan 

keluasan dan kelapangan bagi manusia untuk merasakan kenikmatan hidup. 

 Islam sangat Memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk merasakan nikmatnya 

hidup. Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan manusia untuk menjauhi kesenangan 

dan hiburan, melainkan Islam mengajarkan bahwa mencari ketenangan, istirahat dan 

mencari hiburan bisa dilakukan dengan porsi yang disesuaikan. Islam juga tidak 

mengharamkan hiburan sama sekali, dan hukum yang berasal dari game komputer atau 

                                                     
21 Muhammad Ustman (60) Wawancara  Tanggal 29 Desembar 2022 di Masjid Al-Muhajirin Kota 

Makassar 
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game online juga diperbolehkan. Namun perlu diperhatikan dalam Game atau permainan 

akan menjadi haram ketika ada unsur-unsur haram di dalamnya. 

Namun dengan tegas Islam melarang wisata ke tempat-tempat yang dapat merusak, 

dimana terdapat minuman keras, perzinaan, serta berbagai tempat-tempat 

kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan bid‟ah. 

Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka jangan 

terjerumus (kedalamnya) dan jangan duduk dengan orang yang melakukan itu. 

Para ulama dalam Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan: “Tidak diperkenankan 

bepergian ke tempat-tempat kerusakan untuk berwisata. Karena hal itu mengundang 

bahaya terhadap agama dan akhlak. Karena ajaran Islam datang untuk menutup 

peluang yang menjerumuskan kepada keburukan." (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 

26/332) 

Bagaimana dengan wisata yang menganjurkan kemaksiatan dan prilaku tercela, 

lalu kita ikut  mengatur, mendukung dan menganjurkannya? Para ulama Al-Lajnah 

Ad-Daimah juga berkata: “Kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan 

melakukan kemaksiatan dan kemunkaran serta mengajak kesana, maka tidak boleh 

bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari Akhir membantu untuk 

melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi perintahNya. Barangsiapa 

yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih 

baik dari itu. (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 26/224) 

Lebih lanjut informan menambahkan: 

Melihat serta dunia wisata sekarang dimana lebih di dominan dengan 

kemaksiatan, segala perbuatan buruk dan melanggar yang diharamkan, baik 

sengaja bersolek diri, telanjang di tempat-tempat umum, bercampur baur yang 

bebas, meminum khamar, memasarkan kebejatan, menyerupai orang kafir, 

mengambil kebiasaan dan akhlaknya bahkan sampai penyakit mereka  yang  
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berbahaya. Belum lagi, menghamburkan uang yang banyak dan waktu serta 

kesungguhan. Semua itu dibungkus dengan nama wisata. Maka ingatlah bagi 

yang mempunyai kecemburuan terhadap agama, akhlak dan umatnya kepada 

Allah swt, jangan sampai menjadi penolong untuk mempromosikan wisata fasik 

ini. Akan tetapi hendaknya memeranginya dan memerangi ajakan 

mempromosikannya. Hendaknya bangga dengan agama, wawasan dan 

akhlaknya. Hal tersebut akan menjadikan negeri kita terpelihara dari segala 

keburukan dan mendapatkankan pengganti keindahan penciptaan Allah ta‟ala di 

negara islam yang terjaga. 

    Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa islam tidak melarang hiburan 

yang bertujuan untuk mereflesiksi diri, namun islam sangat melarang jika konsep atau 

tempat liburan tersebut menentang ajaran syariah, seperti tempat hiburan yang 

menyediakan minuman beralkohol, atau tempat tempat yang menyediakan layanan 

prostitusi sangat diharamkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dikumpulkan serta beberapa 

analisis yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang penerimaan 

pajak non-halal di kota makassar menurut siyasyah dusturiah,maka penelitian 

menyimpulkan bahwa: 

1. Bappenda adalah suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Bappenda sendiri dikepalai oleh kepala 

badan. Dimana Bappenda merupakan unsur dalam pelaksanaan fungsi 

penunjang sektor keuangan serta tugas pembantuan pengelolaan. Diamana 

dasar hukum Bapenda Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota 

Makassar Nomor 97 Tahun 2022. 

2. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 

dipungut bayaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Hiburan tersebut meliputi: 

Tontonan film, Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, Kontes 

kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, Pameran, Diskotik, karaoke, klab 

malam, dan sejenisnya,  Sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, 

dan boling,  Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, 

Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan 

Pertandingan olahraga. Penyelenggaraan Hiburan tersebut dapat 

dikecualikan dengan Peraturan  
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sedangkan untuk penentuan tarif pajak itu sendiri Sudah ada aturan sebagai 

pedoman penentuan tarif pajak untuk tempat-tempat tertentu, seperti tempat 

hiburan malam (diskotik), misalnya telah ditetapkan bahwa setiap pelaku 

niaga di bidang pas de deux dan hiburan malam wajib membayar pajak 

sebesar 35%. 

3. Bapenda memiliki mekanisme terkait penarikan pajak dan bapenda sendiri 

memiliki wewenang untuk menarik semua jenis pajak yang berurusan dengan 

jasa. Sedangkan untuk pajak cukai menjadi tanggung jawab DJP bukan lagi 

bapenda. Sedangkan untuk alokasi penggunaan dana dari hasil pajak khusunya 

pajak dari tempat hiburan malam dikota makassar .  

4.  Peran pajak tempat hiburan malam dan lain lain sangat berguna untuk 

pembangunan infrastruktur kota makassar di karenakan lebih dari 50% pajak 

hasil non halal menunjang segala pembangunan di kota makassar, Selebih nya 

di alokasikan pada bidang medis,pendidikan,dan olahraga, dan keperluan lain 

nya. Selain itu bapenda berperan memberikan pengawasan terhadap adanya 

tempat tempat hiburan malam. Hal tersebut dibuktinyakan dengan adanya 

pemerlakukan pengecekan langsung oleh pihak bapenda sehingga jika 

ditemukan pelanggaran aturan bapenda akan melakukan mengajukan surat 

terbuka kepada kantor DJP untuk tindakan lebih lanjut. 

5. Dalam islam konteks pajak yang dikenal dengan dhirabah, ulama mengalami 

perbedaan dalam menetapkan hukumnya, beberapa ulama memperbolehkan 

sedangkan tidak sedikit yang melarang konsep penerapan pajak tersebut. 

Sedangkan untuk penerapan pajak pada tempat tempat yang diharamkan 

(diskotik, tempat prostitusi, dan tempat tempat yang menimbulkan perbuatan 

maksiat) hal tersebut sangat di haramkan dalam hukum islam. 
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6. Pengelolaan pajak non halal di perbolehkan dalam pandangan siyasah 

dusturiah selama itu benar benar untuk keperluan bermasyarakat dan untuk 

kepentingan Bersama  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi, maka disarankan ntara lain: 

1. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa pengelolaan pajak di 

Kota Makassar berjalan dengan syarat dan peraturan yang berlaku serta tidak 

melanggar undang-undang 

2. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pendapatan pajak non halal 

perlu ditinjau lebih lanjut dan dipertimbangkan berdasarkan hukum islam. 
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                                          LAMPIRAN. 

 

Pedoman Wawancara 

         A Untuk Ulama 

1 Bagaimna dasar hukum pemberlakukan pajak dalam Islam? 

2. Sejarah pemberlakuan pajak dalam Islam? 

3. Apakah ada standarisasi untuk pemberlakuan pajak dalaam Islam 4. Bagaimana Dasar 
hukum pemberlakukan pajak untuk tempar non halal? 

5. Sejarah tempat hiburan dan lain lain apakah ada dalam islam? 

6.  Bagaimana pandangan Islam terhadap pengolahan dana oleh pemerintah dari pajak 
non halal? 

7. Adakah andil MUI dalam aturan pengelolaan hiburan malam?                                

8. Apakah ada pembatasan dari pemerintah bagi muslim yang mendatangi  hiburan 
malam?                                                                                                     

9. Dalam pandangan ulama, bagaimana seharusnya pemerintah mengatur  hiburan 
malam?                                                                                                  

10. Bagaimana pandangan ulama tentang pemanfaatan hiburan malam sebagai sumber 
pendapatan daerah/negara? 

    

      B. Untuk Bapenda Kota Makassar 

1. Apa saja jenis-jenis pajak 

2. Dasar hukum pemberlakuan pajak untuk tempat hiburan malam, club,tempat karoke 
dan lain lain nya 

3. Apakah otonomi daerah dapat mempengaruhi pengelolaan pajak 

4. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan terbesar di daerah ini  

5. Berapa persen pemberlakukan pajak untuk tempat tempat hiburan 

6 Apakah ada pengaruh hiburan malam terhadap petumbuhan ekonomi daerah 

7. Berapa persen pemasukan daerah dan pajak tempat hiburan 

8. Bagaimana mekanisme pemberlakuan pajak untuk tempat hiburan 

9. Bagaimna dampak tempat hiburan untuk pajak pemasukan bagi daerah 

10. Bagaimana pemerintah mengolah pendapatan pajak tempat hiburan 

11 peran pajak tempat hiburan bagi pembangunan daerah 
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12 apa konsekuensi bagi tempat hiburan malam yang tidk taat pajak 

13.Bagaimna pemerintah mengatasi adanya tempat, hiburan yang tidak taat pajak 

14. Bagaimana sikap pemerintah terhadap penginapan yang menampung jasa prostitusi 
dan hiburan malam lainnya  

15. Sejauh mana wewenang Bappenda dalam peraturan dan pengelolaan pajak 
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                                                     BAB I 

                                      PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama pemerintah kota yang 

digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan pajak tidak selalu 

tanpa kontroversi, terutama ketika melibatkan kegiatan ekonomi yang dianggap 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah Islam, seperti pajak non halal 

dan tempat hiburan malam. Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di 

Indonesia, tidak luput dari isu ini.
22

 

Pajak non halal merujuk pada jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan 

ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti minuman keras, 

perjudian, dan usaha yang dianggap merugikan moral masyarakat. Sementara itu, 

tempat hiburan malam adalah jenis usaha yang sering menjadi polemik dalam 

pandangan agama, termasuk dalam pandangan Islam. Keduanya menimbulkan 

pertanyaan etis dan hukum dalam pandangan siyasah dusturiah, yaitu perspektif ilmu 

pemerintahan Islam yang mengkaji tentang aturan dan hukum-hukum yang berlaku 

dalam sistem pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.    

Pajak non halal menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi pemerintah 

daerah, termasuk Kota Makassar, dalam mendukung pembangunan dan menyediakan 

berbagai fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat. 

 

 

                                                     

22 Departemen Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pajak Non-Halal 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

3. Apa saja jenis jenis pajak Non Halal di Kota Makassar? 

4. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiah terkait pengelolaan pajak non halal 

sebagai sumber pemasukan Kota Makassar? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Untuk lebih terarahnya penilitian ini, dan untuk tidak menmbulkan 

kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan 

judul dan penegasan sebagai berikut: 

 

3. Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada kajian apa saja jenis 

jenis pajak non halal serta bagaimana pemerintah mengelola pajak dari Hasil 

Pajak Non halal di Kota Makassar dalam Perspektif Siyasah Dusturiah. 

4. Deskripsi Fokus 

 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami isi draft 

Proposal ini, agar lebih muda memahami terhadap makna yang terkandung 

dalam draft ini, maka peneliti mengemukakan beberapa pengertian terhadap 

kata yang di anggap perlu. 
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a. Pajak non halal merujuk pada jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan 

ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah 

Islam, seperti pajak atas minuman keras, perjudian, dan usaha yang 

dianggap merugikan lingkungan atau moral masyarakat. Sementara itu, 

tempat hiburan malam mencakup berbagai jenis usaha hiburan yang sering 

kali kontroversial dari sudut pandang agama dan moralitas 

b. Siyasah Dusturiah merupakan bagian Fikih siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan  pilar penting dalam perundang-undangan  tersebut 

D. Kajian Pustaka 

 

Untuk lebih berkaitan sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang 

tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang 

menopang terealisasinya proposal ini. Maka di perlukan beberapa rujukan buku, 

jurnal dan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan proposal ini merupakan 

sumber yang sangat penting menyusun beberapa pokok pembahasan yang di 

maksud. Setelah menelusuri beberapa referensi, peneliti menemukan sejumlah 

buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan di teliti 

yaitu: 

a. Ali, Muhammad, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Kajian 

Siyasah Dusturiah," Jurnal Hukum Islam Modern, Vol. 10, No. 2, 2022, 

hlm. 45-60  
23

Kajian pustaka ini akan mengkaji pandangan dalam fiqih 

Islam tentang penerimaan pajak non-halal. Bagaimana para ulama fiqih  

                                                     
23 Ali, Muhammad, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Kajian Siyasah Dusturiah," Jurnal Hukum Islam 

Modern, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 45-60   
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memandang dan membenarkan atau membatasi jenis-jenis pajak yang  

bersifat non-halal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun dalam 

kajian ini masih belum meneliti lebih dalam mengenai pajak non halal dari 

perspektif siyasah dusturiah  

b. Huda, Nurul, "Implikasi Pajak atas Tempat Hiburan Malam terhadap 

Moralitas Masyarakat Kota Makassar”: Perspektif Islam," Jurnal Etika 

Ekonomi, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 212-228 
24

. menganalisis bagaimana 

kebijakan pajak non-halal di Kota Makassar dapat menjadi instrumen 

penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga 

menekankan perlunya mempertimbangkan dampaknya terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Namun dalam literasi ini tidak menjelaskan 

bentuk pengelolaan pajak non halal hanya menyinggung kebijakan tanpa 

ada gambaran pasti mengenai jenis jenis yang termasuk pajak non halal  

c. Departemen Keuangan Kota Makassar, "Peraturan Daerah Kota Makassar 

No. 10 Tahun 2019 tentang Pajak Non Halal
25

," Makassar, 2019 Kajian 

pustaka ini dapat membandingkan penerimaan pajak non-halal di Kota 

Makassar dengan kota lain di Indonesia. Bagaimana implementasi dan 

dampak dari pajak non-halal di kota-kota lain, serta pembelajaran yang 

bisa diambil untuk meningkatkan penerimaan dan memastikan 

keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan sensitivitas agama di 

masyarakat. Akan tetapi data dari kajian pustaka mengambil data dari 

tahun 2019 yang sudah terperbaharui pada Perda Kota Makassar tahun 

2021   

d. Rahman, Abdul, "Pengaruh Pajak Non Halal terhadap Pemasukan Kota 

Makassar: Studi Kasus Pajak Minuman Keras," Skripsi, Universitas 

                                                     
24 Huda, Nurul, "Implikasi Pajak atas Tempat Hiburan Malam terhadap Moralitas Masyarakat: Perspektif 

Islam," Jurnal Etika Ekonomi, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 212-228 
25 Departemen Keuangan Kota Makassar, "Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2019 tentang 

Pajak Non Halal” 
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Hasanuddin, Makassar, 2020 
26

. Pustaka ini akan menyelidiki peran  

 

lembaga agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga 

lainnya, dalam mengawasi dan memberikan penyuluhan terkait 

penerimaan pajak non-halal dari peredaran miras di Kota Makassar. Kajian 

ini hanya spesifik membahas pengelolaan pajak dari  penjualan minuman 

keras tidak dan tidak membahas dari hasil tempat hiburan malam dan lain 

lain 

e. Pratiwi, Rizka, "Studi Perbandingan Pajak Non-Halal di Kota Makassar 

dan Kota Surabaya dari Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ekonomi 

Syariah, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 40-55
27

. Studi ini menganalisis 

bagaimana perbandingan kebijakan pajak non-halal di Kota Makassar 

dan Kota Surabaya dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga menekankan perlunya 

mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. 

namun penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan tersebut berdasarkan nilai-nilai agama dan prinsip siyasah 

dustruriah. 

 
E. Tujuan dan Penelitian 

 

a. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi 

tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. 

i. Untuk mengetahui apa saja jenis jenis hasil pajak Non Halal di Kota  

Makassar? 

                                                     
 

 
27 Pratiwi, Rizka, "Studi Perbandingan Pajak Non-Halal di Kota Makassar dan Kota Surabaya dari 

Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 40-55 
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ii. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiah terkait pemanfaatan pajak non 

halal dan sebagai sumber pemasukan Kota Makassar? 

 

 

b. Kegunaan Penelitian 
 

i. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan 

menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi 

kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu Hukum 

Tatanegara (Siyasah Syari’iyyah). 

ii. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi semua pihak terkait khususnya di jurusan ilmu hukum 

Tatanegara (Siyasah Syari’iyyah). 

iii. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

acuan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

C. Tinjauan Umum Pajak Non Halal 

 

1. Pengertian Pajak Non halal 

 

Pajak non-halal merujuk pada bentuk pajak yang dikenakan terhadap transaksi atau 

kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai agama tertentu, 

terutama dalam konteks agama Islam. Istilah "halal" dalam bahasa Arab berarti 

"diperbolehkan" atau "sesuai dengan ajaran agama Islam," sedangkan "non-halal" berarti 

sebaliknya, yaitu "tidak diperbolehkan." 

Pajak non-halal biasanya berkaitan dengan jenis usaha atau transaksi yang dianggap tidak 

sesuai dengan syariah Islam, misalnya: 

5. Pajak pada transaksi riba: Riba adalah praktik pengambilan atau pemberian 

tambahan keuntungan atau bunga dalam transaksi pinjaman uang atau kredit. 

Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dilarang. 

6. Pajak pada usaha yang melibatkan alkohol atau minuman keras: Konsumsi alkohol 

dianggap sebagai perbuatan dosa dalam Islam, sehingga kegiatan atau usaha yang 

terkait dengan alkohol akan dikenakan pajak non-halal. 

7. Pajak pada perjudian: Judi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam 

agama Islam karena mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan. 

8. Pajak pada usaha yang melibatkan babi atau produk babi: Dalam Islam, daging 

babi dianggap haram atau tidak boleh dikonsumsi, dan usaha yang terkait dengan 

produk babi dapat dikenakan pajak non-halal. 

Pemerintah dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau menerapkan 

hukum syariah mungkin memiliki mekanisme untuk mengenakan pajak non-halal sebagai 

bentuk pengaturan atau pengendalian terhadap kegiatan ekonomi yang dianggap tidak 

sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.  
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Tujuan dari penerapan pajak non-halal, terutama dalam konteks negara-negara dengan 

mayoritas penduduk Muslim atau menerapkan hukum syariah, bisa bervariasi dan 

mencakup beberapa aspek. Beberapa tujuan utamanya adalah Meminimalkan dukungan 

terhadap kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dengan 

memberlakukan pajak non-halal, pemerintah berupaya mengurangi atau menghindari 

memberikan dukungan finansial atau insentif kepada kegiatan yang dianggap tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip agama, seperti riba, perjudian, atau usaha yang terkait dengan 

alkohol dan babi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah dengan memberlakukan pajak non-halal, pemerintah dapat menciptakan insentif 

bagi masyarakat untuk lebih mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan bisnis 

mereka. Pajak ini dapat menjadi alat pengaturan ekonomi yang mengarahkan kegiatan 

ekonomi ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan mendukung 

pengembangan ekonomi berbasis syariah pajak non-halal dapat membantu mendukung 

sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bank-bank syariah, 

perusahaan yang mengikuti standar keuangan Islam, atau sektor usaha lainnya yang tidak 

terlibat dalam kegiatan non-halal. Penerapan pajak non-halal juga dapat menjadi sumber 

pendapatan bagi negara. Meskipun beberapa kegiatan mungkin dilarang dalam agama, 

pemerintah dapat mengenakan pajak atas transaksi atau produk yang dihasilkan dari 

kegiatan tersebut sebagai sumber penerimaan untuk anggaran negara. 

Pajak non-halal dapat berperan dalam mengatur dan mengontrol kegiatan yang mungkin 

dapat mengganggu ketertiban sosial atau mempengaruhi kesehatan masyarakat secara 

negatif. Contohnya adalah pajak pada produk alkohol untuk mengurangi konsumsi 

berlebih dan dampak buruknya bagi masyarakat. 

 
 

 

10Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa, (Jakarta Selatan: 

Digital Library, 2019) h. 5 h. 51. 

11Nur Hasanuddin, Iva Harliati Solikha, Persepsi, Penyajian dan pengungkapan Dana Non halal 

pada Baznana dan PKPU Kabupaten Lumajang. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Waqaf, Vol. 1, Nomor 1, (Juni 

2014), h. 14. 
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Dalam lembaga keuangan syariah khususnnya pendapatan Non halal 

adalah dana yang berasal dari penerimaan yang asal usul nya tidak sejalan dengan 

syariat dan prinsip prinsip dalam islam. 
12

 

Sumber dana kebajikan yang berasal dari pendapatan Non halal biasanya 

berasal dari tempat tempat yang di tetapkan dalam islam haram hukum nya seperti 

tempat hiburan malam, alcohol, dan rokok dan lain lain. Pendapatan Non halal 

lain nya yang termasuk penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah 

antara lain penerimaan jasa giro, atau bunga yang berasal dari bank umum 

konvensional yang  dana ditempatkan di sana untuk tujuan yang berkaitan dengan 

kegiatan dan operasional bank. Bank syariah tidak diperkenankan untuk 

menjadikan penerimaan Non halal atau bunga dari bank konvensional 

ditempatkan pada kolom pemasukan bank.
13

 

Selain berasal dari pemasukan tempat hiburan malam atau pendapatan 

pajak Non halal berasal dari pemberian izin retribusi tertentu yang tercakup pada 

Pasal 108 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), retribusi 

digolongkan menjadi 3 golongan, salah satunya retribusi perizinan tertentu. 

sedangkan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa 

pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap spa tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 75%. 

 

 

 
12Ana Kadarningsin, dkk, Penyajian Akutansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan 

Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol VII, Nomor 1:32-41 (Juni 

2017Tahun1438 H), h. 38. 

13Rasya Fadilla Balangger, dkk, Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana 

Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank BRI Cabang Manado. Jurnal EMBA, Vol. 5, Nomor 2 

(Juni 2017), h. 1962. 



36  

 

 

 

 

Pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan retribusi Daerah. lima puluh lima persen). Beradasarkan hal 

tersebut maka dapat di analisis bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran 

busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap spa, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 

75% menandakan bahwa untuk objek hiburan tersebut dapat menghasilakan 

pendapatan yang cukup besar bagi pengusaha tempat hiburan. Sehingga 

pemerintah menentukan tarif paling tinggi sebesar 75% agar dapat menyumbang 

cukup besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor objek pajak hiburan 

tersebut. Dan penetapan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen) ini untuk objek hiburan selain hiburan pagelaran busana, kontes 

kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, 

dan mandi uap spa. 

 

D. Tinjauan Umum tentang Siyasah Dusturiah 

 

Kata Dusturiyah berasal dari bahasa Persia "dusuri". Yang Awalnya 

merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas di bidang berikut politik dan 

agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Digunakan untuk mewakili 

kependetaan (pemimpin agama) Zoroastrianisme (orang Majus). Setelah 

mengalami asimilasi bahasa Arab, Kata dustur berkembang maknanya menjadi 

prinsipTahunpedoman dasar. Menurut istilah, dustur mengacu pada seperangkat 

aturan, baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi),
14

 yang mengatur 

hubungan dasar dan kerjasama antara anggota masyarakat suatu bangsa. 

 

 

 
 

14 Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2005), h. 54. 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dusturi adalah asas dasar dari setiap 

pemerintahan negara mana pun yang dibuktikan dengan undang-undang, 

peraturan, dan adat istiadat. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dusuri sebagai: 

"Sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip utama yang merupakan pengaturan 

dari bangsa."
15

 

Siyasah dusturiyah adalah bagian Fikih siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahasa antara lain konsep- 

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- 

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang- 

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini membahas tentang 

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah 

dan warga negara serta hak-hak warga negara. harus dilindungi
16

. 

Dengan demikian, kajian pertama dari Fikih siyasah adalah kajian Fikih 

siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah 

dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa 

yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. 

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan 

sebagai tasyri’ karena secara definitif, tasyri’ adalah kata yang diambil dari lafadz 

syari‟ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri’ diartikan oleh 

para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba- 

 

15 Yusuf al-Qardhawi, FikihDaulah dalam Perspektif al-Qur’an (Bandung: Bulan 

Bintang, 2003, h. 46-47. 

 
16 Muhammad Iqbal, Fikihsiyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Pekalonga: 

PT. Nasya Expanding Management, 2019, h. 48.



38  

 

 

 

 

hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia 

melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang 

berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam 

pengertian itu, dipetik kata tasyri’ yang artinya menciptakan undang-undang dan 

membuat kaidahkaidah. Tasyri’ dalam pengertian tersebut adalah membuat 

undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama 

yang disebut dengan tasyri’ samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil 

pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri’ wad’iyy.
17

 

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar 

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedabedakan stratifikasi 

sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fikih siyasah akan 

tercapai.
18

 

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari 

Fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih 

spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan 

bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hakhak rakyat dan mengenai 

pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur‟an 

 

17 Beni Ahmad Saebani, FikihSiyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 

Sejak Muhammad Saw hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 3‟ 

 

 18 A. Djazuli, FikihSiyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 47.
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maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, temasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, 

meskipun tidak seluruhnya. Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur‟an 

menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-

prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad 

Asad, al-Qur‟an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan 

tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam 

rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan 

terakhir kebahagiaan di akhirat.
19

 

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah 

bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah 

“Majlis Syura” atau “ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu 

A‟la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta al-Mawardi menyebutnya 

dengan ahl al-Ikhtiyar. Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian 

etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian Fikih 

siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan 

warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan 

hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang 

bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar 

negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, 

tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian  pada aspek pengaturan.
20 

 
19 Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah 

Kenegaraan (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 11 

 
20 H. A. Djazuli, Fikih Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah, 

(Jakarta: Kencana, 20113) h. 45-46. 
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  Secara konseptual jenis penerimaan pemerintah maupun alokasi 

belanja pemerintah dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam 

hampir sama.  Namun demikian, tujuan-tujuan yang dicapainya agak sedikit 

berbeda, mengingat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pengelolaan anggaran 

dalam Islam selalu ditujukan untuk mencapai maqashid syari‟ah, sehingga 

segala sesuatunya harus berdasarkan pada perintah Al Qur‟an dan Sunah nabi.  

Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebijakan anggaran hanya sebagai 

komplemen kebijakan moneter untuk pencapaian tujuan ekonomi makro. 

  Pajak sebagai sumber penerimaan negara Islam, dalam pelaksanaannya 

haruslah sejalan dengan maqashid syari‟ah, untuk itu Islam meminimalisir 

segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat perberlakuan pajak. Hal ini 

dikarenakan seringnya pemberlakuaan pajak bukan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya, membebani rakyat. 

  Pajak merupakan sumber penerimaan primer negara pada masa 

Rasulullah saw. dan Khulafa Rasyidin. Sumbernya bisa dari dalam negeri atau 

pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri sendiri, banyak 

macamnya dari pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak pertambahan nilai, 

pajak penjualan dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis pajak yang 

diberlakukan pada masa itu adalah sebagai berikut : 

1. Kharaj 

 Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemillik 

untuk diberikan pada pemerintah. Penetapan kharaj harus 

memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah, karena ada tiga hal 

yang berbeda yang mempengaruhinya: pertama, jenis tanah; tanah yang 

bagus akan menyuburkan tanaman dan hasilnya lebih baik dibandingkan 

dengan tanah yang buruk. Kedua, jenis tanaman; ada tanaman yang 
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harga jualnya tinggi dan yang harga jualnya rendah. Ketiga, pengelolaan 

tanah; jika biaya pengelolaan tanah tinggi, maka pajak tanah yang 

demikian tidak sebesar pajak tanah yang disirami dengan air hujan yang 

biayanya rendah. 

 Jadi kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di 

wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka 

tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah „usyr seperti 

tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Dasar penentuannya 

adalah produktivitas tanah, bukan sekedar luas dan lokasi tanah. Artinya, 

mungkin saja terjadi,  untuk tanah yang bersebelahan, di satu sisi 

ditanam anggur dan lainnya kurma, maka hasil pajaknya juga berbeda.  

Berdasarkan tiga kriteria di atas, pemerintah secara umum menentukan 

kharaj berdasarkan kepada: 

e) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah 

f) Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah 

g) Jenis irigasi 

h) Ketentuan besarnya kharaj ini sama dengan ‟usyr. 

 Seperti dijelaskan di muka, kewajiban membayar kharaj akan gugur, 

kalau mereka masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang 

Islam. Akan tetapi kalau mereka menjual tanah tersebut kepada pihak 

nonmuslim, maka kharaj tersebut tetap berlaku. Perbedaan antara tanah 

kharajiyah dan usyriyah adalah; kalau tanah kharjiyah, berarti yang 

dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik 

negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah usyuriyah, maka 

yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya. 
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 Pada masa pemerintahan Rasulullah saw., tanah-tanah kharaj sangatlah 

terbatas dan tidak membutuhkan. Barulah pada zaman khalifah pertama 

di belakangnya, luasnya serta banyaknya penghasilan tanah-tanah kharaj 

terdiri atas sebagian besar tanah Romawi dan seluruh tanah kerajaan 

Persi. Disanalah berlaku banyak sistem yang memerlukan penilaian dari 

pemungutan dan pengaturan tentang pendapatannya.
42

 

2. „Usyr 

 „Usyr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, 

yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 

persen atas hasil panen dari lahan yang  beririgasi. Pajak ini bisa berupa 

uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat 

dalam Al-Qur‟an, QS Al-An‟am /6: 141 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

Terjemahnya 

 “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak 

berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya). 

Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari 

memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 

berlebih-lebihan.” 

 Jadi usyr itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh 

negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila 

                                                     
42  Zakiy, Abdullah Al Kaaf, 2002, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Pusaka Setia, Bandung. 
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tanamannya diari dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan 

negara akan mengmabil 1/20 dari hasil panen riil, apabila tanamannya 

diairi oleh orang atau yag lain dengan pengairan tehnis (buatan). Imam 

Muslim meriwayatkan dari Jabir yang mengatakan: 

 Rasulullah saw bersadba: “(Tanaman) apa saja yang diari oleh bengawan 

dan hujan (harus diambil) 1/10 (dari hasil panennya). Dan apa saja yang 

diairi dengan kincir air, maka (harus diambil) 1/20 (dari hasil 

panennya)”. 

 Pada prinsipnya, kharaj dan „ursy sama-sama pajak yang dikenakan 

kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang. Hanya saja ketentuan yang 

diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya dan seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tanah itu merupakan milik 

seorang muslim, maka ia akan dikenakan „ursy, tetapi jika tanah itu 

milik nonmuslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam, maka ia 

akan dikenakan kharaj. 

  Pajak konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil 

budidaya. Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar 

anggaran militer di zaman Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini 

cendrung sebagai penghambat (disincentive) bagi produksi pertanian.
1
 

 Sistem pajak bumi yang lebih efisien ialah bila pajaknya didasarkan 

kepada potensi pertanian dan hasil yang sedang berjalan. Ini akan 

menggairahkan peningkatan produksi agar dapat membayar pajak dan 

menghasilkan surplus yang tidak dikenakan pajak, daripada menghambat 

produksi marginal. Namun demikian pemerintah, sekalipun sangat giat 

melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk 

memperkirakan potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini 
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akan menimbulkan perdebatan. „Usyr ini dianggap sebagai zakat dan 

diserahkan kepada pemerintah, serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 

(delapan) ashnaf (kelompok).
43

 

3. Khums 

 Khums atau sistem proporsional tax adalah prosentase tertentu dari 

rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, 

yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui 

pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem 

pendistribusiannya disebut khumus (seperlima) setelah peperangan. 

Khums diserahkan kepada Baitul Mal demi kemakmuran negara dan 

kesejahteraan ummat. 

 Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan, dan hal ini diatur dalam 

QS Al Anfaal /8: 41, 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

Terjemahnya: 

 “Ketahuilah sesunguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai  

ghaninah (rampasan perang), sesungguhnya seperlima untuk Allah, 

Rasul saw.,kerabat Rasul saw.,anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

ibnussabil. Sedang empat perlima (80 persen) dibagikan kepada mereka 

yang ikut berperang”
44

 

                                                     
43 Erfanie, Sairi, 2005, Kebijakan Anggaran Pemerintah, dalam Buku “Kebijakan Ekonomi dalam 

Islam”, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 
44 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (QS Al-Anfaal ayat 41) 
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 Menurut Imam Abu Ubaid, yang dimaksud khums bukan hanya hasil 

rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang. 

4. Jizyah 

 Jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai 

kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta 

jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah sama 

dengan poll tax karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat fitrah.  

Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang 

dibayarkan oleh pemeluk Islam.  Di zaman Rasulullah saw. besarnya 

jizyah adalah 1 dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu 

membayarnya. Jizyah tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, 

selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan 

tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad. 

 Dari Ibnu Abi Najih yang mengatakan: “Aku bertanya kepada Mujahid: 

Apa alasannya penduduk Syam dikenakan 4 (empat) dinar, sedangkan 

penduduk Yaman hanya 1 (satu) dinar? Mujahid menjawab: Hal itu 

hanyalah untuk mempermudah” (H.R. Bukhari) 

 Kewajiban membayar jizyah ini juga diatur dalam QS At-Taubah /9: 29 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                

Terjemahnya:. 

 “…sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka 

dalam keadaan tunduk”.
45

 

                                                     
45 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (QS At-Taubah ayat 29) 
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 Jizyah adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah 

yang dikenakan bagi seorang muslim. Jizjah wajib dipungut dari orang-

orang nonmuslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka 

telah memeluk Islam, maka jizyah tersebut gugur dari mereka. Jizyah 

tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas 

tiap orang non muslim, bukan atas hartanya. 

5. „Usyur 

 Dalam hal ini „usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang 

dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu 

sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua 

perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi 

barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. 

 Permulaan ditetapkannya „usyur di negara Islam adalah pada masa 

khalifah Umar bin Khatab dengan alasan penegakan keadilan, karena 

„usyur dikenakan kepada pedagang muslim ketika mereka mendatangi 

daerah asing. Dalam rangka penetapan yang seimbang maka Umar 

memutuskan untuk memperlakukan pedagang nonmuslim dengan 

perlakuan yang sama jika mereka memasuki negara Islam. Tempat 

berlangsungnya pemungutan „usyur adalah pos perbatasan negara Islam, 

baik pintu masuk maupun pintu keluar layaknya bea cukai pada zaman 

ini. 

6. Nawaib/Daraib 

 Merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk 

menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk 

situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslimin kaya dalam 

rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini 
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terjadi pada masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukan dalam Baitul    

Maal,dan dasar hukum atas kewajiban ini adalah QS Al-Ruum / 30: 38 

                                                                       
                                              

                             
          

Terjemahnya: 

 “Maka berikanlahh kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian 

(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. 

Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; 

dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
46

 

Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi 

terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh 

pemerintahan Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan 

bahwa pajak sekarang dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan 

ekonomi tertentu seperti yang didiskusikan ulama-ulama klasik. 

Perekonomian pada saat tersebut terutama bertumpu pada pertanian, 

oleh karenanya, pajak sperti kharaj dan ushr juga merupakan pajak 

utama atas output-output pertanian; sedangkan pajak lainnya 

memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian 

sekarang telah berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan 

yang lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah 

yang modern. Oleh karena itu, sumber pendapatan lama seperti 

ghanimah dan jizyah mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa 

modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.  

                                                     
46 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (QS Al-Ruum ayat 30) 
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BAB III  

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

G. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field 

kualitatif research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-

orang (subjek itu sendiri. Pendapat ini lansung menunjukkan latar dan 

individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan, subjek penelitian, secara 

menyeluruh. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Untuk melengkapi data penlitian peneliti mengambil lokasi penelitian 

di Kota Makassar. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar, 

karena tempat dan lokasi mudah terjangkau oleh kendaraan dan merupakan 

suatu daerah metropolitan yang disibukan dengan berbagai aktifitas 

masyarakatnya dan sangat strategis terhadap pemasukan daerahnya yang dari 

berbagai jenis pendapatan daerah. 

 

H. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang difokuskan 

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 

hukum positif 
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2. Pendekatan Teologis adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur‟an, al- 

Hadis, kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama dalam memandang 

sebuah permasalahan terkait dengan pelaksanaan. 

I. Sumber Data 

 

Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, 

maka  dibutuhkan sumber data yaitu : 

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung melalui 

wawancara dengan beberapa informan dan diolah sendiri oleh lembaga 

bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini 

subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap 

karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian 

tertentu. Adapun yang akan menjadi informan yang akan diwawacara 

oleh peneliti yaitu: Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar dan beberapa pejabata yang memiliki kewenanangan dalam 

hal kebijakan mengenai pendapatan daerah di kota Makassar. 

2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 

digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, 

tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Dan untuk 

menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai berikut:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari: 

1) Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah saw, 

 

2) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 
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3) Undang-Undang, yaitu : 

 

a) UU Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah; 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan 

undang- undang, hasil-hasil peneillitian, dan sebagainya. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; 

contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, 

dan sebagainya. 

 

J. Metode Pengumpulan Data 

 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini 

antara lain adalah: 

1. Observasi atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenal tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung. 
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2. Wawancara atau Interview. Wawancara adalah pertemuan antara dua 

orang atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi 

melalui pertanyaan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan 

ada yang bertindak sebagai pewawancara. 

3. Studi Dokumen Teknik pengumpulan data dengan dokumen yang 

relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-

undang dalam pendapatan daerah, serta berbagai bahan bacaan yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. 

 

K. Instrumen Penelitian 

 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri 

karena peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitian ini dengan 

menggunakan, 

1. Peneliti 

 

Peneliti adalah orang yang akan melakukan penelitian dalam hal ini 

adalah peneliti. 

2. Pedoman Wawancara 

  

Pedoman wawancara ini digunakan wawancara untuk dijadikan dasar 

untuk memperoleh informasi dari informasi yang berupa pertanyaan agar 

proses wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruhan. 

3. Buku dan Alat Tulis 

 

Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang dilakukan pada 

saat wawancara dari sumber yang diwawancarai. 
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4. Rekaman Handphone 

 

Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan 

karena jangan sampai data yang di catat kurang akurat maka hasil rekaman 

dapat di gunakan untuk menyempurnakannya. 

 

L. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Pengolahan Data 

 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengertikan data-data 

lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. 

Pengolahan dan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mengklarifikasikan dan mengkategorikan data dengan berdasarkan beberapab 

temasesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

a. Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan proses pemelihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Dimana langkah-langkah untuk menajamkan 

analisis, 

menggolongkan kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sehingga dapat di tarik dan diverivikasikan. Kemudian data yang di reduksi 

akan memberikan gambaan yang lebih spesifik dan mempermudah 

penelitian melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data 

tambahan mencari           jika di perlukan. 
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b. Penyajian Data 

 

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakandimana penyajian data yang merupakan suatu langkah yang penting 

menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal. 

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

 

Tahap ini merupakan tahapan dimana penaikan kesimpulan dari 

datadata yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami atau arti 

keteraturan polapola penjelasan alur sebab akibat. Dimana sebelum penarikan 

kesimpulan dilakukan cara reduksi dan penyajian data baru penarikan 

kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. 

2. Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses pengelolaan data kedalam bentuk mudah di 

mengerti, dipahami dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah menganalis data-data atau 

menggambarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa 

menganalisa angka-angka dan selanjutnya pengolaan data disajikan secara 

deskriptif analisis dimana menggambarkan secara lengkap mengenai masalah- 

masalah berdasarkan penelitian lapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar 

Badan Pendapatan Daerah  atau sering disingkat Bapenda merupakan 

satuan perangkat kerja daerah (SKPD), Bapenda adalah badan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui 

sekertaris Daerah yang dimana Bapenda sendiri dipimpin oleh kepala 

badan. Bapenda merupakan unsur pelaksanaan fungsi penunjang bidang 

keuangan serta tugas pembantuan. Adapun landasan hukum Bapenda Kota 

Makassar diatur dalam peraturan wali kota Makassar Nomor 97 Tahun 

2022. 

5. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah  

Susunan organisasi badan pendapatan daerah kota makassar terdiri 

atas:  

8. Kepala Badan 

9. Sekertariat, terdiri atas: 

d) Subbagian perencanaan dan pelaporan 

e) Subbagian keuangan; dan 

f) Subbagian umum dan kepegawaian. 

10. Bidang Pendaftaran dan pendataan terdiri atas: 

c) Subbidang Pendataan Wilayah I; 

d) Subbidang Pendataan Wilayah II. 

11. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri atas: 

a) Subbidang restroran, mineral bukan logam dan bantuan serta 

burung walet; 

b) Subbidang reklame, Parkir dan retribusi Daerah. 
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12. Bidang pajak daerah, terdiri atas: 

c) Subidang hotel dan air tanah; 

d) Subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan. 

13. Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan, terdiri atas: 

 a)  Subbidang koordinasi, perencanaan dan regulasi; 

 b)  Subidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. 

14. Kelompok jabatan fungsional. 

6. Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

7. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 

8. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang keuangan; 

10. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang keuangan; 

11. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang keuangan; dan 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

E. Jenis Jenis Pajak Non Halal di Kota Makassar 

Di Kota Makassar, terdapat beberapa jenis pajak non-halal yang dikenakan 

untuk mendukung penerimaan keuangan daerah. Pajak-pajak ini tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam karena berhubungan 

dengan kegiatan atau produk yang dianggap tidak sah atau haram dalam 

ajaran agama Islam. Beberapa jenis pajak non-halal yang umum dikenakan 

di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
47

 

                                                     
47 Andi Angga Barani (37) Kasubbid Pajak Hiburan, Restouran, dan Pajak Penerangan Jalan 

dalam wawancara  pada tanggal 25 desembar 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar 
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Pajak Rokok: Pajak rokok adalah pajak yang dikenakan atas penjualan 

dan produksi rokok. Selain Hal ini mencakup berbagai jenis rokok, baik 

rokok kretek maupun sigaret putih Termasuk Rokok Elektrik (Vapes). Pajak 

rokok dianggap sebagai pajak non-halal karena konsumsi produk tersebut 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. 

Pajak Minuman Beralkohol: Pajak minuman beralkohol adalah pajak 

yang dikenakan atas penjualan minuman yang mengandung alkohol, seperti 

bir, anggur, dan minuman berbasis alkohol lainnya. Minuman beralkohol 

dianggap haram dalam Islam, sehingga pajak atas produk ini termasuk dalam 

kategori pajak non-halal. 

Pajak Hiburan Malam: Pajak hiburan malam adalah pajak yang 

dikenakan atas kegiatan hiburan atau hiburan yang diselenggarakan di Kota 

Makassar, seperti diskotik , pub, lounge, dan Karaoke. Jenis pajak ini juga 

termasuk dalam pajak non-halal karena terkait dengan kegiatan yang bisa 

dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam selain itu konser 

yang mengandung unsure rotisme juga termasuk dalam jenis pajak ini. 

Pajak Hotel: Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas penerimaan 

dari layanan akomodasi di hotel atau tempat penginapan lainnya di Kota 

Makassar. Meskipun bisnis hotel sendiri tidak dianggap haram dalam Islam, 

pajak yang dikenakan atas bisnis tersebut termasuk dalam kategori pajak non-

halal karena tidak memenuhi prinsip-prinsip halal secara langsung. 

Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak kendaraan bermotor adalah pajak 

yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor di 

Kota Makassar. Pajak ini mencakup kendaraan roda dua maupun roda empat. 

Kendaraan bermotor sendiri tidak dianggap haram dalam Islam, namun pajak 

atas kendaraan tersebut termasuk dalam kategori pajak non-halal karena 

bersifat sekunder dan tidak langsung terkait dengan prinsip-prinsip halal. 
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Undang-Undang yang Mendukung Penerimaan Pajak Non-Halal di 

Kota Makassar: 

Penerimaan pajak non-halal di Kota Makassar didukung oleh beberapa 

undang-undang terkait perpajakan. Di Indonesia, undang-undang perpajakan 

yang berlaku secara nasional mencakup seluruh jenis pajak, termasuk pajak 

non-halal. Beberapa undang-undang yang relevan dengan penerimaan pajak 

non-halal di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Undang-Undang ini merupakan 

dasar hukum bagi sistem perpajakan di Indonesia, termasuk pengenaan pajak 

non-halal.
48 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Undang-

Undang ini mengatur pengenaan pajak atas barang dan jasa, termasuk barang-

barang atau jasa yang dianggap non-halal.
49 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Undang-Undang ini mengatur tentang 

pengenaan pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak-pajak non-halal di 

tingkat daerah, termasuk di Kota Makassar.
50 

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara langsung oleh 

bapak Andi Angga Barani selaku kasubbid pajak huburan, restorant, dan 

pajak jalan: 

 

                                                     
27  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

49  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak   Penjualan atas Barang Mewah. 
50 Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Hiburan 

adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pajak 

Hiburan merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam jenis Pajak 

Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terbaru diatur 

pada pada UU No.1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 51

 

    Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa salah satu faktor pendukung 

besarnya pendapatan daerah yaitu bersumber dari hasil pajak, dimana 

landasan hukum pemberlakuan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lebih 

lanjut diatur pada UU No.1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. dimana landasan hukum tersebut 

memberikan wewenang pemerintah daerah untuk memungut dan mengelolah 

pajak penghasilan masing masing namun tetap dalam otoritas pemerintah 

pusat. 

3. Objek dan jenis jenis pajak pendapatan daerah  

 Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut 

bayaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Hiburan tersebut meliputi: 

k. Tontonan film;  

l. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

m. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

n. Pameran;  

o. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

                                                     
51 Andi Angga Barani (37) Kasubbid Pajak Hiburan, Restouran, dan Pajak Penerangan Jalan 

wawancara  pada tanggal 25 desembar 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 
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p. Sirkus, akrobat, dan sulap; 

q. Permainan bilyar, golf, dan boling;  

r. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan; 

s. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran 

(fitness center);  dan 

t. Pertandingan olahraga. Penyelenggaraan Hiburan 

tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. 

           lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan informan dijelaskan: 

Adapun pajak untuk hiburan saat ini diketahui telah memiliki 

ketentuan masing-masing besarannya, dimana diketahui pajak tertinggi 

dipegang oleh diskotik sebesar 35% menyusul rumah karaoke sebesar 

25%. “Jadi Bioskop itu 15%, pegelaran kesenian, muski 5%, Kontes 

kecantikan dan binaraga sebesar 15 persen, Pameran 15%, Sirkus 15%, 

Billiar, Futsal 15% , Karaoke Keluarga 25% kemudian diskotik, rumah 

bernyanyi dan tempat hiburan sejenisnya sebanyak 35%.
1
 

Dari penjelasan diatas dikatakan bahwa telah ada aturan yang menjadi 

ajuaan dalam penentuan tarif pajak untuk tempat tempat tertuntu, untuk 

tempat hiburan malam (diskotik) misalnya telah ditentukan bahwa setiap 

pelaku usaha dalam bidang dikotik dan hiburan malam harus membayar pajak 

sebnayak 35%. 

Mengenai jenis-jenis pajak daerah dan siapa yang berhak memungut 

pajak daerah tersebut. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi 

meliputi: 

8. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB); 
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10. Pajak Alat Berat (PAB); 

11. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 

12. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP); 

13. Pajak Rokok; 

14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

  Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain: 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 

13. Pajak Reklame; 

14. Pajak Air Tanah (PAT); 

15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); 

16. Pajak Sarang Burung Walet; 

17. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 

18. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB). 

Bukan hanya itu, UU Nomor 1 tahun 2022 ini juga memberikan 

kekuasaan penuh terhadap pemerintah daerah untuk tidak memungut jenis pajak 

tertentu yang akan diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah 

mengenai Pajak dan Retribusi. 

Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, potensi yang 

dihasilkan dari pemungutan pajak daerah akan lebih maksimal dan tepat sasaran, 

karena beberapa hak untuk memungut pajak telah dilimpahkan ke pemerintah 

daerah. 

Dalam hal ini informan menjelaskan: 

Pajak terbesar kota Makassar berasal dari pajak BPHTB atau 

pajak Bagunan, dan untuk penghasilan pajak hiburan berasal dari pajak 

hasil penjualan tiket konser, olahraga, dan lain lain. Sedangkan untuk  
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tahun 2019 pendapatan kota Makassar dari  hasil pajak non halal 

menyentu angka 55,62%, termasuk pajak non halal seperti pajak 

perbankan, tempat hiburan malam, dan salon kecantikan.
52

 

Dari penjelasan informan diatas diketahui bahwa pada tuhun 2019  kota 

Makassar memperoleh pendapatan dari pajak non halal sebanyak 55,62%,  

sedangkan utnuk memaksimalkan potensi yang dihasilkan dari hasil pajak tersebut 

pemerintah telah mengatur regulasinya dalam UU Nomor 1 tahun 2022. 

4. Peran  dan wewenang Bapenda dalam Pengelolahan Pajak Daerah 

  Salah satu fungsi bapenda adalah Penyelenggaran pengelolaan keuangan 

aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah 

Provinsi, maka dari itu peran bapenda dalam pengelolaan pajak daerah 

sangatlah penting. Oleh karenanya bapenda kota makassar di bawah 

pengawasan dan instruksi langsung dari pemerintah kota makassar juga terikat 

dengan peraturan perda yang mengatur segala mekanisme penarikan pajak, 

seperti penarikan pajak pada tempat hiburan dan lain lain. 

 Dalam sesi wawancara dengan informan dikemukakan: 

   Mekanisme penarikan pajak yakni pelaku usaha datang langsung untuk 

menyelesaikan kewajiban pembayara pajak di kantor bapenda atau di 

turunkan tim khusus yg di tunjuk untuk memungut pajak di tempat pelaku 

usaha secara langsung atau melaui persuratan jika pajak yang di pungut 

menyangkut instansi atau perusahaan swasta. Selanjutnya seluruh pajak 

kota makassar di kumpulkan jadi satu dengan pajak pajak yg lain 

kemudian di kalkulasikan dan di laporkan langsung kepemerintah melalui 

direktorat jendral pajak yg kemudian pajak tersebut masih di sebut pajak 

                                                     
52 Andi angga barani Kasubbid pajak hiburan, restouran, dan pajak penerangan jalan dalam 

wawancara langsung pada tanggal 25 desembar 2022 
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mentah hingga pajak tersebut sampai ke pemerintah pusat baru kemudian 

pemerintah pusat mengatur peruntukan hasil pajak tersebut di pergunakan 

atau di alokasikan untuk apa. 

    Adapun Benefit jika pelaku usaha yg taat pajak yakni diberikan nya 

reward berupa penghargaan warga negara taat pajak serta di permudah nya 

izin pembukaan cabang baru bagi pelaku usaha juga di permudahkan nya 

izin untuk mengurus administrasi hal hal yang menyangkut pajak, 

sedangkan Konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak membayar pajak 

akan di lakukakan penutupan tempat usaha serta jika sudah sangat parah 

akan dipidanakan sesuai UU yg berlaku  

Lebih lanjut informan menjelaskan terkait wewenang bapenda dalam    

mekanisme penarikan pajak. 

           Sejauh mana wewenang perpajakan di bapenda yakni menarik semua  

pajak dalam urusan jasa bukan cukai jadi yg di tarik yakni pajak tempat 

hiburan yg menyediakan jasa bukan prodak namun mengenai cukai miras 

rokok dan lain lain merupakan tugas dari DJP bukan wewenang bapenda. 

   Berdasarkan hasil wawancara diatas informan menjelaskan bahwa 

bapenda memiliki mekanisme terkait penarikan pajak dan bapenda sendiri 

memiliki wewenang untuk menarik semua jenis pajak yang berurusan 

dengan jasa. Sedangkan untuk pajak cukai menjadi tanggung jawab DJP 

bukan lagi bapenda.  

  Sedangkan untuk alokasi penggunaan dana dari hasil pajak khusunya 

pajak dari tempat hiburan malam dikota makassar . informan 

menyebutkan Peran pajak tempat hiburan malam dan lain lain sangat 

berguna untuk pembangunan infrastruktur kota makassar di karenakan 

lebih dari 50% pajak hasil non halal menunjang segala pembangunan di 
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kota makassar, Selebih nya di alokasikan pada bidang 

medis,pendidikan,dan olahraga, dan keperluan lain nya. 

   Selanjutnya informan menjelaskan terkait wewenang dan tugas 

bapenda terhadap tempat tempat hiburan malam: 

   selama ini bapenda terus mengawasi tempat hiburan malam yg 

menyediakan jasa plus plus terkhusus pada pelaku usaha tempat hiburan 

malam,panti pijat,penginapan remang remang ,spa dan lain lain namun jika 

mengacu undang undang perda dan kuhp, bapenda belum bisa melakukan 

rekomendasi penutupan tempat tersebut jika belum di temukan adanya 

kegiatan sexualitas dalam usahanya di karenakan perda makassar masih 

melegalkan usaha tersebut jika masih dalam batas batas norma sosial yg ada 

tanpa ada unsur pelecehan sexual dan jika belum ada laporan dari 

masyarakat di sekitar makanya saat ini pihak bapenda rutin melakukan 

peninjauan tempat usaha secara langsung dengan mendatangi langsung ke 

lokasi usaha sehingga dapat di pastikan tidak ada pelaku usaha nakal yang 

tidak terpantau pihak bapenda. Namun jika terbukti pelaku usah terbukti 

melakukan jasa melewati batas peraturan yang ada maka bapenda akan 

mengajukan  surat terbuka ke kantor DJP untuk permintaan penutupan 

tempat usaha yang kemudian akan di tindak lanjut oleh pihak DJP akan di 

pidana kan atau di perdatakan. 

 Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa bapenda turut 

memberikan pengawasan terhadap adanya tempat tempat hiburan malam. 

Hal tersebut dibuktinyakan dengan adanya pemerlakukan pengecekan 

langsung oleh pihak bapenda sehingga jika ditemukan pelanggaran aturan 

bapenda akan melakukan mengajukan surat terbuka kepada kantor DJP 

untuk tindakan lebih lanjut. 
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F.  Penerimaan Hasil Pajak Non Halal Dalam Perpektif Siyasyah Dusturiah 

Konsep dan penerapan pajak dalam Islam Secara etimologi, pajak 

dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah ḍaribah, yang berasal dari kata 

 ,nakutnenem ,nakpatenem ,nakbijawem :aynitra gnay    ض ض ب,  ض ب,  

memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.
53

 Dharaba adalah 

bentuk kata kerja (fi’il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah 

dharibah ( ةب  ض ), yang dapat berarti beban. ḍaribah adalah isim mufrad 

(kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaib ( بئ  ض) Ia 

disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah 

zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban 

(pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut 

dengan maslahah adh-daraaib.
32

  

 Kitab Al-Ahkam al-Sulṭaniyah karya Imam al-Mawardi, kharaj 

diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan jizyah tidak 

diterjemahkan dengan pajak, melainkan disebut jizyah, (Al-Hasan, 

Muhammad, & Muhammad, 2002). Namun dalam kitab Shahih Abu Daud, 

seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, 

padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah.
54

 Dalam kitab al-Umm karya 

Imam Syafi‟I, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai 

penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain 

disatukan ke dalam istilah pajak. Padahal seharusnya tidak sama, masing-

masing berbeda subjek atau objeknya. bukan warga negara khilafah, baik 

Muslim maupun zimmi, dan bukan mu‟ahad. Sebab „ushr hanyalah 

tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Oleh karena itu, besaranya 

„ushr sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga 

negara khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau 

                                                     
 53Munawwir, 2002  

 54 Muhammad Nashiruddin al-Bani, 2005 
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mengekspor komoditas ke negara tersebut. 

 Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga 

mengenal adanya istilah pajak (taz), seperti dalam definisi pajak yang 

dikemukakan oleh Rahmat Soemitro atau  Adriani. Pajak (tax) di sini 

maknanya adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus dibayar 

oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah 

sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. 

Jadi, pajak (tax) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan 

pengaturan negara. 

 Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang 

dipungut secara wajib dari rakyta untuk keperluan pembiayaan negara. 

Dengan demikian, dharibah bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah 

dharibah dalam arti pajak (tax) secara syar‟i dapat kita pakai sekalipun 

istilah „pajak‟ (tax) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam 

sistem ekonomi Islam. 

 Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut 

syariah dengan pajak (tax) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa 

Arab yaitu dharibah. Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam yang 

sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori eknomi 

. 
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Tabel 1.1 

Ringkasan Pajak 

Nama/Sebutan Objek Subjek 

Pajak (Dharibah) Harta selain zakat Kaum muslimin 

Jizyah Jiwa  Non muslim  

 Kharaj Tanah Taklukan Non muslim 

Adakah kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat? Menjawab pertanyaan ini, 

timbul perbedaan pendapat di kalangan fukaha (ahli hukum Islam). Sebagain 

berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada. Berikut uraian 

kedua pendapat tersebut. 
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3. Ulama yang Membolehkan Pajak 

 Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti 

menanggulangi kemiskinan, menggagi tentara, dan lain-lain yang tidak 

terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber 

baru. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan 

perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang 

menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fukaha dan ekonom 

Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, 

antara lain. 

g. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: Semua 

khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz 

dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulakan dengan 

keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan 

rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak 

mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. 
1
Abu Yusuf 

mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak 

menurut kemampuan rakyat yang terbebani. 

h. Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, dengan cara yang sangat 

bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup 

pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata 

dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya 

yang menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi. Oleh karena 

itu, sebarkanlah pajak oada semua orang dengan keadilan dan 

pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi 

perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya di 

masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa 

pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau 
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pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi 

kemampuan membayarnya. 

i. Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah, berpendapat bahwa: Jika 

sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun 

dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu 

memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya. 

j. M. Umer Chapra, dalam Islam and The Economic Challenge 

menyatakan. Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber 

daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah 

fukaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal 

ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk 

kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-

sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, 

distribusi, dan stabiliasi secara efektif. Hak ini dibela para fukaha 

berdasarkan hadis, “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat. 

k. Abdul Qadim, dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, mengatakan: 

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah 

menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan pos-pos 

pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas 

kaum Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat 

untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. 

Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk 

membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) 

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa 

berlebihan.
55

 

                                                     
 55 Abdul Qadim Zallum 
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l. Sayyid Rasyid Ridha, yang pernah ditanya mengenai pungutan orang 

Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separo dan ada 

yang seperempat dari tanah tersebut. Bolehkan hal itu dianggap 

sebagai kewajiban zakat, seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab: 

 Sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi 

adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran 

(delapan ashnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari Imam 

dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari keajibannya 

dan imam atau Amilnya wajib membagikan zakat itu kepada 

mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh Amil, maka wajb kepada 

pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. 

Harta yang dipungut oleh Nashrani tadi, dianggap sebagai pajak dan 

tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan 

zakat. Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.
1
 

4. Ulama yang tidak membolehkan Pajak  

 Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, 

sebagian lagi fukaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk 

meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara 

lain: 

 Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya Principle of Governance, 

Freedom, and Responsibility in Islam, menyatakan: Pemerintah yang ada 

di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak 

sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak 

akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. 
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Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara langsung oleh 

bapak Muhammad Ustman S.Ag, M.A.g selaku tokoh agama: 

Dalam islam pajak yang diperuntukan sebagai pemasukan negara 

disebut dharibah, dimana secara keseluruhan, lebih rincihnya konsep 

dharibah ini merupakan pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan 

karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori eknomi non-

Islam.
56

 

         Lebih lanjut informan menjelaskan: 

Islam itu agama yang mengatur segalanya dengan baik, bahkan dalam 

urusan Negara sekalipun, sehingga walaupun terdapat perbedaan 

pandangan ulama terhadap penerapan pajak, karena memang hal 

tersebut tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Namun hal tersebut 

sebenarnya dapat dilihat dalam konteks maslahat mursalah (manfaat 

dan mudarotnya).
35 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa konsep pajak yang 

diperuntukan untuk Negara dikenal dengan istilah daharibah, dimana konsep pajak 

dharibah ini dipadangan berbeda oleh para ulama, beberapa ulama memperbolehkan 

dan beberapa lainnya menentang 

  Tempat Hiburan Dalam Pandangan Islam 

Dalam orientasi tunggal yang harus dipegang kaum muslimin dalam menjalani 

kehidupan yang mengharuskan pengikutnya untuk mendedikasikan seluruh hidupnya 

hanya untuk beribadah kepada Allah.SWT, Namun Islam sebenarnya adalah agama 

yang sangat menghargai realitas objektif dan realitas kongkrit yang terdapat di sekitar 

                                                     
56 Muhammad Ustman (60) Wawancara  Tanggal 29 Desembar 2022 di Masjid Al-Muhajirin 

Kota Makassar 
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dan dalam diri manusia, Islam bukanlah agama yang membelenggu manusia, Islam 

sangat memberikan keluasan dan kelapangan bagi manusia untuk merasakan 

kenikmatan hidup. 

 Islam sangat Memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk merasakan nikmatnya 

hidup. Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan manusia untuk menjauhi 

kesenangan dan hiburan, melainkan Islam mengajarkan bahwa mencari ketenangan, 

istirahat dan mencari hiburan bisa dilakukan dengan porsi yang disesuaikan. Islam 

juga tidak mengharamkan hiburan sama sekali, dan hukum yang berasal dari game 

komputer atau game online juga diperbolehkan. Namun perlu diperhatikan dalam 

Game atau permainan akan menjadi haram ketika ada unsur-unsur haram di 

dalamnya. 

Namun dengan tegas Islam melarang wisata ke tempat-tempat yang dapat 

merusak, dimana terdapat minuman keras, perzinaan, serta berbagai tempat-

tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan 

bid‟ah. Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan 

maka jangan terjerumus (kedalamnya) dan jangan duduk dengan orang yang 

melakukan itu. 

Para ulama dalam Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan: “Tidak diperkenankan 

bepergian ke tempat-tempat kerusakan untuk berwisata. Karena hal itu 

mengundang bahaya terhadap agama dan akhlak. Karena ajaran Islam datang 

untuk menutup peluang yang menjerumuskan kepada keburukan." (Fatawa Al-

Lajnah Ad-Daimah, 26/332) 

Bagaimana dengan wisata yang menganjurkan kemaksiatan dan prilaku 

tercela, lalu kita ikut  mengatur, mendukung dan menganjurkannya? Para ulama 

Al-Lajnah Ad-Daimah juga berkata: “Kalau wisata tersebut mengandung unsur 

memudahkan melakukan kemaksiatan dan kemunkaran serta mengajak kesana, 
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maka tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari 

Akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi 

perintahNya. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah 

akan mengganti yang lebih baik dari itu. (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 

26/224) 

Lebih lanjut informan menambahkan: 

Melihat serta dunia wisata sekarang dimana lebih di dominan dengan 

kemaksiatan, segala perbuatan buruk dan melanggar yang diharamkan, baik 

sengaja bersolek diri, telanjang di tempat-tempat umum, bercampur baur 

yang bebas, meminum khamar, memasarkan kebejatan, menyerupai orang 

kafir, mengambil kebiasaan dan akhlaknya bahkan sampai penyakit mereka  

yang  berbahaya. Belum lagi, menghamburkan uang yang banyak dan 

waktu serta kesungguhan. Semua itu dibungkus dengan nama wisata. Maka 

ingatlah bagi yang mempunyai kecemburuan terhadap agama, akhlak dan 

umatnya kepada Allah swt, jangan sampai menjadi penolong untuk 

mempromosikan wisata fasik ini. Akan tetapi hendaknya memeranginya 

dan memerangi ajakan mempromosikannya. Hendaknya bangga dengan 

agama, wawasan dan akhlaknya. Hal tersebut akan menjadikan negeri kita 

terpelihara dari segala keburukan dan mendapatkankan pengganti 

keindahan penciptaan Allah ta‟ala di negara islam yang terjaga. 

    Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa islam tidak melarang hiburan 

yang bertujuan untuk mereflesiksi diri, namun islam sangat melarang jika konsep atau 

tempat liburan tersebut menentang ajaran syariah, seperti tempat hiburan yang 

menyediakan minuman beralkohol, atau tempat tempat yang menyediakan layanan 

prostitusi sangat diharamkan 
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BAB V 

PENUTUP 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dikumpulkan serta beberapa 

analisis yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang 

penerimaan pajak non-halal di kota makassar menurut siyasyah 

dusturiah,maka penelitian menyimpulkan bahwa: 

7. Bappenda adalah suatu badan yang bertanggung jawab langsung 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Bappenda sendiri dikepalai 

oleh kepala badan. Dimana Bappenda merupakan unsur dalam 

pelaksanaan fungsi penunjang sektor keuangan serta tugas pembantuan 

pengelolaan. Diamana dasar hukum Bapenda Kota Makassar diatur 

dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2022. 

8. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 

dipungut bayaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Hiburan tersebut 

meliputi: Tontonan film, Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau 

busana, Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, Pameran, Diskotik, 

karaoke, klab malam, dan sejenisnya,  Sirkus, akrobat, dan sulap, 

permainan bilyar, golf, dan boling,  Pacuan kuda, kendaraan bermotor, 

dan permainan ketangkasan, Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan 

pusat kebugaran (fitness center), dan Pertandingan olahraga. 

Penyelenggaraan Hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan  
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sedangkan untuk penentuan tarif pajak itu sendiri Sudah ada aturan 

sebagai pedoman penentuan tarif pajak untuk tempat-tempat tertentu, 

seperti tempat hiburan malam (diskotik), misalnya telah ditetapkan 

bahwa setiap pelaku niaga di bidang pas de deux dan hiburan malam 

wajib membayar pajak sebesar 35%. 

9. Bapenda memiliki mekanisme terkait penarikan pajak dan bapenda sendiri 

memiliki wewenang untuk menarik semua jenis pajak yang berurusan 

dengan jasa. Sedangkan untuk pajak cukai menjadi tanggung jawab DJP 

bukan lagi bapenda. Sedangkan untuk alokasi penggunaan dana dari hasil 

pajak khusunya pajak dari tempat hiburan malam dikota makassar .  

10.  Peran pajak tempat hiburan malam dan lain lain sangat berguna untuk 

pembangunan infrastruktur kota makassar di karenakan lebih dari 50% 

pajak hasil non halal menunjang segala pembangunan di kota makassar, 

Selebih nya di alokasikan pada bidang medis,pendidikan,dan olahraga, dan 

keperluan lain nya. Selain itu bapenda berperan memberikan pengawasan 

terhadap adanya tempat tempat hiburan malam. Hal tersebut 

dibuktinyakan dengan adanya pemerlakukan pengecekan langsung oleh 

pihak bapenda sehingga jika ditemukan pelanggaran aturan bapenda akan 

melakukan mengajukan surat terbuka kepada kantor DJP untuk tindakan 

lebih lanjut. 

11. Dalam islam konteks pajak yang dikenal dengan dhirabah, ulama 

mengalami perbedaan dalam menetapkan hukumnya, beberapa ulama 

memperbolehkan sedangkan tidak sedikit yang melarang konsep 

penerapan pajak tersebut. Sedangkan untuk penerapan pajak pada tempat 

tempat yang diharamkan (diskotik, tempat prostitusi, dan tempat tempat 

yang menimbulkan perbuatan maksiat) hal tersebut sangat di haramkan 

dalam hukum islam. 
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12. Pengelolaan pajak non halal di perbolehkan dalam pandangan siyasah 

dusturiah selama itu benar benar untuk keperluan bermasyarakat dan untuk 

kepentingan Bersama  

E. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi, maka disarankan ntara lain: 

3. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa pengelolaan pajak 

di Kota Makassar berjalan dengan syarat dan peraturan yang berlaku serta 

tidak melanggar undang-undang 

4. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pendapatan pajak non halal 

perlu ditinjau lebih lanjut dan dipertimbangkan berdasarkan hukum islam. 
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                                           LAMPIRAN. 

 

Pedoman Wawancara 

         A Untuk Ulama 

1 Bagaimna dasar hukum pemberlakukan pajak dalam Islam? 

2. Sejarah pemberlakuan pajak dalam Islam? 

3. Apakah ada standarisasi untuk pemberlakuan pajak dalaam Islam 4. Bagaimana 
Dasar hukum pemberlakukan pajak untuk tempar non halal? 

5. Sejarah tempat hiburan dan lain lain apakah ada dalam islam? 

6.  Bagaimana pandangan Islam terhadap pengolahan dana oleh pemerintah dari 
pajak non halal? 

7. Adakah andil MUI dalam aturan pengelolaan hiburan malam?                                

8. Apakah ada pembatasan dari pemerintah bagi muslim yang mendatangi  hiburan 
malam?                                                                                                     

9. Dalam pandangan ulama, bagaimana seharusnya pemerintah mengatur  hiburan 
malam?                                                                                                  

10. Bagaimana pandangan ulama tentang pemanfaatan hiburan malam sebagai 
sumber pendapatan daerah/negara? 

    

      B. Untuk Bapenda Kota Makassar 

1. Apa saja jenis-jenis pajak 

2. Dasar hukum pemberlakuan pajak untuk tempat hiburan malam, club,tempat 
karoke dan lain lain nya 

3. Apakah otonomi daerah dapat mempengaruhi pengelolaan pajak 

4. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan terbesar di daerah ini  

5. Berapa persen pemberlakukan pajak untuk tempat tempat hiburan 

6 Apakah ada pengaruh hiburan malam terhadap petumbuhan ekonomi daerah 

7. Berapa persen pemasukan daerah dan pajak tempat hiburan 

8. Bagaimana mekanisme pemberlakuan pajak untuk tempat hiburan 

9. Bagaimna dampak tempat hiburan untuk pajak pemasukan bagi daerah 

10. Bagaimana pemerintah mengolah pendapatan pajak tempat hiburan 
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11 peran pajak tempat hiburan bagi pembangunan daerah 

12 apa konsekuensi bagi tempat hiburan malam yang tidk taat pajak 

13.Bagaimna pemerintah mengatasi adanya tempat, hiburan yang tidak taat pajak 

14. Bagaimana sikap pemerintah terhadap penginapan yang menampung jasa 
prostitusi dan hiburan malam lainnya  

15. Sejauh mana wewenang Bappenda dalam peraturan dan pengelolaan pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


