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ABSTRAK 

Nama : Andi Sri Mustika Akhmad 

Nim : 90400118036 

Judul : Corporate Social Responsibility Berbasis Maqashid Syariah Dalam 

Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan (Studi pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar) 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Corporate Social 

Responsibility dengan menggunakan konsep maqashid syariah dalam 

mewujudkan keberlanjutan lingkungan pada PT Perkebunan Nusantara XIV 

Pabrik Gula Takalar. Teori pendukung dalam penelitian ini menggunakan teori 

legitimasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data subjek dengan metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Serta untuk menguji keabsahan 

data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam pelaksanaan csr 

perusahaan sangat memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan, masyarakat, dan karyawan dengan megadakan beberapa program 

seperti pengadaan sumur bor, memberikan sumbangan ke masjid-masjid, 

memberikan bantuan ke sekolah-sekolah, dan program-program lainnya. Dalam 

mewujudkan pelaksanaan csr kedalam konsep maqasid syariah yaitu pemeliharaan 

agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan 

pemeliharaan harta. Corporate social responsibility berbasis maqashid syariah 

dapat mewujudkan keberlanjutan lingkungan melalui aspek ekonomi dan aspek 

sosial. 

 

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Maqashid Syariah, 

Keberlanjutan Lingkungan 
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ABSTRACT 

Nama : Andi Sri Mustika Akhmad 

Nim : 90400118036 

Judul : Corporate Social Responsibility Berbasis Maqashid Syariah Dalam 

Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan (Studi Pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar) 

 

 

This study aims to determine the implementation of Corporate Social 

Responsibility by using the concept of maqashid sharia in realizing environmental 

sustainability at PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar. The 

supporting theory in this study uses legitimacy theory. The type of research used 

in this research is qualitative research with a case study approach. The type of 

data used in this research is subject data with data collection methods used are 

interviews and documentation. As well as to test the validity of the data using the 

triangulation method. The results of the study show that PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar in implementing the company's CSR is very 

concerned about corporate responsibility to the environment, society and 

employees by holding several programs such as procuring drilled wells, donating 

to mosques, providing assistance to schools, and other programs. In realizing the 

implementation of CSR into the maqasid sharia concept, namely maintenance of 

religion, maintenance of the soul, maintenance of reason, maintenance of 

offspring, and maintenance of assets. Maqashid sharia-based corporate social 

responsibility can realize environmental sustainability through economic and 

social aspects. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Maqashid Syariah, Environmental 

Sustainability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman akuntansi tidak lagi bersifat konvensional 

yang hanya terbelenggu dalam perhitungan angka-angka semata, tetapi 

perkembangan akuntansi menyebabkan munculnya istilah akuntansi sosial. 

Menurut (Pertiwi & Ludigdo, 2013) akuntansi sosial merupakan alat yang 

bermanfaat bagi perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya di dalam 

menyusun laporan keuangan, mengingat investor dan calon investor dalam 

mengambil keputusan bisnis ataupun investasi bukan hanya memperhatikan aspek 

keuangan saja, tetapi juga memperhatikan aspek tanggung jawab perusahaan 

terhadap masyarakat dan juga tempat lokasi beroperasinya suatu perusahaan. 

Kepedulian perusahaan tertuang dalam suatu program yang dikenal dengan 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan (Kamidin 

et al., 2019). Menurut (Wahyuningrum et al., 2014) Corporate Social 

Responsibility adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan 

kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan 

dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dan lingkungan dimana 

perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang 

berlaku.  

Penerapan Corporate Social Responsibility perusahaan di Indonesia 

memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa undang-undang telah 

mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut 

(Retnaningsih, 2015) terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan 
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Corporate Social Responsibility dimana banyak perusahaan menggunakan 

Corporate Social Responsibility hanya sebagai marketing gimmick untuk 

melakukan corporate greenwash atau pengelabuan citra perusahaan belaka. 

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility di 

Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 

diantaranya permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan 

memberikan cost sosialnya kepada masyarakat karena tidak adanya aturan-aturan 

yang mengatur secara terperinci mengenai pengelolaan Corporate Social 

Responsibility. Menurut (Rakhmat & Saraswati, 2013) prinsip GCG yang dianut 

oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan 

beberapa lembaga lain menempatkan prinsip tanggung jawab (responsibility) 

sebagai pilar tegaknya GCG.  

Di antara ribuan perusahaan yang ada di Indonesia, diindikasikan belum 

semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep Corporate Social 

Responsibility dalam kegiatan perusahaannya. Menurut (Mapisangka, 2009) 

sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur keberadaan Corporate Social 

Responsibility melekat secara inherent (sifat yang permanen) dengan manajemen 

perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam Corporate Social Responsibility pun 

masih dalam kontrol manejemen perusahaan. Menurut (Haris & Purnomo, 2016) 

keterlibatan perusahaan dalam melakukan kegiatan Corporate Social 

Responsibility merupakan tuntutan dalam tanggung jawab atas dampak kerugian 

yang dialami masyarakat khususnya pada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu 
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menurut (Rhesa Rahmayanti, 2014) Corporate Social Responsibility merupakan 

komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholder.   

Corporate Social Responsibility (CSR) semakin populer di kalangan 

berbagai perusahaan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan 

bahwa perusahaan wajib memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

melekat pada semua bisnis, jika tidak maka akan dikenakan sanksi hukum. Pasal 

15 (b) UU Penanaman Modal juga mengatur bahwa semua penanam modal wajib 

memikul tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi tanggung jawab sosial 

perusahaan menjadi isu baru bagi semua investor yang berinvestasi langsung di 

Indonesia (Alfian & Rahayu, 2019). 

Saat ini, dampak sosial yang diciptakan oleh perusahaan melalui proses 

produksinya dievaluasi dengan lebih hati-hati, menuntut mereka untuk 

memperhatikan dampak sosial baru dan cara mengatasinya (Parengkuan, 2017). 

Jika tidak terkendalikan maka dapat menimbulkan dampak buruk yang dapat 

merugikan lingkungan dan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan 

biasanya menerapkan prinsip-prinsip kapitalisme dalam menjalankan bisnis 

mereka. Artinya, dengan membenarkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan 

tidak terlalu kecil untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan biaya yang 

serendah-rendahnya, maka dampak negatif tersebut antara lain: Pencemaran 

udara, pencemaran suara, pencemaran tanah, pencemaran air, keracunan, 
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eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, diskriminasi, arbitrase, dan 

lain-lain (Fatmawatie, 2015).  

Sejak tahun 1970-an, Corporate Social Responsibility atau konsep 

Corporate Social Responsibility telah dikaitkan dengan kebijakan yang terkait 

dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, kepatuhan hukum, penghormatan 

terhadap masyarakat dan lingkungan, dan komitmen untuk berkontribusi pada 

dunia bisnis didefinisikan sebagai kumpulan praktik menuju pembangunan 

berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu 

kewajiban perusahaan untuk mematuhi isi Pasal 40-74 Undang-Undang Republik 

Indonesia Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Kamidin et al., 2019). Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya adalah 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau nilai perusahaan (corporate value), 

yang hanya dapat dilihat dari posisi keuangan (Sari & Priantinah, 2018). Oleh 

karena itu, semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat 

perusahaan (Bawafi & Prasetyo, 2015). 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut perusahaan harus bisa 

memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan 

sosial masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, 

serta memberikan pelaporan dan pengungkapan atas aktivitas tersebut (Siregar, 

2015). Menurut (Retnaningsih, 2015) program Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, namun sebaliknya jika Corporate Social Responsibility tidak 
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dilakukan dengan baik maka bukan tidak mungkin akan muncul berbagai kendala 

yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Perusahaan kurang 

memerhatikan kondisi masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Seperti kasus 

Freeport, Indo Rayon, dan sebagainya mencerminkan kelakuan hubungan antara 

perusahaan dan lingkungannya, dimana masyarakat seolah justru menjadi objek 

atau pelengkap penderita bagi perusahaan. Masyarakat pun merasa 

dikesampingkan keberadaannya, sehingga muncul konflik yang kemudian 

mengganggu proses operasional perusahaan.  

Perusahaan melakukan eksploitasi alam hingga merusaknya dan 

merugikan kehidupan masyarakat yang luas, tanpa memperhitungkan ganti rugi 

masyarakat secara adil. Kasus Lumpur Lapindo adalah contoh konkret kejamnya 

perusahaan terhadap masyarakat sekitar, dan bahkan hingga kini permasalahan 

belum teratasi secara tuntas. Perusahaan masih memandang sebelah mata pada 

pentingnya program CSR bagi kelangsungan perusahaan, dan bahkan ada 

perusahaan yang menganggap CSR sebagai kendala dalam upaya mereka meraih 

keuntungan yang maksimal. Menurut (Haris & Purnomo, 2016) perusahaan masih 

setengah hati dalam mengimplementasikan CSR, sehingga masyarakat tidak dapat 

merasakan sepenuhnya manfaat program yang diberikan. Hal ini terlihat pada 

sejumlah kasus dimana masyarakat hanya diperlakukan seperti objek, dan 

perusahaanlah yang banyak menentukan kegiatan program, padahal dalam upaya 

pemberdayaan dibutuhkan partisipasi yang baik dari masyarakat.   

Corporate Social Responsibility bertujuan untuk menjelaskan bagian 

tanggung jawab perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, 
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sehingga konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pijakannya. Konsep 

ini menegaskan betapa pentingnya peranan CSR sebagai perpanjangan tangan 

perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pada suatu negara. 

Menurut (Septiana & Nur, 2012) tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi 

dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya 

mencari keuntungan. Menurut (Santoso, 2016) The Commission for European 

Communities dalam publikasi Green Paper-nya memandang CSR sebagai sebuah 

konsep yang penting dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk 

memberi kontribusi bagi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih 

besar. Menurut (Siregar, 2015) tanggung jawab sosial sangatlah harus dijalankan, 

karena hal itu akan berdampak pada image organisasi atau perusahaan dimata 

lingkungannya.  

Konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R.Bowen 

pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa, “it refers to the obligations of 

businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those 

lines of action which are desireable in terms of the objectives and values of our 

society”. Secara sederhana, Jhonatan Sofian menyebutkan CSR sebagai suatu 

konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan 

kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. 

Stakeholder yang dimaksud di antaranya adalah para karyawan (buruh), kostumer, 

masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM).  
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT), tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 

74 yang menjelaskan sebagi berikut; (1) Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2) Tanggung 

jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung 

jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) 

Pengaturan CSR dalam UUPM, terdapat dalam beberapa pasal yaitu: (1) Pasal 15 

huruf (b),”Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan”.(2) Pasal 16 huruf (d),” Setiap penanam modal 

bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup”. (3) Pasal 16 huruf (e), 

Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. (4) Pasal 17, Penanam modal yang 

mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan 

dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan 

lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 
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Menurut (Syukron, 2015) Corporate Social Responsibility dalam 

perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran islam itu sendiri. 

Tujuan dari syariat Islam (Maqashid al syariah) adalah maslahah, sehingga bisnis 

adalah upaya untuk menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari keuntungan. 

Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena 

bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh 

Allah dalam Al-Qur’an. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asy-Syura Ayat 20 

ا  ٍَ مَه كَانَ يسُِيدُ حَسۡثَ ٱلدُّوۡيَا وؤُۡتِۦًِ مِىۡ ََ ًِۖۦ  مَه كَانَ يسُِيدُ حَسۡثَ ٱلۡۡخِٓسَةِ وزَِدۡ لًَُۥ فِي حَسۡثِ

مَا لًَُۥ فِي ٱلۡۡخِٓسَةِ مِه وَّصِيبٍ  ََ 

Artinya : 

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami 

tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki 

keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan 

dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. Q.S Asy-Syura 

Ayat 20 

 

(Muchlis & Sukirman, 2016) maqashid syariah adalah maksud/tujuan 

syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap 

semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langung dengan aktivitas 

mereka sehari-hari. 

(Retnaningsih, 2015) berdasarkan konsep di atas, maka penyelenggaraan 

CSR haruslah didasarkan pada tujuan untuk membangun sumber daya manusia 

yang handal, menambah kekayaan atau mengentaskan masyarakat dari 

kemiskinan, menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, 
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mendukung tata kelola perusahaan yang bersih, dan melestarikan lingkungan. 

Menurut (Rakhmat & Saraswati, 2013) pelaksanaan CSR telah menjadi strategi 

jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik 

perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu 

melaksanakan CSR, karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan 

dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG 

diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR, karena implementasi dari 

tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG didalam 

perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola 

perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggungjawab 

sosialnya.  

Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Lembaga 

Keuangan Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan 

menghindari praktek riba. Entitas diperlakukan sebagai lembaga sosial dan bukan 

hanya sebagai entitas bisnis swasta yang ditujukan untuk memaksimalkan 

keuntungan. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari 

Islamic Corporate Social Responsility (ICSR) merujuk pada bentuk pengelolaan 

Lembaga Keuangan Islam (Islamic Financial Institutions). Dalam kapasitasnya 

sebagai lembaga perwakilan yang melayani kebutuhan umat Islam secara kolektif, 

keberadaan Lembaga Keuangan Islam wajib ada. Jika tidak, hal ini akan 

bertentangan dengan prinsip dasar dalam al-Qur’an, khususnya Maqashid Syariah 

pada tingkatan tahsiniat. 
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Dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Utama & Rizana, 

2017) yang hasil dari penelitian ini adalah PT Riau Crumb Rubber Factory telah 

melaksanakan CSR, namun belum memenuhi harapan masyarakat Kelurahan Sri 

Meranti karena tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu dari penelitian 

yang dilakukan oleh (Sunaryo, 2015) perusahaan yang mencapai Corporate 

Sustainability dituntut memiliki program-program CSR yang berorientasi pada 

pembangunan berkelanjutan. Program-program CSR dimaksud adalah program-

program yang senantiasa berorientasi pada Dasakarya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (DPLH). Sebagai pedoman strategis kesepuluh upaya tersebut (DPLH) 

merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan 

harus dilaksanakan secara terintregasi dalam setiap kegiatan pembangunan, baik 

yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat luas, maupun dunia usaha. Dalam 

program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka 

akan terjaga eksistensi perusahannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya.  

Dilihat dari penelitian sebelumnya terdapat beberapa permasalahan 

mengenai Corporate Social Responsibility dimana suatu perusahaan tidak terlalu 

memperhatikan kepedulian terhadap masyarakat sekitar sehingga masyarakat risih 

dengan adanya perusahaan tersebut ditengah pemukiman warga serta perusahaan 

juga tidak peduli terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan 

operasional perusahaan. Namun berbanding terbalik dengan objek penelitian 

skripsi ini. Dimana peneliti mengambil objek penelitian di PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar. Sehingga pembaruan dalam penelitian ini 
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yaitu PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sangat peduli terhadap 

masyarakat, karyawan, maupun terhadap sosialnya. PT Perkebunan Nusantara 

XIV Pabrik Gula Takalar peduli akan kerusakan lingkungan karena PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar mengeluarkan biaya untuk 

lingkungan yang disebut dengan biaya lingkungan. Dimana biaya tersebut sudah 

termasuk pengeluaran untuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, 

karyawan, dan sosialnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luhgiatno, 2007) 

ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan 

Corporate Social Responsibility. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh 

dan berkelanjutan sehingga perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif 

dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap 

kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia 

(human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan 

pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan 

mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). Menurut 

(Apriliani & Abdullah, 2018) CSR menghasilkan sinergi yaitu antara 

implementasi di perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja ataupun citra perusahaan. Jika pelaksanaan CSR sudah 

berjalan sesuai dengan tujuan yang seharusnya, maka akan memberikan dampak 

positif terhadap keberlanjutan perusahaan. CSR menjadi salah satu bagian dari 

peningkatan citra perusahaan. 
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Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di PT 

Perkebunan Nusantara XIV yang berpusat di Jalan Urip Sumoharjo No 72-76 

Makassar 90232, Sulawesi Selatan, Indonesia. PT Perkebunan Nusantara XIV 

bergerak di bidang perkebunan agro bisnis dan agro industry dengan komoditas 

tebu, sawit, karet, kakao, kelapa dan peternakan sapi. Yang memiliki dua cabang 

pabrik yaitu di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Bone. Namun peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula 

Takalar, yang beralamat di Desa Massamaturu, Kecamatan Polombangkeng 

Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. adapun kombinasi yang 

diberikan peneliti terhadap objek penelitian yaitu peneliti memberikan sedikit 

teori mengenai akuntansi terhadap karyawan tetap maupun karyawan musiman, 

peneliti membuka wawasan luas terhadap mereka untuk memiliki pekerjaan 

sampingan selain dengan mereka bekerja di perusahaan tersebut sebagai karyawan 

tidak tetap  

(Pratiwi & Pravasanti, 2018) konsep Corporate Social Responsibility 

(CSR) menekankan pada dua unsur, yaitu keharmonisan hubungan antara 

perusahaan dengan masyarakat serta keharmonisan hubungan perusahaan dengan 

lingkungan.Akan tetapi pada penelitian ini peneliti mengimplementasikan CSR 

dengan konsep keislaman yaitu Maqashid Syariah pada PT Perkebunan Nusantara 

XIV Pabrik Gula Takalar, untuk mengetahui bagaimana penerapan CSR dalam 

menggunakan konsep Maqashid Syariah. 

Merujuk pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang, peneliti 

kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Corporate Social 
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Responsibility Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan 

Keberlanjutan Lingkungan” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada Corporate Social Responsibility pada PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar. Peneliti berfokus pada 

bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility di PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar. Hal ini dilakukan karena melihat masih 

banyak sekali perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility 

tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Maqashid Syariah 

yang dikuatkan oleh teori legitimasi. Konsep Maqashid Syariah memungkinkan 

perusahaan melayani kepentingan individu maupun sosial. Adapun fokus 

penelitian dan deskripsi penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

No    Fokus Penelitian  Deskripsi Penelitian  

1.  Corporate Social Responsibility:   Adapun yang akan dibahas pada 

Corporate Social Responsibility di 

perusahaan yaitu:  

1. Tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungan 

2. Tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat 

3. Tanggung jawab sosial terhadap 

karyawan. 
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2.  Konsep Maqashid Syariah Adapun yang akan dibahas pada 

Maqashid Syariah di perusahaan, 

yaitu :  

1. Agama (al-dien)  

2. Jiwa (an-nafs)  

3. Akal (al-„aql)  

4. Keturunan (an-nasl)  

5. Harta (al-mal/wealth)  

3.  Keberlanjutan Lingkungan  Adapun yang akan dibahas pada 

Maqashid Syariah di perusahaan, 

yaitu :  

1. Keberlanjutan ekonomi  

2. Keberlanjutan sosial  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti 

mengidentifikasikan bagaimana masalah dalam beberapa sub pertanyaan yang 

mendasar dalam pembahasan Corporate Social Responsibility berbasis maqashid 

syariah dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Rumusan masalahnya 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan Corporate Social Responsibility di PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar ? 

2. Bagaimanakah penerapan Corporate Social Responsibility dengan 

menggunakan konsep Maqashid Syariah ? 

3. Bagaimanakah penerapan Corporate Social Responsibility dengan 

menggunakan konsep Maqashid Syariahdalam mewujudkan keberlanjutan 

lingkungan ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility di PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

b. Untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility dengan 

menggunakan konsep Maqashid Syariah 

c. Untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility dengan 

menggunakan konsep Maqashid Syariah dalam mewujudkan 

keberlanjutan lingkungan.  

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini mencoba mengkaji seberapa besar pentingnya penerapan 

Corporate Social Responsibility dalam mewujudkan keberlanjutan 

lingkungan. Maka dari itu penelitian ini menggunakan konsep Maqashid 

Syariah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka digunakan teori 

legitimasi. Hal ini dijelaskan dengan teori legitimasi yang berfokus pada 

interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Seperti yang dikemukakan 

pertama kali Dowliing dan Pfeffer (1975) yang menjelaskan bahwa dalam 

teori legitimasi organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai 

sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada 

lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam 

lingkungan sosial tersebut. Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang 

terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. 
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Ketika terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan 

muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan atau 

organisasi agar perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan yang 

dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan 

dimana perusahaan atau organisasi tersebut beroperasi. Pertanggung jawaban 

sosial merupakan bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan atas dampak 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan 

dimana organisasi tersebut beroperasi. Oleh karena itu, dalam pandangan 

Islam perlu ada keselaran antara tujuan perusahaan dengan tujuan hidup 

seorang muslim. Dalam istilah lain disebut dengan falah yang menghendaki 

diraihnya keberhasilan di dunia dan di akhirat. Bentuk implementasi dari falah 

tersebut adalah mashlahah yang dijalankan melalui aktivitas yang sesuai 

dengan Maqashid Syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Maqashid Syariah 

Maqashid al-syari‟ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, 

yakni maqasid dan syari‟ah.Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqsủd, yang 

berarti “kesengajaan atau tujuan.” Syari‟ah, secara bahasa berarti “jalan menuju 

air.” Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syari‟ah merupakan al-

nusus al-muqaddasah, dari al-Qur‟an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali 

belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari‟ah 

disebut al-tariqah almustaqimah. Muatan syari’ah dalam arti ini mencakup 

„amaliyah, khuluqiyah. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti 

syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah(Finarti & Putra, 

2015).  

Maqashid Syariah merupakan penggabungan dari kata Maqashid, dan kata 

Syariah. Maqashid artinya maksud dan tujuan, sedangkan Syariah diartikan 

sebagai sumber kehidupan jiwa dan kebahagiaan. As-syatibi adalah tokoh yang 

dikukuhkan sebagai pendiri ilmu Maqashid As- syariah yang menyatakan bahwa 

Maqashid Syariah mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan usul fiqh 

karena teori Maqashid Syariah cocok dengan kriteria metodologi dasar yang 

bersifat rasional, berguna, adil dan moralistis. Maqashid As-syariah berfungsi 

untuk melakukan dua hal, pertama tahsil yaitu menggunaan manfaat (maslahat) 

dan kedua Ibqa (mencegah kerusakan) atau mudharat dalam sosial masyarakat 

(Hamdani, 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 11 
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اْ إوَِّمَا وحَۡهُ مُصۡلِحُُنَ  ُٓ مۡ لََ تفُۡسِدَُاْ فيِ ٱلۡۡزَۡضِ قَالُ ٍُ إِذاَ قيِلَ لَ ََ 

Artinya : 

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan 

di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang 

yang mengadakan perbaikan". Q.S Al-Baqarah Ayat 11 

 

Maqashid syariah merupakan tujuan untuk menuju sumber kehidupan. 

Beberapa ulama memaknai syariah sebagai agama yang mencakup akidah, ibadah, 

adab, akhlak, hukum dan mu’amalat atau sisi hukum amal di dalam agama. Di 

dalam Al-Qur’an Allah SWT menyebutkan beberapa kata syari’at salah satunya 

yang ada dalam surat Al-Jatsiyah Ayat 18 

اءَٓ ٱلَّرِيهَ لََ يعَۡلَمُُنَ  َُ ٌۡ َّبِعۡ أَ لََ تتَ ََ ا  ٍَ هَ ٱلۡۡمَۡسِ فَٱتَّبِعۡ كَ عَلىََٰ شَسِيعَتٖ مِّ  ثمَُّ جَعَلۡىََٰ

Artimya : 

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) 

dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu 

ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Q.S Al-Jatsiyah 

Ayat 18 

 

Maqashid syariah memiliki maksud untuk menjaga, memelihara dan 

melindungi keseluruhan, sistem kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi 

(Nabilah et al., 2019).  

(Asmarani & Kusumaningtias, 2019) ulama fiqh memiliki kesepakatan 

bahwa maqashid syariah menjadi pokok utama dalam berijtihad sebagai solusi 

terkait problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. 
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Maqashid syariah yaitu tujuan dan hikmah yang dimaksudkan oleh Allah SWT 

dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari maqashid syariah 

adalah sebuah kemaslahatan. Menurut imam Al Syatibi lima aspek kehidupan 

dalam pokok maqashid syariah adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Kelima, memelihara harta benda dengan yang disyariatkan 

oleh hukum Islam.  

(Bahri et al., 2019) menekankan bahwa tujuan Maqashid Syariah adalah 

maslahat. Menurut Salman (2014) Maqashid Syariah merupakan prinsip 

bagaimana melakukan hal yang benar kepada orang-orang. Maqasid al-syariah 

berkaitan dengan menjaga Agama (al-dien), menjaga akal (al- aql), menjaga jiwa 

(an-nafs), dan menjaga harta (al-mal/wealth) yang merupakan kemaslahatan 

pokok dan mencakup 5 (lima) aspek sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syatibi 

yang intinya adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia (Arsad et 

al., 2015).  

Adapun 5 mashlalah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama, Memelihara Agama. Manusia membutuhkan agama secara mutlak. 

Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling 

utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat 

menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan 

pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat 

sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran 

& Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi 
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fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi dengan aspek 

aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah.   

Kedua, Memelihara Jiwa. Memelihara jiwa dimaksudkan untuk 

memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar 

dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan 

maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-

makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (israf).  

Ketiga, Memelihara Akal. Syariat memandang akal manusia sebagai 

karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi 

untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas 

syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat 

mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan 

gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya 

dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai 

dengan mengkonsumsi.   

Keempat, Memelihara Keturunan. Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi 

dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi 

lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat 

punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan 

mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, 

bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. 

Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih 
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dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak 

dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana 

mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta 

hukuman ta’zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.  

Kelima, Memelihara harta benda. Meskipun pada hakikatnya harta benda 

semuanya merupakan kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi 

seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti 

jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang 

penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan 

mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha 

mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu 

menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi 

kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik (Bahsoan, 

2011). Menurut Imam al-Syatibi kebutuhan manusia mempunyai 3 (tiga) 

tingkatan, yaitu: primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat), dan tertier (tahsiniyah) 

(Tarique et al., 2017).  

Maqashid al-syari‟ah adalah maksud Allah selaku pembuat shariah untuk 

memberikan kemaslahatan (maslahah) kepada manusia, yaitu dengan 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar 

manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. 

Al-Ghazali mempertegas lagi dengan membagi dharuriyah menjadi al-kulliya 

alkhamsah yaitu hifz al-din (penjagaan agama), hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz 

al-aql (penjagaan akal), hifz al-nasl (penjagaan keturunan), dan hifz al-mal 
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(penjagaan harta benda). Dharuriyah adalah suatu kondisi di mana ketika manusia 

tidak bisa mendapatkan kebutuhan primernya, maka manusia akan rusak dan tidak 

sejahtera (Fauzia, 2016). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga 

tingkatan kebutuhan (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah), tetapi diwajibkan untuk 

dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan 

kebutuhan dharruriyyat. 

Al-Ghazali meletakkan agama pada urutan pertama dalam daftar maqashid 

(Suhada dan Pramono, 2014). Karena dalam persepektif Islam, iman (agama) 

adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Adapun harta berada 

dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu 

perantara (alat), meskipun sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan 

manusia. Harta benda tidak dapat mencapai tujuan ini kecuali bila dialokasikan 

dan didistribusikan secara merata. Tiga tujuan yang berada di tengah (jiwa, akal, 

dan keturunan) berhubungan dengaan manusia itu sendiri, kebahagiaannya 

menjadi tujuan utama dari maqashid. 

B. Teori Legitimasi 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pefeffer (1975) 

yang mengemukakan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada 

ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih 

luas ditempat entitas tersebut berada. Teori ini menekankan bahwa suatu 

perusahaan harus mematuhi kontrak dan norma yang berlaku dimasyarakat dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya sehingga kegiatan bisnis tersebut dapat berjalan 

dengan baik (Afazis & Handayani, 2020). Teori legitimasi dianggap penting bagi 
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suatu perusahaan karena antara perusahaaan dan masyarakat merupakan peran 

penting dalam perkembangan suatu perusahaan.  

(Retno, 2017) teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus 

menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan sesuai batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan 

beroperasi atau berada. Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu perusahaan akan 

terus mengikuti perkembangan norma yang muncul didalam masyarakat (Jovita & 

Lisandri, 2020). Hal ini sejalan dengan Kusmana dan Soekotjo (2017) yang 

menyatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan 

berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, 

individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem 

mengedepankan keberpihakan kepada society, maka operasi perusahaan harus 

sesuai dengan harapan masyarakat.  

Legitimacy theory mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki kontrak 

dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai 

justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan 

untuk melegitimasi tindakan perusahaan dan juga jika perusahaan ingin bertahan 

maka perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya profit yang diburu, namun juga 

harus memberikan konstribusi positif kepada masyarakat (people) dan aktif 

menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Hidayat & Safitri, 2020). Hal ini tidak 

jauh berbeda yang diungkapkan (Aprianthiny, 2015) legitimasi organisasi dapat 

dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu 

yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, 
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legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk 

bertahan hidup (going concern).    

(Hadinata, 2019) teori legitimasi merupakan asumsi secara umum yang 

menyatakan bahwa kegiatan perusahaan didasarkan dan disesuaikan dengan 

konsep, nilai kepercayaan, dan ketentuan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. 

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu menampakkan tujuannya yang 

sejalan dengan masyarakat. Legitimasi organisasi dapat diterima sebagai sesuatu 

yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang ingin dicari atau 

diharapkan perusahaan dari masyarakat dan teori legitimasi juga sangat 

bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi (Lestari & Indriyani, 2020). 

Menurut (Suryaningsih & Ningsih, 2021) teori legitimasi ini merupakan keadaan 

psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap 

gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Teori lain yang 

melandasi Corporate Social Responsibility yang menjelaskan bahwa praktik 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa 

agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. 

Hal ini sejalan dengan perusahaan (Hasmi & Rukmana, 2018) teori legitimasi 

dapat dinyatakan bahwa legitimasi perusahaan dimata stakeholder merupakan 

faktor signifikan untuk mendukung citra dan reputasi. 

C. Corporate Social Responsibility 

(Fatmawatie, 2015) tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate 

Social Responsibility merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu 

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan 
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lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dalam standar 

internasional ISO 26000 menyatakan Corporate Social Responsibility adalah 

sebuah tanggung jawab organisasi terhadap dampak yang diakibatkan oleh 

kebijakan, dan kegiatannya (proses, produk/jasa) kepada masyarakat & 

lingkungan melalui perilaku yang transparan dan beretika yang konsisten dengan 

pembangunan berkelanjutan & kesejahteraan masyarakat dengan 

mempertimbangkan ekspektasi semua stakeholder taat terhadap hukum yang 

berlaku, konsisten dengan norma internasional dan terintegrasi kedalam proses 

organisasi. Berdasarkan pada definisi tersebut, perusahaan dapat mengadopsi CSR 

berbasis ISO26000 dalam strategi bisnis.  

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan secara umum berkisar pada 

tiga aspek utama. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan adalah peran 

sukarela yang membantu bisnis mengatasi masalah sosial dan lingkungan, dan 

perusahaan bebas untuk melakukan atau mengizinkan peran ini. Kedua, 

perusahaan tidak hanya sebagai lembaga komersial, tetapi juga salah satu manfaat 

untuk filantropi yang bertujuan memperkuat masyarakat dan memperbaiki 

kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi, kami telah mengamankan 

departemen. Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk komitmen 

perusahaan untuk mengatasi dan memitigasi meningkatnya krisis kemanusiaan 

dan lingkungan. Pemahaman tanggung jawab sosial perusahaan lebih lanjut 

didasarkan pada gagasan bahwa tidak hanya negara dengan definisi kebijakan 

publik, tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab atas masalah sosial 

(Marnelly, 2012). 
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Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah mekanisme dimana 

organisasi secara sukarela mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan sosial ke 

dalam operasi dan interaksi pemangku kepentingan yang melampaui tanggung 

jawab hukum organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya 

mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan meningkatkan kegiatan 

operasional semaksimal mungkin bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor 

ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. (Wahyuni, 2018) tanggung jawab sosial perusahaan juga 

merupakan kewajiban suatu perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengedepankan 

keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga memungkinkan 

suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan. percaya pada produk kami. Alhasil, reputasi perusahaan tumbuh di 

mata masyarakat (Parengkuan, 2017). Oleh karena itu, tanggung jawab sosial 

perusahaan berperan penting dalam pengungkapan nilai perusahaan sebagai hasil 

dari peningkatan keuntungan perusahaan dengan melakukan berbagai kegiatan 

tanggung jawab sosial di daerah (Melani & Wahidahwati, 2017).  

Pemahaman CSR sebagai bentuk tangung jawab perusahaan sebagai 

bagian organisasi profit atas aktivitas operasional, dalam komitmen menjaga 

keseimbangan triple bottom line juga harus melingkupi industri keuangan, 

properti, apparel, media, komunikasi, teknologi, dan termasuk pemerintah dan 

masyarakat sipil. Artinya bahwa CSR jangan hanya berpatokan pada sisi finansial 

saja (single bottom line), namun berpatokan pada konsep triple bottom line, yaitu 
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bahwa tanggung jawab perusahaan berpijak pada 3P (keuntungan, masyarakat dan 

lingkungan). Tanggung jawab sosial sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

kinerja usaha kecil memiliki kontribusi cukup tinggi. Ini berarti dalam mengukur 

kinerja suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh segi finansial akan tetapi 

juga ditentukan oleh lingkungan (Rita, 2019). 

(Sopyan, 2014) corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen 

dunia usaha untuk terus menerus bertindak etis, beroperasi secara legal dan 

berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan 

kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas 

komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan 

(Qonaah, 2018) corporate social responsibility adalah tanggung jawab perusahaan 

untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan pembangunan berkelanjutan 

serta memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Perusahaan harus 

menganggap CSR sebagai strategi jangka panjang yang menguntungkan, bukan 

sebagai suatu aktivitas yang merugikan, dan pengungkapan CSR dapat digunakan 

sebagai alat manajerial untuk menghindari masalah sosial dan lingkungan 

(Hapsari, 2018).   

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) mencakup beberapa 

bidang, diantaranya yaitu strategi dan analisis, kepentingan organisasi, parameter 

pelaporan, tata kelola, keterlibatan dan keterlibatan, kinerja ekonomi, lingkungan, 

praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, 

dan tanggung jawab produk (Sari & Priantinah, 2018). Tanggung jawab sosial 

perusahaan juga diungkapkan dalam sebuah laporan yang disebut sustainability 
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report. Dalam laporan ini, laporan keberlanjutan melaporkan dampak dan kinerja 

organisasi dan produknya dalam konteks ekonomi, lingkungan, kebijakan sosial, 

dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggung jawab suatu 

perusahaan terhadap masyarakat sekitar sangatlah berperang penting agar 

perusahaan tersebut mendapatkan citra baik dimata masyarakat dan dapat 

membangun hubungan yang harmonis. 

Tanggung jawab perusahaan mencakup beberapa aspek yaitu: (i) ekonomi, 

(ii) hukum, (iii) moral dan etika, serta (iv) sosial. Pertama, tanggung jawab 

ekonomi menuntut perusahaan menjadi produktif dan menghasilkan barang dan 

jasa sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Kedua, tanggung jawab 

hukum menuntut tindak lanjut yang tegas mengenai persyaratan hukum atas 

bisnisnya. Ketiga, tanggung jawab moral dan etis menuntut perusahaan untuk 

mengikuti norma etika yang diakui dan nilai-nilai. Keempat, tanggung jawab 

sosial menuntut perusahaan secara proaktif berpartisipasi dalam praktik yang 

menguntungkan komunitas diluar komunitasnya (Magdalena et al., 2019). 

D. Keberlanjutan Lingkungan 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, diakui adanya hubungan antara aktivitas perusahaan dengan 

lingkungan hidup yang menegaskan bahwa dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai 

kebahagiaan hidup perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap 

masalah-masalah lingkungan harus memprioritaskan pemeliharaan dan 
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pembaharuan lingkungan hidup. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan 

boleh mengabaikan tanggung jawab kepada stakeholders (pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap bisnis) lain. Akan tetapi, tanggung jawab perusahaan 

terhadap stakeholders harus seimbang dalam arti tidak menganakemaskan salah 

satu pihak tertentu.   

E. Corporate Social Responsibility Dalam Mewujudkan Keberlanjutan 

Corporate Sosial Responsibility adalah komitmen berkelanjutan dari 

perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap 

pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga 

mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas (Aulya et al., 2014).  Hal 

ini sejalan dengan (Sukasih et al., 2017) corporate social responsibility (CSR) 

adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukerela mengintegrasikan 

perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi utamanya dan 

kaitannya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang 

hukum. Sedangkan menurut kusmana dan Soekotjo (2017) tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate social responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep 

yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai 

bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada. Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi memiliki 

kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melakukan 

pertanggungjawaban terhadap lingkungannya.  

Keberlanjutan lingkungan dapat diartikan sebagai sistem berkelanjutan 

secara lingkungan yang harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, 
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menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. 

Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas 

ruang udara, dan fungis ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-

sumber ekonomi.  

F. Corporate Social Responsibility Berbasis Konsep Maqashid Syariah 

Kusmana dan Soekotjo (2017) corporate social responsibility adalah suatu 

tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan 

perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau 

lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Pertanggungjawaban sosial 

timbul jika organisasi memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban 

untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungannya. Maqashid al-

syariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh Pemberi 

Hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: 

pelestarian agama; pelestarian kehidupan; pelestarian keluarga; pelestarian 

karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan (Fitri & Ramadanis, 

2017).   

Maqashid Syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu 

tahsil, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah 

kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. 

Maslahah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum 

Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial 

atau korupsi (Dusuki dan Abdullah, 2007).   
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G. Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian. 

Sehingga temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal 

yang sangat perlu dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan, serta data 

pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan 

adalah: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 

(Tahun 

Judul 

Penelitian 

Pendekatan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1.  (Indriani 

et al., 

2021) 

Implementasi 

Maqashid 

Syariah Pada 

Pelaksanaan 

CSR PT Bank 

Syariah 

Mandiri Tbk 

Deskriptif 

kualitatif 

pelaksanaan praktik program 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT Bank Syariah Mandiri 

Tbk (BSM) tahun 2017-2019 

diterapkan dalam beberapa 

dimensi yaitu bidang 

ketenagakerjaan, kesehatan, 

keselamatan kerja, konsumen, 

pengembangan sosial 

kemasyarakatan, hak asasi 

manusia, lingkungan hidup dan 

operasi yang adil. Implementasi 

maqashid syariah pada 

pelaksanaan CSR BSM 

dilaksanakan dengan memenuhi 

5 kategori yaitu aspek pertama 

melindungi agama (hifdzu al-

din),melindungi jiwa (hifdzu al-

nafs), memelihara pikiran 

(hifdzu al-„aql), melindungi 

keturunan (hifdzu al-nasl), 

melindungi harta (hifdzu al-

maal). Pelaksanaan program 

CSR PT Bank Syariah Mandiri 

Tbk pada tahun 2017-2019 telah 

memenuhi implementasi 



32 
 

 

penerapan maqashid syariah. 

2. (Juniari & 

Mahyuni, 

2020) 

Implementasi 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) dalam 

Mewujudkan 

Pariwisata 

Berbasis 

Masyarakat 

Berkelanjutan 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

Monkey Forest Ubud 

mengimplementasikan berbagai 

bentuk CSR yang 

memungkinkan masyarakat 

lokal berpartisipasi penuh dalam 

operasional kawasan wisata dan 

memperoleh manfaatnya secara 

langsung. Penelitian ini 

memberikan inspirasi mengenai 

bagaimana suatu 

destinasi/kawasan wisata dapat 

mengimplementasikan CSR 

untuk memastikan terwujudnya 

bisnis berkelanjutan dan pada 

saat bersamaan berkontribusi 

bagi pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat 

berkelanjutan.  

3. (Lestari 

dan 

Indriyani, 

2020) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Tri Hita 

Karana Dalam 

Sustainbilitas 

perusahaan 

(Filosofi dan 

Implementasi) 

Deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian ini yaitu pihak 

Inaya Putri Bali Nusa Dua telah 

menjalankan tanggung jawab 

mereka terhadap lingkungan, 

orang, dan kepada Tuhan. Hal 

ini ditunjukkan dari pemaparan 

para narasumber mengenai 

aktivitas hotel yang 

memerhatikan lingkungan 

hidup, tenaga kerja, masyarakat 

sekitar, serta kegiatan 

keagamaan dalam lingkungan 

hotel, yang menunjukkan 

adanya implementasi Tri Hita 

Karana dalam keseharian 

kegiatan hotel. Segala aktivitas 

hotel tersebut terekam dalam 

laporan-laporan yang terkait, 

seperti laporan harian maupun 

laporan tahunan perusahaan. 

Hasil wawancara menjelaskan 

bahwa pihak hotel menyediakan 

dana khusus untuk 

menyelenggarakan kegiatan 

yang berkaitan dengan tanggung 
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jawab sosial perusahaan. Saran 

yang dapat diberikan kepada 

peneliti selanjutnya adalah agar 

mengumpulkan data dari 

responden ketika sedang tidak 

musim liburan (high season) 

ataupun ketika akan diadakan 

event nasional maupun 

internasional yang akan 

menyibukkan pihak hotel. Hal 

ini diharapkan dapat 

mengurangi resistensi pihak 

hotel ketika hendak ditemui 

dalam rangka pengumpulan dan 

4. (Suib & 

Faizah, 

2019) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) dalam 

Isu-Isu 

Glonalisasi 

Ekonomi 

deskriptif 

kualitatif 

 

 

 

 

 

pelaksanaan CSR dilaksanakan 

secara efektif oleh perusahaan 

melalui mekanisme yang 

mempertimbangkan 

karakteristik wilayah di Pantai 

Duta yakni program konservasi 

alam serta memberdayakan 

masyarakat setempat. Untuk 

mewujudkan sustainable 

development masyarakat harus 

melakukan strategistrategi yang 

tepat agar dapat 

mempertahankan berbagai segi 

aspek meliputi aspek sosial, 

lingkungan, dan ekonomi.  

5. (Inayaturr

ohmah et 

al., 2019) 

Pengaruh 

Maqashid 

syariah Index, 

Profitabilitas 

dan Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Kuantitatif 

dengan 

metode 

purpose 

sampling 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
independen dalam menjelaskan 
variabel dependen adalah 23% 
dan diselesaikan oleh faktor lain 
di luar penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap agresivitas 
pajak. Sedangkan MSI dan CSR 
tidak signifikan pada agresivitas 
pajak. 
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6. (Rita, 

2019) 

Implementasi 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(Studi Pada 

Hotel Grand 

Clarion 

Makassar) 

Deskriptif 

kualitatif  

Implementasi CSR Hotel Grand 

Clarion Makassar sangat tinggi 

dilihat aspek ekonomi yaitu 

dampak ekonomi dari kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh 

perusahaan, aspek sosial dapat 

dilihat dari bentuk perhagaan 

dari perusahaan yang diberikan 

kepada stakeholder internal 

maupun eksternal, dan aspek 

lingkungan adalah tindakan 

perusahaan agar dapat 

mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan. Oleh 

karena itu, pihak Hotel Grand 

Clarion Makassar dapat 

menciptakan kondisi ekonomi, 

sosial, dan lingkungan yang 

lebih baik melalui penerapan 

CSR, selain itu enggunaan 

bahan baku ramah lingkungan, 

memberikan perhatian dan 

dukungan dana pada program 

penghijauan dan bina 

lingkungan pada masyarakat 

sekitar khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

7.  (Pratiwi & 

Pravasanti

, 2018) 

Analisa 

Penerapan 

Green 

Accounting 

pada Industri 

Batik 

Laweyan 

kuantitatif 

dengan 

menggunak

an kuesioner 

perhatian terhadap 

lingkungan hidup masuk rata-

rata indeks 68,67 yang 

mempunyai kategori sedang, 

tanggungjawab lingkungan 

hidup mempunyai rata-rata 

indeks 63,20 sehingga masuk 

kategori sedang, persepsi 

manajemen terhadap 

keterlibatan perusahaan dalam 

masalah lingkungan hidup 

mempunyai rata- rata indeks 

63,20 sehingga masuk kategori 

sedang, pelaporan akuntansi 

lingkungan mempunyai rata-rata 

indeks 70,32 sehingga masuk 

kategori sedang, dan audit 

lingkungan mempunyai rata- 

rata indeks 32,37 sehingga 
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masuk kategori rendah.  

8. Pramiana 

dan 

Anisah 

(2018) 

Implementasi 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) dalam 

Perspektif 

Shariah 

Enterprise 

Theory 

deskriptif 

kualitatif 

Implementasi Corporate Social 

Responsibility pada BMT 

Maslahah Kantor Cabang 

Pembantu telah dilakukan sesuai 

dengan Syariah Enterprise 

Theory (SET). BMT Maslahah 

telah melaksanakan Corporate 

Social Responsibility 

akuntabilitas vertical terhadap 

Allah SWT yang dapat dianggap 

sebagai upaya koperasi untuk 

memenuhi prinsip syariah. BMT 

Maslahah telah melaksanakan 

Corporate Social Responsibility 

Akuntabilitas horizontal 

terhadap nasabah yang 

dilakukan BMT Maslahah 

Kantor Cabang Pembantu 

Sumobito Jombang dengan 

memberikan bantuan 

pembiayaan kepada UMKM. 

BMT Maslahah telah 

melaksanakan Corporate Social 

Responsibility Akuntabilitas 

horizontal indirect stakeholders 

komunitas yang dilakukan BMT 

Maslahah dengan memberikan 

kepedulian kepada pihak-pihak 

yang sama sekali tidak 

memberikan kontribusi (baik 

secara keuangan maupun non 

keuangan). BMT Maslahah 

telah melaksanakan Corporate 

Social Responsibility 

Akuntabilitas horizontal indirect 

stakeholders dengan lingkungan 

sekitar tidak banyak yang 

dilakukan. 

9. (Utama, 

2017) 

Implementasi 

Corporate 

Social 

Responsibility 

PT Riau 

Crumb 

Analisis 

Kualitatif 

Hasil dari penelitian ini adalah 

PT Riau Crumb Rubber Factory 

telah melaksanakan CSR, 

namun belum memenuhi 

harapan masyarakat Kelurahan 

Sri Meranti karena tidak 
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Rubber 

Factory 

Terhadap 

Masyarakat 

kelurahan Sri 

meranti Kota 

Pekanbaru 

sebanding dengan polusi dan 

kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh kegiatan 

operasional perusahaan. 

Hambatannya dari sisi 

perusahaan adalah terbatasnya 

anggaran dana CSR yang 

dimiliki oleh PT Riau Crumb 

Rubber Factory untuk dapat 

memenuhi semua kebutuhan 

masyarakat, sedangkan dari sisi 

masyarakat adalah minimnya 

pengetahuan hukum masyarakat 

Kelurahan Sri Meranti 

mengenai CSR. 

 

H. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian, ada model pemikiran yang harus dikembangkan agar 

nantinya penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat 

dipahami secara mudah. Banyak model pemikiran yang dapat digunakan, dan 

peneliti memilih untuk menggunakan model sesuai dengan judul yang diangkat 

“Corporate Social Responsibility Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan 

Keberlanjutan Lingkungan”. Pembahasan dimulai dari konsep sifat Nabi yang 

ditawarkan sebagai peninjau sekaligus solusi lalu diperkuat dengan teori 

penunjang. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan pokok 

permasalahan. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk penerapan CSR pada 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sehingga akan berujung pada 

keberlanjutan lingkungan. Dari penjelasan diatas secara sederhana kerangka pikir 

dapat dijelaskan melalui gambar berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting 

tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi 

dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana 

terjadinya?. Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep going exploring yang 

melibatkan in depth and case oriented study atas sejumlah kasus atau kasus 

tunggal (Muchlis & Sukirman, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian (Pramiana 

& Anisah, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab 

permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks 

waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai 

dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data 

yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Menurut (Muslihati et al., 2018) 

penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan 

melalui proses berpikir induktif. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula 

Takalar yang berada di Desa Massamaturu, Kecamatan Polombangkeng Utara, 

Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 1 bulan mulai dari 

bulan Juni sampai Juli 2022. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi atau 

pendekatan studi kasus, yaitu metode yang memiliki tujuan untuk memahami 

gejala yang tampak dalam objek penelitian dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisis data yang ada, sehingga menemukan hasil berupa kesimpulan yang 

dapat dijadikan saran dimasa yang akan datang bagi objek penelitian terkait 

(Rakhmat, 2013). Studi kasus yang akan menyoroti berbagai faktor yang 

mengatur komunikasi, menggambarkan keunikannya sekaligus memberikan 

pemahaman mendalam mengenai kasus yang akan diamati. Studi kasus yang 

merupakan investigasi empiris yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam tentang fenomena tertentu (Dachi & Djakman, 2020). Dalam 

konteks pendekatan kualitatif, studi kasus tidaklah kaku sifatnya. Ia menawarkan 

keluwesan dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan yang 

lebih menarik, unik dan penting dari fakta empiris yang tengah diamati. Sebab, 

fenomena dan praktek-praktek sosial sebagai sarana penelitian kualitatif, tidak 

bersifat mekanistik melainkan penuh dinamika dan keunikan, dan karenanya tak 

bisa diciptakan dalam otak dan menurut kehendak peneliti.  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 

diperoleh melalui responden penelitian berupa informan yang diwawancarai 

dan dokumenter. Sedangkan data objek yaitu dokumen yang diperoleh dan 

dikumpulkan secara tidak langsung yang didapatkan dari laporan keuangan.  
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Yaparto 

et al., 2013). Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung 

dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan. Data sekunder dapat berupa 

bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, 

dokumentasi perusahaan, dokumen/laporan seperti buku, jurnal, situs web dan 

internet, serta dokumen-dokumen yang relevan yang terkait dengan Corporate 

Social Responsibility.  

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah annual 

reportCorporate Social Responsibility milik PT Perkebunan Nusantara XIV 

Pabrik Gula Takalar. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen tertulis baik yang berupa tulisan ilmiah ataupun dokumen 

resmi tentang instansi terkait (Rosyida et al., 2011). Dalam hal ini, dapat 

dimaksudkan bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua. Informan yang 

dipillih oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai narasumber yang dianggap 

sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan peneliti yaitu terdiri dari 2 orang 

dari PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.  

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Nama Informan Instansi Jabatan 

1. Bapak Teguh PTPN XIV Pabrik Gula 

Takalar 

Manajer 

Akuntansi 
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2. Bapak Nasradi PTPN XIV Pabrik Gula 

Takalar 

Kepala Pabrik 

 Sumber: Olahan Peneliti 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan beberapa cara, seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Untuk menganalisis data dengan baik, diperlukan data yang akurat 

dan andal serta sistematis agar hasil yang diperoleh dapat mendeskripsikan objek 

yang sedang diteliti dengan benar. Dalam proses pengumpulan data, teknik yang 

digunakan dalam penelitian Corporate social responsibility berbasis Maqashid 

Syariah dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau personal 

yang terkait seputar pokok permasalahan penelitian. Sugiyono (2014) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada self report 

atau keyakinan pribadi. Metode wawancara yang digunakan adalah indepth 

interview sehingga peneliti menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat. 

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan 

atau pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 

bertanggung jawab terhadap penerapan Corporate Social Responsibility pada 
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PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar baik di dalam maupun di 

luar lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

2. Observasi 

Observasi berasal dari kata observation yang berarti pengamatan. 

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau 

kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. Kemudian mencatat hasil 

pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lebih 

lanjut dijelaskan observasi atau pengamatan dapat dilaksanakan dengan 

bantuan alat pengamatan yang berupa, daftar cek, tabel sosiometri, catatan 

lapangan, jurnal harian, alat perekam elektronik dan format lainnya (Qonaah, 

2018).   

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2014), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak 

menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi 

lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta 

alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. 

Dokumentasi, informasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan di dalam 

perusahaan yang biasanya berbentuk arsip, peraturan direksi dan sebagainya. 

Hasil dokumen tersebut harus diolah oleh peneliti agar menjadi berguna dan 

dapat menjadi informasi penting mengenai gambaran perusahaan. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

sekunder yang dipublikasikan oleh PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 
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Gula Takalar. Pemilihan metode dokumentasi ini bertujuan untuk membantu 

peneliti dalam mengolah sebuah informasi.  

F. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat untuk merumuskan permasalahan dan 

fokus serta tujuan penelitian, peneliti sebagai instrumen utama dan dibantu oleh 

informan kunci. Dan informan kunci yang digunakan dalam penelitian adalah 

informan yang memiliki pengalaman di atas 5 (lima) tahun (Hasiara, 2017). 

Peneliti dalam penelitian kualitatif harus memahami bagaimana metode penelitian 

kualitatif, menguasai wawasan pada bidang yang diteliti, serta siap untuk 

memasuki objek penelitian dan harus memiliki kesiapan baik secara logistik 

maupun akademiknya. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan 

menjadi pihak yang terjun langsung kelapangan serta harus berinteraksi dengan 

orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini.  Alat yang 

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

menulis, dan laptop. 

G. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisis data yang telah terkumpul. Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Tujuan utama analisis data adalah 

menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Untuk melakukan analisis, 

peneliti perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan 
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informasi. Penelitian ini menggunakan tiga langkah dalam proses analisis data, 

dimana proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:   

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung selama penelitian 

berlangsung. Menurut (Zikrullah et al., 2020) mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta 

dicari tema dan polanya, sehingga data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang 

bersifat naratif. Rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, 

keterkaitan kegiatan atau tabel. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian adalah penariak 

kesimpulan yang mencakup verifikasi atas kesimpulan terhadap data yang 

dianalisis agar menjadi lebih rinci dan mendetail, sehingga kesimpulan dalam 
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penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sejak awal. Dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap 

terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-

pola pengarahan dan sebab akibat. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat 

selama penelitian dihasilkan dengan cara mengakaji ulang catatan-catatan 

yang sudah dibuat dan mempelajari literatur dan teori-teori yang ada.    

H. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data di dalam penelitian ini, maka digunakan 

metode triangulasi. Triangulasi adalah prosedur validitas dimana peneliti mencari 

konvergensi diantara beberapa sumber informasi yang berbeda dan beragam untuk 

membentuk tema atau kategori dalam studi. Menurut (Humairoh et al., 2020) 

triangulasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan validasi. Sugiyono 

(2007) menyatakan bahwa triangulasi bertujuan untuk mencocokan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Singkatnya triangulasi 

bertujuan untuk menguji kebenaran bebagai sumber data yang diperoleh dari 

obeservasi, wawancara, dan dokumen, serta triangulasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang bersifat gabungan, sehingga memiliki kekuatan yang 

mendalam. Hal ini terjadi karena adanya informasi yang sama dari berbagai jenis 

dan sumber data, khususnya data akuntansi, modal sosial, sosial ekonomi, dan 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan pada tanggal 11 

Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 

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

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

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

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

Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Akta Pendirian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 47 

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

mendapat pengesahandari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

C2-9087.HT.01.01 tahun 1996 tanggal 24 September 1996 (Berita Negara RI 

Nomor 81 tanggal 08 Oktober 1996, tambahan Nomor 8678). Proses 

Pembentukannya diawali dengan pengelompokan 26 buah PT Perkebunan 

(Persero) menjadi 9 kelompok pada tahun 1994, sebagaimana ditetapkan 

dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Tahun 1994, sebagaimana 

diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 

361/Kpts/07.210/5/1994 tentang Restrukturisasi BUMN Sektor Pertanian. 

Peengelompokan tersebut adalah dalam rangka optimalisasi skala usaha untuk 

meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas yang akan dimulai pada 

tahun 2004 (AFTA). Setelah tahap pengelompolan, maka pada tanggal 11 
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Maret 1996 dibentuklah 14 buah PT Perkebunan Nusantara, Salah satunya PT 

Perkebunan Nusantara XIV (persero) yang merupakan penggabungan 

beberapa Badan Usaha Milik Negara Bidang pertanian/perkebunan di 

Kawasan Timur Indonesia.  

PT Perkebunan Nusantara XIV merupakan penggabungan dari 

beberapa  proyek pengembangan PTP Sulawesi, Maluku, dan NTT yaitu PTP 

VII, PTP XXVIII, PTP XXXII dan PT Bima Mulia Ternak. PT Perkebunan 

Nusantara XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengelolahan 

dan produknya meliputi kelapa sawit, kelapa hibrida, kelapa nias, kopi, gula, 

dan pala dengan area konsesi 55.425,25 ha. Komoditi utama yang diusahakan 

yaitu pemanis alami berupa tebu, minyak nabati pada minyak sawit dan 

protein hewani pada ternak. Khusus untuk produk gula, PTPN XIV saat ini 

mengelola tiga pabrik gula, yakni PG Camming, PG Araso di Kabupaten 

Bone, dan PG Takalar di Kabupaten Takalar dengan luas total 14.312 

ha.Dalam setahun ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton atau memasok 

1,33% konsumsi gula nasional yang mencapai 2,7 juta ton pertahun. 

Pabrik gula (PG) Takalar beroperasi di Desa Massamaturu, 

Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

Sejak tahun 1982, dulu beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG 

Takalar PTPN XIV merupakan transisi dari PT. Madu Baru adalah 

perusahaan Hamengku Buwono yang sebelumnya berdiri dan melepas 

sebagian tanah petani sejak 1978. Namun pada tahun 1980, PT Madu ditarik 

dari rencana penanaman dan pengolahan tebu karena adanya dugaan 



48 
 

 

penyelewengan dana pembebasan lahan. Oleh karena itu, Pabrik Gula Takalar 

berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980 dan digantikan oleh PTPN XIV. 

PTPN XIV Pabrik Gula Takalar didirikan dalam rangka melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 668/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 

Agustus 1981. Peletakan batu pertama pada pembangunan pabrik pada 

tanggal 19 November 1982 dilakukan oleh bapak Gubernur Dati I Sulawesi 

Selatan. 

Studi kelayakan disusun oleh PT  Agriconsult Internasional pada 

tahun 1975, dilanjutkan oleh PT Tanindo pada tahun 1981 dengan 

menggunakan fasilitas kredit ekspor dari Taiwan. Pelaksanaan pembangunan 

diserahkan pada Tashing Co. (Ptc) Ltd. Agency of Taiwan Machinery 

Manufacturing Co.  (TMCC) sebagai Main Contractor dengan partner dalam 

negeri yakni PT Sarang Tehnik, PT Multi Mas Corp, PT Barata Indonesia. 

Pembangunan Pabrik Gula Takalar menghabiskan dana sebesar Rp. 63,5 

milyar dan selesai dibangun pada tanggal 27 Nopember 1984. Performance 

test dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 1985 dengan 

hasil baik. Pabrik Gula Takalar dibangun dengan kapasitas giling 3.000 ton 

tebu per hari  (TTH), yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 TTH.  

Pabrik Gula Takalar giling perdana tahun 1984, dan diresmikan oleh Presiden 

Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987. 

Wilayah kerja meliputi areal,  areal Pabrik Gula Takalar terdiri dari 

Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 181.93 Ha dan Hak Guna Usaha (HGU) 
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seluas 9.967,04 Ha yang tersebar pada 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten 

Gowa seluas 1.996,86 Ha, Kabupaten Takalar seluas 6.550,21 Ha, dan 

Kabupaten Jeneponto seluas 1.419,97 Ha.  Hak Guna Bangunan (HGB) 

diterbitkan dalam 1 (satu) sertifikat yaitu tahun 1990 dan berakhir pada tahun 

2010 sedangkan hak guna usaha (HGU) diterbitkan dalam 2 (dua) sertifikat 

yaitu pada tahun 1992 yang berlaku sampai tahun 2004 dan sertifikat tahun 

1993 yang berlaku sampai dengan tahun 2023.Pengadaan bahan baku tebu 

selain berasal dari pihak PTPN XIV Pabrik Gula Takalar juga didapatkan dari 

masyarkat yang dinamakan Tebu Rakyat Mandiri dengan menggunakan 

sistem bagi hasil yaitu 70% untuk masyarakat dan 30% untuk pihak PTPN 

XIV Pabrik Gula Takalar. PTPN XIV Pabrik Gula Takalar menggunakan 

kebijakan baru dalam pemilihan tebu menggunakan ARI yaitu Analisa 

Rendemen Individu. Rendemen Merupakan banyaknya Kristal gula yang 

dihasilkan dibanding dengan tebu giling. 

2. Visi Misi Perusahaan 

a. Visi 

”Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri di Kawasan 

Timur Indonesia yang kompetitif, mandiri, dan memberdayakan ekonomi 

rakyat” 

b. Misi  

1) Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula yang berdaya 

saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar demostik dan/atau 

internasional.  
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2) Mengelola bisnis dengan teknologi akrab lingkungan yang 

memberikan kontribusi nilai kepada produk dan mendorong 

pembangunan berwawasan lingkungan.  

3) Melalui kepemimpinan, teamwork, inovasi, dan SDM yang 

kompeten, dalam meningkatkan nilai secara terus-menerus kepada 

shareholder dan stakeholders.  

4) Menempatkan Sumber daya Manusia sebagai pilar utama 

penciptaan nilai (value creation) yang mendorong perusahaan 

tumbuh dan berkembang bersama mitra strategis.  

3. Struktur Organisasi 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi PTPN XIV Pabrik Gula Takalar 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PTPN XIV Pabrik Gula Takalar 
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4. Tenaga Kerja 

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah  tenaga 

kerjanya. Menurut Undang-Undang Nomor 13  Bab 1 Ayat 1 Ayat 2 

Tahun 2003, tenaga kerja adalah bekerja untuk menghasilkan barang dan 

jasa baik untuk  kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Orang yang telah mencapai usia kerja terkadang disebut 

pekerja. Batas usia untuk bekerja di Indonesia adalah antara 15 dan 64 

tahun. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dapat menentukan 

keberhasilan bisnis yang dapat dicapai  karena  menggunakan tenaga kerja 

sebagai kekuatan pendorongnya, bahkan ketika teknik-teknik canggih 

digunakan (Sunandar dan Satar, 2016). 

PTPN XIV Pabrik Gula Takararu memiliki dua jenis karyawan 

yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Pegawai tetap adalah 

pegawai yang sudah memiliki kontrak atau kontrak kerja tidak tetap atau 

purna waktu dengan suatu perusahaan, dan pegawai tetap cenderung 

memiliki hak yang jauh lebih besar daripada pegawai tidak tetap. Selain 

itu, karyawan penuh waktu cenderung jauh lebih aman (dari sudut 

pandang keamanan kerja) daripada pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap 

adalah pekerja yang dipekerjakan hanya pada saat perusahaan 

membutuhkan tambahan pekerja. Pekerja tidak tetap biasanya dapat 

diberhentikan  oleh perusahaan ketika perusahaan  tidak lagi 

membutuhkan staf tambahan. Dibandingkan dengan karyawan penuh 

waktu, mereka cenderung memiliki hak yang lebih sedikit dan kurang 
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aman (dalam kepastian lapangan pekerjaan) (Onibala, dkk., 2017). Adapun 

jumlah tenaga kerja di PTPN XIV Pabrik Gula Takalar dapat dilihat 

padatable berikut: 

Tabel 4.1  

Jumlah Tenaga Kerja 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

 

No. Jenis Jabatan Jumlah 

(orang) 

1. Karyawan tetap a. Pimpinan 

b. Staf 

c. Pelaksana 

1 

25 

125 

2. Karyawan tidak tetap a. Bulanan 

b. Musiman 

c. Buruh tebang 

174 

460 

± 2.800 

Jumlah 3.581 

(Sumber: PTPN XIV Pabrik Gula Takalar) 

5. Areal 

Areal PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar terdiri dari 

hak guna bangunan (HGB) seluas 181.93 Ha dan hak guna uaha (HGU) 

seluas 9. 967, 04 Ha yang tersebar pada 3 (tiga) kabupaten yaitu: 

a. Kabupaten Gowa : 1. 996, 86 Ha, dengan; 

Luas Bruto = 971, 14 Ha 

Luas Netto  = 870., 40 Ha 

Luas Tarra = 100, 74 Ha 

b. Kabupaten Takalar : 6. 550, 21 Ha, dengan; 

Luas Bruto = 4. 819, 45 Ha 

Luas Netto = 4. 338, 97 Ha 

Luas Tarra = 480, 48 Ha 
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c. Kabupten Jeneponto : 1. 419, 97 Ha, dengan ; 

Luas Bruto = 834, 33 Ha 

Luas Netto = 759, 61 Ha 

Luas Tarra = 74, 72 Ha 

Hak guna bangunan (HGB) diterbitkan dalam 1 (satu) sertifikat 

yaitu tahun 1990 dan berakhir pada tahun 2010 sedangkan hak guna usaha 

(HGU) diteritkan dalam 2 (dua) sertifikat yaitu tahun 1992 yang berlaku 

s/d tahun 2024 dan sertifikat tahun 1993 yang berlaku s/d dengan tahun 

2023. 

6. Prasarana Pendukung 

a. Koperasi 

Koperasi adalah  organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan 

oleh perseorangan atau perseorangan untuk kepentingan umum. Koperasi 

didasarkan pada prinsip-prinsip gerakan ekonomi yang mengikuti prinsip-

prinsip kekeluargaan. Perusahaan Pabrik Gula PTPN XIV Takararu 

memiliki empat koperasi yang disebut Tebu Rakyat, yang tersedia untuk 

semua karyawan, yaitu: 

1) Asosiasi Petani Tebu Rakyat 

2) Koperasi Ummat Sehati 

3) Koperasi Cinta Manis 

4) Koperasi Sayang Manis 
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b. Fasilitas Sosial 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar juga 

menawarkan beberapa fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan baik oleh 

karyawan maupun masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi.  

Tabel 4.2 

Fasilitas Sosial  

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar  

 

Fasilitas Sosial Unit 

Poliklinik 1 Unit 

Balai Pertemuan 2 Unit 

Lapangan Tenis 2 Unit 

Lapangan Bulutangkis 3 Unit 

Sekolah Dasar (SD) 1 Unit 

Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Unit 

Pembangunan 1 Unit 

Masjid 1 Unit 

Musholla 3 Unit 

Mess 1 Unit 

Waduk ± 35 Unit 

  (Sumber: PTPN XIV Pabrik Gula Takalar) 

c. Fasilitas Perumahan 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar juga 

menawarkan beberapa fasilitas perumahan yang dapat dimanfaatkan baik 

oleh karyawan.  
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Tabel 4.3 

Fasilitas Perumahan 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar  

 

Fasilitas Perumahan Unit 

Rumah Type 250 1 Unit 

Rumah Type 200 4 Unit 

Rumah Type 120 10 Unit 

Rumah Type 100 27 Unit 

Rumah Type 80 18 Unit 

Rumah Type 50 & 36 178 Unit 

  (Sumber: PTPN XIV Pabrik Gula Takalar) 

 

7. Komponen Utama Pabrik 

Ada beberapa komponen utama pabrik yang menjadi penunjang dalam 

lingkup kerja PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar. 

Komponen tersebut dihasilkan dari beberapa negara penghasil teknologi 

canggih, diantaranya: 

Tabel 4.4 

Komponen Utama Pabrik 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

 

No Uraian Asal Negara 

1. Gilingan Jepang dan Taiwan 

2. Boiller Jepang 

3. Pembangkit Listrik Jepang 

4. Pemurnian dan Penguapan Taiwan dan Indonesia 

5. Masakan Taiwan dan Indonesia 

6. Putaran Inggris 

7. Water Treatment Indonesia 

8. Besali Taiwan 

 (Sumber: PTPN XIV Pabrik Gula Takalar) 
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B. Hasil dan Pembahasan 

1. Penerapan Corporate Social Responsibility di PT Perkebunan 

Nusantara Pabrik Gula Takalar 

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu perusahaan harus bisa 

memberikan informasi terkait dengan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan 

dengan sosial masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu bentuk 

tanggungjawab perusahaan serta perusahaan dapat memberikan pelaporan 

dan pengungkapan atas aktivitas tersebut (Siregar, 2015). Maka dari itu 

tanggung jawab sosial suatu perusahaan sangat harus dijalankan karena hal 

itu akan berdampak pada citra suatu perusahaan. Suatu perusahaan juga tidak 

hanya mementingkan keuntungannya saja tetapi suatu perusahaan harus juga 

mementingkan lingkungan dan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak PT Perkebunan Nusantara 

XIV Pabrik Gula Takalar, oleh Bapak Nasradi selaku Kepala Pabrik 

mengemukakan pernyataan yang senada dengan hal tersebut, bahwa : 

“Perusaahaan selain dia berusaha mendapatkan profit tetapi 

perusahaan tidak mengesampingkan kebutuhan lingkungan 

terutamanya mengenai pencemaran lingkungan, pencemaran 

lingkungan tetap kita jaga yang pertama kita tetap mengolah limbah 

yang namanya ipal (instalasi pengelolaan limbah)”. (Hasil wawancara 

dengan Kepala Pabrik) 

 

Pernyataan Bapak Nasradi sejalan dengan pernyataan Bapak Teguh 

selaku Kepala Bagian Akuntansi yang menyatakan, bahwa : 

“Limbah kita sendiri itu sebenarnya tidak ada yang terbuang karena 

seperti limbah cairnya itu kita larikan ke kebun karena dijadikan 

pupuk dan semua limbahnya di olah menjadi pupuk sehingga tidak 

terdapat pencemaran lingkungan dan masyarakat pun dapat hidup 

dengan tenang”. (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi) 
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Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah memahami peran dan tanggung 

jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Penerapan corporate social 

responsibility pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

merupakan suatu cara perusahaan untuk memperbaiki hubungan perusahaan 

dengan lingkungan dan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus 

menganggap CSR sebagai strategi jangka panjang yang sangat 

menguntungkan, bukan sebagai suatu aktivitas yang merugikan dan 

pengungkapan corporate social responsibility dapat digunakan sebagai alat 

manajerial untuk menghindari masalah sosial dan lingkungan (Hapsari, 

2018).  Sebagaimana Allah subhanawataa‟la berfirman dalam surah Al-A’raf 

Ayat 56 

ِ قسَِيبٞ  طَمَعاًۚ إِنَّ زَحۡمَتَ ٱللََّّ ََ فٗا  ُۡ ٱدۡعُُيُ خَ ََ ا  ٍَ حِ
لََ تفُۡسِدَُاْ فِي ٱلۡۡزَۡضِ بعَۡدَ إِصۡلََٰ ََ

هَ ٱلۡمُحۡسِىيِهَ   مِّ

Artinya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Q.S Al A’araf 

Ayat 56 

 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah 

melaksanakan corporate social responsibility sejak awal perusahaan 
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beroperasi. Hal ini diketahui melalui pernyataan Bapak Nasradi yang 

menyatakan bahwa : 

“Pelaksanaan corporate social responsibility dilakukan sejak tahun 

2009 sehingga sudah 11 tahun mendapatkan PROPER BIRU, 

PROPER itu dari kementrian yaitu peringkat kinerja pengelolaan 

lingkungan itu bisa dilihat bahwa perusahaan tersebut telah 

memperhatikan lingkungannya. Program corporate social 

responsibilityyang dilakukan oleh perusahaan ini adalah pengadaan 

sumur bor gratis dibeberapa desa, sumbangan ke masjid-masjid, 

sumbangan ke sekolah-sekolah, dan musim giling begini ada yang 

namanya Jumat berkah dengan membagikan gula ke masyarakat 

sekitar sebanyak 2 sakper perpekan atau tiap hari Jumat”. (Hasil 

wawancara dengan Kepala Pabrik) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah melaksanakan corporate social 

responsibility dengan beberapa macam program dan sudah terbilang cukup 

lama dalam masa pengadaannya. Hal ini sejalan dengan kandungan teori 

legitimasi yang pertama kali dikemukakan oleh Dowliing dan Pfeffer (1975) 

yang menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi atau perusahaan 

berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada 

kegiatan suatu perusahaan dengan norma-norma yang ada pada lingkungan 

sosial dimana perusahaan tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial 

tersebut. Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara 

perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ketika 

terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul 

ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu 

Sitti selaku masyarakat yang menyatakan, bahwa: 

“Benar, PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah 

mengadakan sumur bor gratis, dan semuanya limbahnya tidak merusak 
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lahan perkebunan masyarakat sehingga kami para warga tidak merasa 

khawatir dengan adanya pabrik gula tersebut karena perusahaan 

memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sekitar”. (Hasil 

wawancara dengan masyarakat) 

 

Hasil wawancaara di atas menunjukkan bahwa PT Perkebunan 

Nusantara (XIV) Pabrik Gula Takalar sangat peduli terhadap masyarakat, 

perusahaan tidak mengesampingkan kenyamanan masyarakat sehingga 

masyarakat dapat hidup dengan harmonis. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Fatmawatie, 2015) tanggung jawab sosial perusahaan 

atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep bahwa 

perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional 

perusahaan. 

Di Indonesia corporate social responsibility sudah diatur dalam 

undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab V Pasal 

74 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu instansi yang berbentuk perseroan 

dan jika perseroan tersebut kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya 

alam maka diwajibkan memberikan tanggung jawabnya terhadap sosial dan 

lingkungan. Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa corporate social 

responsibility sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban 

perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan dalam bentuk biaya bagi 

perseorangan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan 

kewajaran dan kepatuhan, namun masih terdapat banyak kendala yang harus 

diperbaiki. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap perseroan yang 
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kegiatan usahanya melibatkan sumber daya alam agar diwajibkan untuk 

menganggarkan biaya untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Teguh yang mengemukakan bahwa : 

“Setiap tahun kita kedatangan audit lingkungan hidup dimana untuk 

mengecek biaya-biaya lingkungan perusahaan.” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa PT 

perkebunanan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar selalu melaporkan biaya-

biaya yang dianggarkan pada tanggung jawan perusahaan terhadap 

lingkungan maupun masyarakat. Sehingga perusaahn telah memenuhi 

peraruran yang tercamtum pada undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Bab V Pasal 74 Ayat (1) dan Pasal 74 Ayat (2). 

Oleh karena itu, penetapan undang-undang di Indonesia seharusnya menjadi 

penguat keberadaan corporate social responsibility saja dan harus 

berkomitmen dalam melakukan tanggung jawab sosialnya dengan atau tanpa 

adanya unsur keterpaksaan.  

Tabel 4.5 

Rincian Biaya Produksi 

Tahun Anggaran 2019-2022 

 

Uraian Realisasi 

2019 

Realisasi 

2020 

Realisasi 

2021 

S/D 15 Juli 

2022 

Pengelolaan 

Limbah 

39,296,439 48,499,325 156,959,515 35,990,000 

(Sumber: PTPN XIV Pabrik Gula Takalar) 

 

Dalam perundang-undangan yang mengatur tentang corporate social 

responsibility ternyata belum ada penjelasan secara spesifik mengenai 

pelaksanaan corporate social responsibility dan program-program apa saja 
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yang mesti dilakukan oleh perusahaan sehingga setiap perusahaan berhak 

memilih kebebasan dalam menentukan program apa saja yang mesti 

direalisasikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan, masyarakat dan karyawan. Program corporate social 

responsibility sangat bergantung pada cara setiap perusahaan dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, program dari perusahaan 

harus berhubungan langsung kepada masyarakat sekitar tempat dimana 

perusahaan tersebut beroperasi dan program corporate social responsibility 

yang dijalankan oleh suatu perusahaan harus yang bermanfaat serta dapat 

digunakan dengan baik oleh masyarakat sehingga secara tidak langsung akan 

berdampak positif terhadap citra dari perusahaan (Siregar et all., 2021). 

Semua program corporate social responsibility yang telah direncanakan oleh 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar diusahakan terealisasi 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Nasradi dalam wawancaranya: 

“Sejauh ini sudah banyak program csr yang telah direalisasikan oleh 

perusahaan dan beberapa program csr telah dilaksanakan seperti 

pengadaan sumur bor dibeberapa desa, dan juga dibeberapa desa yang 

terletak di Kabupaten Jeneponto dengan alasan perusahaan mempunyai 

lahan  perkebunan tebu disana. Selain itu perusahaan memfasilitasi 

masjid-masjid seperti karpet dan sound system, memfasilitasi sekolah-

sekolah seperti sumbangan laptop dan pakaian sekolah. Tidak hanya 

itu pada masa giling perusahaan memiliki program yang namanya 

Jumat berkah dimana perusahaan membagikan gula kepada setiap 

karyawan sebanyak 2 sakper perpekan atau setiap jumat”. (Hasil 

wawancara dengan kepala pabrik) 
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Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa PT Perkebunan Nusantara 

XIV Pabrik Gula Takalar telah memperhatikan lingkungan dan masyarakat 

sekitar namun bukan hanya lingkungan dan masyarakat saja yang harus 

diperhatikan tetapi tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan juga 

berhak diperhatikan tanggungjawabnya. Hal ini sejalan dengan (Fatmawatie, 

2015) tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki suatu 

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas 

dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Maka 

penyelenggaraan corporate social responsibility haruslah didasarkan pada 

tujuan untuk membangun sumber daya manusia dan mengentaskan 

masyarakat sekitar dari kemiskinan, sehingga menjaga dapat menjaga 

hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Bapak Nasradi dalam 

wawancara mengemukakan pernyataan bahwa: 

“Dengan adanya perusahaan ini sangat bermanfaaat bagi masyarakat 

sekitar. Apa manfaatnya yaitu karyawan kita diluar masa giling itu ada 

namanya karyawan depinitif ada 400 karyawan sekitar 70-75% itu 

masyarakat sekitar. Kalau di dalam masa giling itu kita 

memperkerjakan 3.000-3.500 orang itu masyarakat sekitar dan 

kabupaten2 lain. Kami juga memperkerjakan masyarakat sekitar 

dengan cara masyarakat yang mempunyai traktor dapat digunakan 

untuk pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik, seperti yang kamu 

ketahui jika musim kemarau beginikan traktor masyarakat berdiam di 

rumah karena mereka tidak bertani daripada mereka diam di rumah 

lebih baik kami memperkerjakan mereka”. (Hasil wawancara dengan 

Kepala Pabrik) 

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

corporate social responsibility yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara 
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XIV Pabrik Gula Takalar menunjukkan bahwa perusahaan sangat peduli 

dengan lingkungan sekitar, kebutuhan masyarakat, mensejahterakan 

masyarakat, peduli terhadap karyawan, memperhatikan kenyamanan 

masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar dapat hidup dengan tenang 

ditengah adanya pabrik gula serta masyarakat mendapatkan feedback yang 

sangat baik dari perusahaan. Dalam pelaksanaan corporate social 

responsibility PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar juga 

melakukan keterlibatan langsung dan juga ikut bermitra dengan pemerintah 

setempat terkait langsung dengan perusahaan. Hal ini sejalan dengan adanya 

teori legitimasi dimana teori legitimasi berfokus pada interaksi antara 

perusahaan dengan masyarakat dan dianggap penting bagi suatu perusahaaan 

karena antara perusahaan dan masyarakat merupakan peran penting dalam 

perkembangan suatu perusahaan. 

Tabel 4.6 

Corporate Social ResponsibilityPada  

 PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

 

No Corporate Social 

Responsibility 

Implementasi Corporate Social 

Responsibility pada PT 

Perkebunan Nusantara XIV 

Pabrik Gula Takalar 

1. Tanggung Jawab Terhadap 

Lingkungan  

Corporate Social Responsibility PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dilihar dari sisi 

tanggung jawab terhadap 

lingkungan, yaitu: 

1. Pencegahan limbah 

2. Pengelolaan limbah menjadi pupuk 

2. Tanggumg Jawab Sosial 

Terhadap Masyarakat 

Corporate Social Responsibility PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dilihat pada sisi 

tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat, yaitu: 
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1. Pengadaaan sumur bor dibeberapa 

desa dan yang terdekat dari 

perusahaan 

2. Memperkerjakan masyarakat 

sekitar 

3. Memfasilitasi sekolah-sekolah 

4. Sumbangan karpet dan sound 

system ke masjid-masjid  

3. Tanggung Jawab Sosial 

Terhadap Karyawan 

Corporate Social Responsibility PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dilihat pada sisi 

tanggung jawab sosial terhadap 

karyawan, yaitu: 

1. Jumat berkah dengan cara 

pembagian gula sebanyak 2 sakper 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022) 

2. Penerapan Corporate Social Responsibility Dengan Menggunakan 

Konsep Maqashid Syariah 

Beberapa para ulama memaknai syariah sebagai agama yang 

mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum, dan muamalat atau sisi 

hukum amal di dalam agama. Tujuan dari maqshid syariah adalah maslahah, 

sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan maslahah, bukan hanya 

mencari keuntungan semata.  

Tanggung jawab sosial perusahaan secara umum berkisar pada tiga 

aspek utama. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan adalah peran 

sukarela yang membantu bisnis mengatasi masalah sosial dan lingkungan, 

dan perusahaan bebas untuk melakukan atau mengizinkan peran ini. Kedua, 

perusahaan tidak hanya sebagai lembaga komersial, tetapi juga salah satu 

manfaat untuk filantropi yang bertujuan memperkuat masyarakat dan 

memperbaiki kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi, kami 

telah mengamankan departemen. Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan 
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sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mengatasi dan memitigasi 

meningkatnya krisis kemanusiaan dan lingkungan. Pemahaman tanggung 

jawab sosial perusahaan lebih lanjut didasarkan pada gagasan bahwa tidak 

hanya negara dengan definisi kebijakan publik, tetapi juga perusahaan harus 

bertanggung jawab atas masalah sosial (Marnelly, 2012). 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah mekanisme di mana 

organisasi secara sukarela mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan 

sosial ke dalam operasi dan interaksi pemangku kepentingan yang melampaui 

tanggung jawab hukum organisasi. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

sebenarnya mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan meningkatkan 

kegiatan operasional semaksimal mungkin bagi seluruh pemangku 

kepentingan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan.Kesungguhan perusahaan dalam segala hal 

(Wahyuni, 2018). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga merupakan 

kewajiban suatu perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengedepankan 

keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga 

memungkinkan suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan. percaya pada produk kami. Alhasil, reputasi 

perusahaan tumbuh di mata masyarakat (Parengkuan, 2017). Oleh karena itu, 

tanggung jawab sosial perusahaan berperan penting dalam pengungkapan 

nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan keuntungan perusahaan 
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dengan melakukan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial di daerah 

(Melani & Wahidahwati, 2017).  

Adapun kemaslahatan pokok yang mencakup 5 aspek sebagaimana 

dijelaskan oleh Imam Syatibi yaitu memelihara Agama (al-dien), memelihara 

jiwa (an-nafs), memelihara akal (al-aql), memelihara harta (al-mal/wealth) 

dan memelihara keturunan (an-nasl).  

Adapun 5 mashlahah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Memelihara Agama (al-dien) 

Manusia membutuhkan agama secara mutlak karena tanpa adanya 

agama tidak ada gunanya hidup di dunia yang sementara. Agama menempati 

urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk 

berbuat sesuai dengan kehendaknya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam 

Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah 

yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Nasradi dalam wawancaranya, 

bahwa: 

“Hampir semua karyawan kita itu beragama islam dan bisa dikatakan 

100% karyawan kita beragam islam, dan semua karyawan juga 

menanamkan sifat kejujuran dan kedisiplinan”. (Hasil wawancara 

dengan Kepala Pabrik) 

 

Pernyataan Bapak Nasradi dibenarkan oleh Bapak Teguh yang 

menyatakan bahwa: 

“karyawan maupun pegawai wanita yang berada dilingkup perusahan 

diwajibkan untuk menggunakan busana tertutup sebagaimana layaknya 

sebagai seorang muslimah yaitu dengan cara mengenakan hijab selama 

jam kantor dan tidak memakai baju ketat”. (Hasil wawancara dengan 

Kepala Bagian Akuntansi) 
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Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pbrik Gula Takalar sangat memperhatikan prinsip-prinsip 

keislaman dimana seorang muslimah mengenakan baju tertutup dan tidak 

mengenakan baju yang ketat. Dimana agama menempati urutan pertama, 

sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai 

dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Seperti yang dikemukakn oleh 

Bapak Nasradi yang menyatakan bahwa: 

“kami memberi waktu istirahat kepada para pegawai dan karyawan 

untuk menunaikan ibadah sholat agar mereka tidak meninggalkan 

sholat ketika mereka memiliki kesibukan dalam bekerja”. (Hasil 

wawancara dengan Kepala Pabrik) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat membuktikan bahwa PT 

Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Takalar telah memelihara agama dengan 

cara memiliki sifat kejujuran. Untuk melindungi kehormatan agama syariat 

menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Karena di dalam Al-

qur’an & Hadits manusia didorong untuk terus beriman kepada Allah SWT 

dan menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi 

dalam Islam menjadi sebuah ibadah. 

b. Memelihara jiwa (an-nafs) 

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup 

secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan 

penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun 

tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan 
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yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (israf). Bapak 

Nasradi mengemukakan pernyataan dalam wawancaranya, bahwa: 

“Semua karyawan disini memiliki jiwa yang sehat, karena dapat 

membedakan mana yang baik dan buruk bagi diri sendiri, dan disekitar 

pabrik juga terdapat masjid yang bisa ditempati beribadah”. (Hasil 

wawancara dengan Kepala Pabrik) 

 

Dari pernyataan wawancara di atas mengungkapkan bahwa PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam upayanya untuk 

menjaga jiwa maka PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

membangun masjid disekitar pabrik agar semua karyawan dapat menunaikan 

ibadah sebagaimana mestinya menjadi seorang muslim. 

c. Memelihara akal (al-aql) 

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang 

sangat penting karena adanya akal manusia dapat membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk 

beribadah kepala Allah SWT, karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. 

Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat 

membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam 

ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari 

memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.  Senada dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Nasradi menyatakan, bahwa: 

“Semua karyawan disini memiliki akal yang sehat, karena dapat 

membedakan mana yang baik dan buruk bagi diri sendiri, apalagi kan 

proses kerja disini itu menggunakan alat teknologi sehingga karyawan 

harus memiliki jiwa yang sehat baik rohani maupun jasmani dan kami 

juga memberikan pelatihan ke semua karyawan”. 
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Dari pernyataan wawancara di atas mengungkapkan bahwa PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam upayanya untuk 

menjaga jiwa diberikan suatu pelatihan agar karyawan dapat meningkatkan 

daya pikir dan juga karyawan dapat bekerja secara professional sesuai dengan 

tugas yang diberikan. 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam 

meningkatkan  wawasan dan pengetahuan setiap karyawannya, maka diadakan 

pelatihan pendidikan pada seluruh karyawan semuanya mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam meningkatkan pengetahuan mereka dalam 

masing-masing bidang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak 

Nasradi dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 

“Ya benar, kita di PTPN Pabrik Gula Takalar mengadakan pelatihan 

karyawan guna untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan 

kompetensi karyawan sehingga kami mengadakan pelatihan untuk 

semua karyawan”. (Hasil wawancara dengan Kepala Pabrik) 

 

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Teguh yang 

mengatakan bahwa: 

“Memang benar kita adakan pelatihan pendidikan bagi karyawan agar 

setiap karyawan dapat meningkatkan pengetahuan dan melaksanakan 

tugansya secara professional”. (Hasil wawancara denan Kepala Bagian 

Akuntansi) 

 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam upayanya 

untuk menjaga akal maka mengadakan pelatihan pendidikan bagi semua 

karyawan. Maksud diadakannya pelatihan tersebut guna untuk meningkatkan 

daya pikir karyawan agar dapat bekerja secara professional sesuai dengan 

tugas yang telah diberikan. Penjagaan akal berkaitan dengan ilmu. Oleh 
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karenanya, dengan pelatihan pendidikan dapat menambah ilmu seseorang 

sehingga mereka daapat mengenai keutamaan dalam beramal. 

d. Memelihara harta (al-mal/wealth) 

Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan 

kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi 

seseorang.Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat 

atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan 

dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab 

harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara 

keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik (Bahsoan, 2011). Senada dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Teguh yang menyatakan, bahwa: 

“Dalam islam dianjurkan untuk memperoleh harta dengan cara yang 

halal. Kaitannya dengan perlakuan akuntansi adalah pencatatan karena 

dalam pencaatatan harus dicatat dengan jelas tanpa ada unsur gharar 

sesuai dengan transaksi yang terjadi dan juga perusahaan memberikan 

bonus kepada pegawai yang lembur”. (Hasil wawancara dengan 

Kepala Bagian Akuntansi) 

 

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam penjagaannya terhadap harta 

perusahaan selalu melakukan pencatatan dengan baik dan benar tanpa adanya 

unsur gharar. 
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e. Memelihara keturunan (an-nasl) 

Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat 

punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan 

mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, 

bagaimana tata caraperkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. 

Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih 

dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin 

banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah 

masyarakat dimana mereka hidup. Bapak Teguh mengemukakan 

pernyataannya bahwa: 

“Contoh kecil mengenai menjaga keturunan yaitu penyajian laporan 

keuangan, apabila dalam penyajian laporan keuangan terdapat 

kecurangan atau yang biasa dikatakan fraud atau melakukan korupsi 

maka penghasilan yang didapatkan sudah termasuk haram dan hal 

tersebut dapat berdampak kepada istri dan anak. Tidak hanya itu demi 

kesejahteraan hidup para karyawan perusahaan memberikan jaminan 

BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai”. (Hasil wawancara dengan 

Kepala Bagian Akuntansi) 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar selalu memperhatikan kepeduliannya 

terhadap kesejahteraan para pegawainya. Hal tersebut dibuktikan dengan 

memberikan jaminan BPJS ketenagakerjaan kepada para pegaawainya. 

Pelaksanaan corporate social responsibility pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sejalan dengan konsep keislaman yaitu 

maqashid syariah. Maqashid al-syariah merupakan tujuan tertinggi syariah 

yang diberlakukan oleh pemberi hukum yaitu Allah SWT yang digariskan 
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untuk tujuanutam dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian 

keidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusis, dan 

pelestarian kekayaan (Fitri & Ramadanis, 2017). Maqashid Syariah berfungsi 

untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat 

(manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) seperti 

yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. 

Tabel 4.7 

Corporate Social Responsibility BerbasisMaqashid Syariah Pada 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

 

No. Maqashid Syariah Corporate Social Responsibility Berbasis 

Maqashid Syariah Pada 

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar 

1. Agama (al-dien) Penerapan CSR berbasis maqashid syariah 

pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dalam aspek agama, yaitu: 

1) Hamper semua karyawan beragam 

Islam 

2) Mengenakan pakaian muslimah bagi 

perempuan yang beragam Islam 

3) Memberikan waktu beribadah 

kepada para karyawan 

2. Jiwa (an-nafs) Penerapan CSR berbasis maqashid syariah 

pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dalam aspek jiwa, yaitu: 

1) Semua karyawan memiliki jiwa 

yang sehat 

2) Semua karyawan memiliki 

kesehatan yang baik  

3. Akal (al-aql) Penerapan CSR berbasis maqashid syariah 

pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dalam aspek akal, yaitu: 

1) Semua karyawan memiliki akal yang 

sehat 

2) Mengadakan pelatihan bagi 

karyawan 

4. Harta (al-mal/wealth) Penerapan CSR berbasis maqashid syariah 

pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dalam aspek harta, yaitu: 
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1) Pemberian bonus 

5. Keturunan (an-nasl) Penerapan CSR berbasis maqashid syariah 

pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar dalam aspek keturunan, yaitu: 

1) Jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi 

pegawai 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022)  

 

3. Penerapan Corporate Social Responsibility Dengan Menggunakan 

Konsep Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlanjutan 

Lingkungan 

Corporate Social Responsibility yang dilandasi oleh konsep keislaman 

yaitu maqashid syariah harus dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama. 

Menurut (Asmarani & Kusumaningtias, 2019) ulama fiqh memiliki 

kesepakatan bahwa maqashid syariah menjadi pokok utama dalam berijtihad 

sebagai solusi terkait problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang 

terus berkembang.Maqashid syariah yang dipilih untuk diterapkan sebagai 

panduan program corporate social responsibility haruslah dipilah dan 

ditentukan kebijakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, maqashid syariah merupakan salah satu konsep 

penting dalam kajian hukum Islam. 

Hampir semua perusahaan industri membutuhkan sumber daya alam 

dalam proses produksinya. Maka dari itu semakin tinggi kebutuhan 

masyarakat maka akan semakin banyak pula sumber daya yang harus di 

korbankan. Apabila pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan maka 

akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistemnya sehingga 
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mengancam kelangsungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi 

yang akan datang. 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, diakui adanya hubungan antara aktivitas perusahaan 

dengan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan untuk mencapai kebahagiaan hidup perlu dilaksanakan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.Perusahaan yang peka dan 

peduli terhadap masalah-masalah lingkungan harus memprioritaskan 

pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan hidup. Konsep ini juga 

menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan 

fungis ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber 

ekonomi. 

a. Keberlanjutan ekonomi 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus memenuhi segala 

aspek, salah satunya yaitu aspek ekonomi. Pemberian bantuan langsung bagi 

masyarakat yang kurang sejahtera agar dapat memenuhi sandang, pangan, dan 

papan hal tersebut bukanlah solusi yang tepat karena hanya berlangsung dalam 

jangka pendek sehingga membuat masyarakat bergantung hidup sepenuhnya 

pada perusahaan. Program corporate social responsibility pada perusahaan 

harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan 

strategi pemberdayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Nasradi yang 

menyatakan, bahwa: 
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“Dalam penyusunan program CSR perusahaaan selalu berusaha untuk 

melihat dampak jangka panjang karena kami merupakan perusahaaan 

yang bergerak dalam bidang pengelolaan tebu maka program yang 

kami susun selalu berfokus pada petani tebu. Perusahaaan mempunyai 

tujuan untuk ikut berperan dalam mensejahterakan masyarakat sekitar 

sehingga kami menyusun program CSR agar dapat memperbaiki 

perekonomian masyarakat salah satunya kami mengajak masyarakat 

untuk bermitra dengan perusahaan kami dengan cara kebunnya kita 

tanami tebu nanti kita bagi hasil”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa beberapa 

program corporate social responsibility pada PT Perkebunan Nusantara XIV 

Pabrik Gula Takalar telah terealisasi dan dinilai mampu mewujudkan 

keberlanjutan dalam bidan ekonomi, dengan program tersebut mampu 

menjadikan masyarakat sekitar perusahaan sebagai pemasok utama tebu yang 

akan diolah perussahaan menjadi gula. 

b. Keberlanjutan sosial 

Pelaksanaan corporate social responsibility banyak mendatangkan 

manfaat kepada berbagai aspek, salah satunya aspek sosial. Aspek sosial 

merupakan salah satu bagian dari pencapaian aspek keberlanjutan dalam 

pembangunan. Keberlanjutan dalam bidang sosial dimaknai sebagai suatu 

sistem yang dapat mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk 

kesehatan dan pendidikan. Pilar sosial berfokus pada hubungan antara alam 

dan manusia, serta manusia dengan manusia lainnya. Sejalan dengan 

wawancara Bapak Nasradi yang mengemukakan bahwa: 

“Tujuan perusahaan melaksanakan CSR sebagai bentuk kepedulian 

terhadap lingkungan agar tidak merusak alam dan menjaga hubungan 

silaturahmi dengan cara bekerja sama dengan masyarakat, perusahaan 

juga telah menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan dan 

pendidikan seperi sunat massal”. 
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Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan 

corporate social responsibility pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik 

Gula Takalar telah berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang 

memiliki aspek ekonomi dan sosial. Realisasi dari program corporate social 

responsibility juga sejalan dengan maqashid syariah yang berfungsi untuk 

melakukan dua hal, pertama tahsil yaitu menggunaan manfaat (maslahat) dan 

kedua Ibqa (mencegah kerusakan) atau mudharat dalam sosial masyarakat 

(Hamdani, 2020). Corporate Social Responsibility bertujuan untuk 

menjelaskan bagian tanggung jawab perusahaan dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan 

menjadi dasar pijakannya.  

Tabel 4.8 

Corporate Social Responsibility Berbasis Maqashid Syariah  

Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan Pada  

PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 

 

No Indikator CSR Berbasis Maqashid Syariah Dalam 

Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan 

1. Ekonomi Program CSR pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar yang 

dapat mendukung terwujudnya 

keberlanjutan ekonomi, yaitu: 

1) Menjadikan masyarakat sebagai 

mitra perusahaan 

2. Sosial Program CSR pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar yang 

dapat mendukung terwujudnya 

keberlanjutan ekonomi, yaitu: 

1) Mendukung lembaga pendidikan dan 

kesehatan masyarakat di sekitar 

perusahaan dengan memberikan 

bantuan yang dibutuhkan 

2) Melaksanakan sunnat missal 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan corporate social responsibility yang dilakukan PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar menunjukkan bahwa 

perusahaan sangat peduli dengan lingkungan sekitar, kebutuhan 

masyarakat, mensejahterakan masyarakat, peduli terhadap karyawan, 

memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar sehingga masyarakat 

sekitar dapat hidup dengan tenang ditengah adanya pabrik gula serta 

masyarakat mendapatkan feedback yang sangat baik dari perusahaan. 

Dalam pelaksanaan corporate social responsibility PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar juga melakukan keterlibatan 

langsung dan juga ikut bermitra dengan pemerintah setempat terkait 

langsung dengan perusahaan. 

2. Pelaksanaan corporate social responsibility pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sejalan dengan konsep keislaman 

yaitu maqashid syariah. Dimana dalam pelaksanaan corporate social 

responsibility pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula 

Takalar sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah yang 

beralandaskan konsep agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan 
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memberikan informasi sebagaimana mestinya yang merupakan wujud 

dari kemaslahatan.  

3. Pelaksanaan corporate social responsibility pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah berorientasi pada 

pembangunan berkelanjutan yang memiliki aspek ekonomi dan sosial. 

Program corporate social responsibility pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar disusun sejalan dengan konsep 

maqashid syariah dan mendukung mewujudkan keberlanjutan 

lingkungan melalui pembukaan lapangan pekerjaan, menjadikan 

masyarakat sebagai mitra perusahaan, dan mendukung lembaga 

pendidikan dan kesehatan masyarakat disekitar perusahaan dengan 

memberikan bantuan yang dibutuhkan, serta melaksanakan sunnat 

massal. 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan yang diajukan peneliti sebagai bentuk sebagai bentuk saran-

saran atas keterbatasan yang ada dan dapat dijadikan perbaikan PT 

Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dimasa mendatang, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepala pabrik dan kepala bagian akuntansi dapat sesering mungkin 

mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan csr sehingga ketika 

melakukan penelitian kedua bagian tersebut dapat mengetahuii apa 

yang terjadi di lapangan 
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2. Rumitnya narasumber dalam hal ini kepala bagian akuntansi untuk 

ditemui karena mempunyai kesibukan masing-masing yang tidak 

diganggu oleh siapapun 

3. Rumitnya narasumber dalam hal ini kepala bagian pabrik untuk 

ditemui karena sedang melakukan rapat bersama dewan direksi. 

4. Proses penelitian tertunda beberapa minggu dikarenakan sulitnya 

informan ditemui. 

C. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran dan 

masukan kepada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar agar 

tetap melaksanakan program corporate social responsibility demi memenuhi 

tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan karyawan. 

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperbanyak 

lagi referensi dan mencari tau lebih dalam lagi tentang konsep keislaman 

maqashid syariah. 
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Manuskrip Wawancara 

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan ? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat ? 

3. Apakah ada peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup ? 

4. Apakah ada program yang dilakukan pihak perusahaan terkait dengan 

lingkungan ? 

5. Apakah menurut anda pihak perusahaan sudah peduli dengan ligkungan 

sekitar ? 

6. Seberapa penting keberadaan CSR (Corporate Social Responsibility) bagi 

perusahaan ? 

7. Apakah program tersebut telah dijalankan sesuai dengan prinsip Islam dan 

kebutuhan masyarakat ? 

8. Apakah menurut anda kegiatan CSR ini berjalan sampai sekarang sesuai 

dengan visi da misi perusahaan ? 

9. Apakah menurut bapak penting bagi perusahaan menerapkan program 

CRS ? 

10. Apa saja yang menjadi harapan bapak/ibu dalam diadakannya CSR 

tersebut ? 

11. Program apa saja yang telah diprogramkan dan dijalankan perusahaan 

terkait CSR ? 

12. Selama ini bagaimana saja konsep dan mekanisme CSR yang dilaksanakan 

oleh perusahaan  tersebut ? 
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13. Bagaimana cara pengelolaan dana CSR tersebut ? 

Dokumentasi Penelitian 
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Surat Penelitian 
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Andi Sri Mustika Akhmad lahir pada tanggal 17 April 2001 di 

Kabupaten Bulukumba. Anak ketiga dari empat (4) bersaudara 

dari pasangan Andi Akhmad dan Jumriati Dg. Pandang. Penulis 

memulai pendidikan pada tahun 2004 di TK Idhata II Ela-Ela 

Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 2006-2012 di SD Negeri 7 Matajang. Pada 

tahun 2012-2015 di SMP Negeri 1 Bulukumba. Pada Tahun 2015-2018 di SMK 

Negeri 1 Bulukumba dengan mengambil jurusan Akuntansi. Kemudian 

melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam negeri Alauddin 

melalui jalur SNMPTN dengan melanjutkan jurusan sebelumnya yang telah di 

geluti di bangku menengah kejuruan yaitu Akuntansi. 

 

 

 

 

   


