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ABSTRAK 

Nama  : Khaerun Nadiah 

NIM  : 90400118107 

Judul : Mengungkap Budaya Bugis Dalam Kepatuhan Pajak UMKM  

Kabupaten Maros Di Era New Normal 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepatuhan 

pajak pelaku UMKM Kabupaten Maros di era new normal dan untuk 

mengungkap peran budaya ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali pada 

kepatuhan pajak pelaku UMKM 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

Fenomenologi. Jenis data yang digunakan adalah data subjek yang diperoleh dari 

pengumpulan data dengan teknik wawancara. Untuk menganalisis keabsahan data 

yang diperoleh maka dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di 

Kabupaten Maros sudah patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 

membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan. Dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan terdapat nilai-nilai bugis yang senantiasa dimaknai dan diterapkan 

yang dalam penelitian ini disebut triologi kepatuhan pajak ada’tongeng, lempu, 

getteng yang disingkat (TKPALG). Budaya pamali belum dapat 

diimplementasikan sehingga peran budaya pamali hanya sebagai pengetahuan 

saja. 

Implikasi penelitian yaitu diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM sebagai bahan masukan agar dapat 

meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak dan senantiasa 

menerapkan nilai-nilai kearifan lokal bugis yang memiliki nilai karakter baik yang 

dapat menciptakan perilaku yang taat sehingga masyarakat khususnya pelaku 

UMKM akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Selain itu, bagi kantor pelayanan pajak khususnya petugas pajak 

diharapkan untuk memperketat sanksi perpajakan dan terus melakukan sosialisasi 

yang tidak monoton kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman pajak khususnya terkait tata cara perpajakan karena dengan adanya 

pemahaman pajak yang mumpuni diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

pajak. 

Kata kunci : Kepatuhan Pajak, Kearifan Lokal, KPALG Ada’tongeng, 

Lempu, Getteng, Pamali 
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ABSTRACT 

Nama  : Khaerun Nadiah 

NIM  : 90400118107 

Judul : Mengungkap Budaya Bugis Dalam Kepatuhan Pajak UMKM  

Kabupaten Maros Di Era New Normal 

 

The purpose of this study is to analyze how the tax compliance of MSME 

actors in Maros Regency in the new normal era and to reveal the role of culture 

ada‟tongeng, lempu, getteng and pamali on the tax compliance of MSME actors. 

This research is a type of qualitative research with a phenomenological 

approach. The type of data used is subject data obtained from data collection with 

interview techniques. To analyze the validity of the data obtained, this study uses 

triangulation of data sources. 

The results of this study indicate  that most MSME actors in Maros 

Regency are obedient in registering themselves as taxpayers, paying taxes and 

reporting annual tax returns. In carrying out tax obligations there are Bugis values 

that are always interpreted and appliend which in this study is called the triology 

of tax compliance ada‟tongeng, lempu, getteng which is abbreviated (TKPALG). 

Pamali vulture has not been implemented so that the role of pamali culture is only 

as knowledge. 

The implication of this research is that it is expected to be a reference for 

the community, expecially for MSME actors as input in order to increase 

awareness about the importance of paying taxes and always apply Bugis values 

that have good charcter values that can create obedient behavior so that the 

community, especially MSME cators will carry out their tax obligations in 

accordance with applicable refulations. In addition, tax service offices, expecially 

tax officers, are expected to tighten tax sanctions and continue to carry out non 

monotonous socialization to the public to increase knowledge and understanding 

of taxes, especially related to taxiation procedures, because, with a goog 

understanding it is expected to improve tax compliance. 

 

Keyboards : Tax compliance, Local Culture, Ada’tongeng, Lempu, Getteng, 

Pamali
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

    Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang 

memberi  dampak  yang  buruk  bagi  perekonomian  Indonesia  sehingga 

menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian 

nasional (World Health Organization, 2019). Pandemi Covid-19 menular dengan 

waktu yang sangat cepat yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia 

sehingga memaksa banyak negara untuk menerapkan kebijakan pengendalian 

(Mona, 2020). 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah menerapkan berbagai 

kebijakan seperti penerapan physical distancing atau pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB) hingga kegiatan vaksinasi (Azis & dkk, 2021).  Kebijakan tersebut 

merupakan salah satu kebijakan yang direkomendasikan oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) untuk menghentikan penularan virus Covid-19 ( Lutfi, 

et al 2020). Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum dapat memastikan kapan 

pandemi Covid-19 akan berakhir. Masyarakat  dituntut untuk membiasakan diri 

untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan senantiasa mengikuti 

protokol kesehatan (Rizhaldi & Mahyuni, 2021). 

Salah satu dampak diberlakukannya PSBB sebagai salah satu kebijakan 

untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 adalah menyebabkan 

industri harus mengurangi produksi dan serta mengurangi jumlah karyawannya 
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sehingga banyak karyawan yang a k h i r n y a  d i  PHK atau Pemutusan 

Hubungan Kerja ( Ngadi et al, 2020). Menyikapi hal tersebut  maka pemerintah 

Indonesia segera menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan 

normal (Magdalena, Florentz Dewi et al., 2020).  

Pada era new normal berbagai permasalahan muncul khususnya bagi 

masyarakat yang berperan sebagai pelaku UMKM dimana penerapan kebijakan 

new normal menyebabkan turunnya permintaan pemasaran produk, kesulitan 

akses bahan baku, serta rendahnya kualitas SDM yang berdampak pada turunnya 

tingkat penjualan sehingga mengakibatkan banyak pelaku usaha yang akhirnya 

gulung tikar atau bangkrut (Nabilah et al., (2021). Akibat berbagai permasalahan 

yang muncul tersebut menyebabkan UMKM akan menurunkan tingkat biaya 

perusahaan seperti beban pajak. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan 

stimulus untuk  mendongkrak UMKM agar tetap going concern melalui 

penurunan nilai tarif pajak bagi pelaku UMKM sehingga diharapkan tingkat 

kepatuhan UMKM untuk membayar pajak tetap terjaga (Pratiwi, 2020). 

Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan 

masalah klasik yang dirasakan bagi semua negara yang menerapkan sistem 

pemungutan pajak (Rahmawati & Huda, 2021). Untuk melaksanakan 

pembangunan negara Indonesia, diperlukan dana yang sangat besar baik yang 

berasal dari luar negeri maupun dari dalam negri. Salah satu sektor pendapatan 

negara terbesar berasal dari dana pajak ( Supriadi, 2013). Pajak merupakan tulang 

punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) sehingga 
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tanpa danya pendapatan negara dari sektor perpajakan maka negara ini akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan pembangunan (Koentarto, 2011;243).  

Kementerian keuangan mengakui bahwa saat ini kontribusi pajak 

masyarakat khususnya pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) masih 

sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak dan 

tersebar di seluruh Indonesia (Lim & Indrawati, 2018). Salah satu penyebab 

kurangnya kontribusi pajak dari UMKM adalah karena kemampuan mereka dalam 

melakukan pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan masih kurang. 

Ditambah lagi, banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum 

mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi 

UMKM terhadap pajak masih sangat kecil (Nabilah et al., (2021). 

 Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak 

khususnya bagi pelaku UMKM, maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru 

yakni berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang awalnya sebesar 

1% kemudian menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) (Yon Arsal, 2018). Aturan tersebut termuat di dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas 

penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu (Poernomo, 2020). 

Kendala dalam memaksimalkan pendapatan negara pada sektor perpajakan 

salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya membayar pajak (Budiati, 2013:15). Menurut Jatmiko (2006;22) 

kesadaran adalah keadaan dimana seseorang mengetahui ataupun mengerti 
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sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah 

keadaan dimana masyarakat mengetahui maupun mengerti perihal pajak. 

Sutyamin (2004) dan Nirmala (2012) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan 

ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai perpajakan yang merupakan iuran 

rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah 

dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayarkan benar-benar di gunakan untuk 

pembangunan negara. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan hal yang 

sangat penting. Menjadi warga negara yang beriman harus rela menunaikan 

kewajibannya atas harta yang dimiliki.  

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peranan kearifal lokal dalam 

kepatuhan pajak sebagai bentuk inovasi baru dalam menunjang kepatuhan pajak 

khususnya bagi pelaku UMKM. Kearifan lokal membicarakan warisan ajaran 

hidup yang disampaikan oleh para  pendahulu  suatu  suku  atau  bangsa yang 

menjadi tuntunan bagi penerusnya untuk menajalani kehidupan (Abbas, 2013). 

Warisan ajaran hidup tersebut bisa melalui berbagai karya diantaranya dapat 

berbentuk karya seni tulis, seni lantunan dan sebagainya (Koestoro, 2010, 123).  

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan 

ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yakni Ibu Kota Makassar. Dalam 

kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap 

pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus 

sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang memberikan 

peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan 

luas wilayah 1.619.12 km2 dan terbagi dalam 14 kecamatan. Selain itu sarana 
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transportasi udara terbesar di Kawasan Timur Indonesia berada di Kabupaten 

Maros sehingga kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluarnya penduduk 

dari daerah maupun dari luar daerah. Tidak hanya itu, Kabupaten Maros juga 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata internasional serta domistik yang memiliki 

berbagai obyek wisata dan kaya akan khasanah seni dan budaya serta kerajinan. 

Hal tersebut menjadikan di Kabupaten Maros banyak berdiri UMKM karena 

kondisi Kabupaten Maros yang sangat menguntungkan perekonomian dan 

tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa Kabupaten Maros merupakan daerah yang terbentuk dari hasil 

akulturasi kebudayaan dua etnis besar di Sulawesi Selatan yaitu Bugis dan 

Makassar yang kemudian melahirkan kekhasan adat dan budaya didalamnya. Hal 

tersebut menarik bagi peneliti untuk memudahkan menggali makna dari nilai-nilai 

kearifan lokal sesuai dengan topik penelitian 

Penelitian ini mengarah pada falsafah suku bugis yaitu ada’tongeng, 

lempu, getteng  dan  pamali. Ada’tongeng  berarti senantiasa berkata benar, lempu 

berarti senantiasa bersikap jujur, getteng berarti teguh pendirian dan pamali 

berarti larangan. Selain itu, budaya ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali juga 

berperan untuk budi pekerti agar masyarakat patuh pada aturan dan norma-norma 

yang ada. Implementasi budaya ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali bagi 

pelaku UMKM diharapkan akan memberikan kesadaran bagi pelaku UMKM 

khususnya di Kabupaten Maros untuk menjalankan kewajibannya. 

Menilai serta mengkaji secara detail falsafah dan nilai-nilai kearifan lokal 

tersebut tentu sangat memiliki makna mendalam. Peneliti merasa apabila nilai-
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nilai tersebut bisa diadopsi dengan baik oleh masyarakat khususnya bagi pelaku 

UMKM sekaligus bertindak sebagai wajib pajak maka tentunya  akan 

mengarahkan masyarakat pada pola perilaku dan sikap untuk senantiasa patuh  

pada  peraturan  dan taat dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Hal 

inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tentang “Mengungkap 

Budaya Bugis Dalam Kepatuhan Pajak UMKM Kabupaten Maros Di Era 

New Normal ”. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dirangkai sesuai dengan rumusan masalah yang akan 

dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada 

analisis terkait bagaimana kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Maros 

yakni kepatuhan dalam mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak, 

kepatuhan dalam menghitung dan melaporkan penghasilan serta kepatuhan dalam 

menyetorkan kembali SPT. Selain itu, penelitian ini berfokus pada aspek budaya 

lokal yakni budaya ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali dalam kepatuhan 

pajak pelaku UMKM di Kabupaten Maros. Budaya ada’tongeng, lempu, getteng 

dan pamali bertujuan untuk meningkatkan manusia yang memiliki karakter yang 

baik sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pembentukan 

kepribadian setiap individu khususnya bagi masyarakat di kabupaten Maros 

untuk menumbuhkan perilaku patuh dan taat pada aturan perpajakan (Badewi, 

2019). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara pada 

beberapa informan yang dianggap memiliki kapasitas sehingga dapat 
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memberikan informasi yang dibutuhkan dan kemuadian akan didukung dengan 

telaah literatur. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan 

mengkaji serta memahami pendapat, sikap dan tanggapan beberapa pelaku 

UMKM. Mereka adalah pihak yang menjadi sasaran sebagai wajib pajak 

sekaligus berperan sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Maros, karena itu 

pendapat mereka dalam penelitian ini sangat di perlukan. 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus 

Penelitian 

 

Deskripsi Fokus 

Kepatuhan Pajak 

Pelaku UMKM di 

Kabupaten Maros 

Indikator Kepatuhan 

Pajak 

- Mendaftarkan diri 

- Membayar pajak 

- Melaporkan SPT 

Peran Budaya 

Bugis Dalam 

Kepatuhan Pajak 

Pelaku  UMKM di 

Kabupaten Maros 

Peran nilai - nilai 

kearifan lokal yakni 

budaya ada’tongeng,  

lempu, getteng dan 

pamali dalam kepatuhan 

pajak pelaku UMKM 

- Ada’tongeng (Perkataan 

jujur) 

- lempu’(Perbuatan Jujur) 

- getteng 

(Ketegasan/Keteguhan) 

- pamali (larangan) 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Maros ? 

2. Bagaimana peran budaya ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali 

dalam kepatuhan pajak pelaku UMKM Kabupaten Maros di era new 

normal ? 
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D. Penelitian Terdahulu 

   Beberapa hasil penelitian terdahulu digunakan untuk menunjang suatu 

tinjauan teoritis terkait topik penelitian yang diangkat oleh penulis, sehingga di 

dapat sebuah gambaran yang komprehensif terhadap fokus penelitian. Berikut ini 

adalah uraian hasil resume penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

Nama & 

Tahun 

Judul Penelitian Pendekatan Hasil 

Asriandi, 

Tenriwaru, 

Asriani 

Junaid (2021) 

Filosofi Budaya 

Lempu Na Getteng 

Dalam Perspektif 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Pelaku Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

budaya lempu na 

getteng sangat 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan pembayaran 

pajak para pengusaha di 

Kabupaten Bulukumba 

Syahriana 

Ramadani, 

Bahar 

Sinring, 

Tenriwaru 

(2021) 

Internalisasi Budaya 

Sipakatau, 

Sipakainge, 

Sipakalebbi dan 

Pamali Dalam 

Kepatuhan Pajak 

UMKM Kota 

Makassar 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

budaya sipakatau, 

sipakainge, sipakalebbi 

dan pamali  mampu 

meningkatkan 

kepatuhan pajak pajak 

UMKM di Kota 

Makassar 

Jamaluddin 

Majid (2021) 

Transparency; 

Preserving Wisdom 

Of Budget Allocation 

Dalam Manifestasi 

Budaya Sipulang 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan tudang 

sipulung berperan 

terhadap kinerja 

anggaran melalui 

pembentukan nilai 

dasar ada’tongeng, 

lempu, getteng, dan 

nilai sipakatau 
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Resty 

Hardiyanthy 

(2019) 

Implementasi Nilai 

Budaya Siri’Na Pacce 

Dalam Mendorong 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

(Studi Kasus KPP 

Pratama Makassar 

Utara) 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

nilai budaya siri’na 

pacce sangat 

mempengaruhi wajib 

pajak dalam membayar 

pajaknya 

Muhaimin, 

Akhmad, 

Andi 

Arifwangsa 

Adiningrat, 

Karmila 

Oktafiana 

Evaluasi Penerapan 

Perubahan Tarif 

UMKM Terhadap 

Ketaatan Wajib Pajak 

UMKM Kota 

Makassar 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

setelah di terapkan 

kebijakan peruPbahan 

tarif pajak UMKM dari 

1% menjadi 0,5%, 

terjadi peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak, 

dibuktikan dari jumlah 

penerimaan pajak KPP 

Pratama Makassar 

Barat pada tahun 2018 

mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan 

 Zaen Zulhaj 

Imaniati 

(2016)  

Pengaruh Persepsi 

Wajib Pajak Tentang 

Penerapan PP No. 46 

Tahun 2013, 

Pemahaman 

Perpajakan dan 

Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM 

di  Kota Yogyakarta 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

persepsi Wajib Pajak 

tentang penerapan PP 

No.46 Tahun 2013, 

pemahaman perpajakan 

dan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM.  

Dahniar 

(2018) 

Analisis Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM 

Pada KPP Pratama 

Medan Timur 

Deskriptif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Kepatuhan Wajib Pajak 

belum optimal dan 

penerimaan pajaknya 

juga belum sesuai 

dilihat dari jumlah 
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wajib pajak yang 

terdaftar 

 Andi 

Parasidah 

Puspita 

(2014) 

Penerapan PP No. 46 

Tahun 2013 

mengenai PPh final 

1% dan dampaknya 

pada penerimaan 

pajak dari sektor 

UMKM di kota 

Malang 

Deskriptif Hasil Penelitian 

menunjukksn bahwa 

Pemilik UMKM tidak 

memiliki pemahaman 

yang cukup mengenai 

tujuan dikeluarkannya 

PP No. 46 Tahun 2013, 

mereka merasa 

peraturan ini bagi 

UMKM dibuat tidak 

terlalu berpengaruh 

pada keinginan mereka 

 

E.   Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pajak pelaku UMKM di 

Kabupaten Maros. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran budaya ada’tongeng, lempu,  

getteng dan pamali dalam kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten 

Maros pada era new normal. 

F.    Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

     Berkontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya 

mengenai pemahaman pelaku UMKM tentang kepatuhan wajib pajak sehingga 

dapat dijadikan landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya. 

Memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan agar masyarakat khususnya 
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pelaku UMKM lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Membantu para UMKM memahami serta menginternalisasikan budaya 

ada’tongeng, lempu, getteng dan  pamali untuk menciptakan kesadaran 

membayar pajak pada era new normal. 

b) Membantu para praktisi dalam memberikan solusi terkait strategi yang 

digunakan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Maros 

memiliki kesadaran membayar pajak. 

c) Memberikan pengetahuan pemikiran bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dalam penelitian ini. 

d) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan untuk peneliti 

selanjutnya apabila ingin mengembangkan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Human Ecology Theory 

Istilah ecologi pertama kali diciptakan Ernest Haeclel pada tahun 1899. 

Ekologi manusia merupakan disiplin ilmu yang bertanya ke dalam pola serta 

proses interaksi manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai kemanusiaan, 

kekayaan, penggunaan sumber daya, gaya hidup serta limbah harus 

mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan biotik di sepanjang 

gradient koya-desa (McDonnel and Picket, 1990). Ekologi manusia adalah 

sebuah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari manusia serta ditandai 

dengan dua komitmen. Pertama, ekologi manusia mengasumsikan bahwa 

manusia harus mempelajari bagaimana sistem kehidupan yang berhubungan 

dengan eksploitasi dalam linkungan hidup yang kompleks. Kedua, ekologi 

manusia mengasumsikan bahwa proses ekologi dan evolusi manusia sama 

dengan spesies lainnya (Rocherson, et al., 2001:2). 

 Human ecology theory mengasumsikan bahwa terdapat hubungan timbal-

balik antara lingkungan dan tingkah laku. Lingkungan dapat mempengaruhi 

tingkah laku dan sebaliknya. Lingkungan tersusun atas struktur-struktur yang 

saling mempengaruhi dimana dalam struktur tersebut terdapat setting tertentu . 

Konsep human ecology theory mengasumsikan bahwa kualitas hidup manusia 

identic dengan kesejahteraan serta berkaitan dengan proses pemenuhan  
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kebutuhan dasar dan kesadaran akan nilai-nilai 9Bubolz and Sontag, 1993:419-

448). 

Berdasarkan human ecology theory dapat disimpulkan bahwa budaya 

terbentuk dari situasi serta kondisi lingkungan sekitar, yang kemudian akan 

berpengaruh pada pola perilaku masyarakat dalam menjalankan perannya. 

Budaya dapat menjadi alat control masyarakat, agar dapat digunakan untuk 

mengontrol perilaku masyarakat secara langsung. Budaya umumnya dapat 

memberikan dampak positif terhadap perilaku manusia karena dapat berfungsi 

sebagai alat pengendalian diri yang dapat menjadikan seseorang lebih 

bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Karena itu, budaya lokal yang 

memiliki dampak postifi bagi kehidupan perlu diimplementasikan agar dapat 

menciptakan karakter yang baik pada diri individu. 

B. Perkembangan UMKM di Era New Normal  

      Kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal diterapkan oleh 

pemerintah dilatar belakangi karena adanya pandemi Covid-19. Kebijakan new 

normal dapat diartikan sebagai sebuah perubahan perilaku dari masyarakat untuk 

tetap menjalankan aktivitas secara normal (Chriswardana Bayu Dewa, 2020). 

Kondisi ini merupakan aktivitas kebiasaan baru dengan pola hidup masyarakat 

yang tetap dapat melakukan aktivitas seperti sebelum adanya pandemic Covid-19 

namun dengan penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar sesuai 

himbauan pemerintah (Chriswardana Bayu Dewa, 2020).  

      Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap 

keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di era new normal 
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terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke 

online yang menyebabkan pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mencapai 

target penjualan (Apriliani et al., 2020). Digitalisasi di era new normal menjadi 

sebuah kebutuhan penting, terbukti di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) memberikan kenaikan pada pemanfaatan e-learning, e-commerce, 

literasi digital, permintaan delivery serta kebutuhan alat kesehatan (Rahwanto et 

al., 2020). Hal tersebut menimbulkan permasalahan bagi pelaku UMKM yang 

berada di daerah terpencil karena keterbatasan akses internet masih menjadi 

kendala (Rahwanto et al., 2020). Pemahaman dari pelaku UMKM terhadap 

teknologi, pemasaran online, proses produksi serta akses pasar daring dinilai 

masih belum maksimal begitupun dengan konsumen yang masih merasa tidak 

aman dalam melakukan transaksi digital. 

      Banyaknya permasalahan yang harus dihadapi pelaku UMKM dalam 

menyesuaikan diri di era new normal menjadi tantangan yang mau tidak mau 

harus mereka hadapi. Perlu strategi jangka pendek dan jangka panjang yang 

dilaksanakan secara sistematis dan tepat sasaran agar dapat membantu pelaku 

UMKM dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang secara langsung juga 

akan menyelamatkan perekonomian Indonesia karena kontribusi UMKM yang 

sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya dengan 

kepatuhannya membayar pajak. 

C. Pajak 

1.  Pengertian Pajak 

Menurut Madiasmo 2016, pajak merupakan pembayaran atau iuran rakyat atau 
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masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang 

berlaku dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat 

digunakan untuk membayar pengeluaran ataupun anggaran umum negara. Dr. 

Soeparman Soemahamidjaja menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang 

atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan dengan norma-norma 

hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2010;3). Adapun Fungsi pajak menurut 

(Resmi, 2013 :3) yaitu : 

a) Fungsi Penerimaan (Budgetair), pajak berfungsi sebagai sumber dana 

yang akan diperuntukkan bagi pembiayaan ataupun pengeluaran 

pemerintah. 

b) Fungsi Mengatur (Regulered), pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial maupun 

perekonomian. 

1) Kepatuhan Wajib Pajak 

          Menurut Septy Mory (2015) kepatuhan adalah motivasi seseorang, 

kelompok, ataupun organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan. Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam Sapriadi 

(2013;7) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu perilaku 

ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Nasucha 

(2004) menjelaskan bahwa wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari beberapa hal 

sebagai berikut : 

a) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib 
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pajak 

b) Kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT 

c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 

d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 

2) Pemahaman Wajib Pajak 

         Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak 

memahami s e r t a  mengetahui peraturan dan undang-undang perpajakan serta 

mengetahui tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan 

perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika 

seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan 

meningkatkankepatuhan Wajib Pajak (Adiasa, 2013). 

2. Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan 

bangsa tersebut mampu mengolah kebudayaan luar/bangsa lain menjadi watak serta 

kemampuan sendiri Wibowo (2015:17). Identitas serta kepribadian tersebut 

disesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat agar tidak terjadi pergeseran nilai-

nilai. Indonesia terbentuk dari keanekaragaman kebudayaan lokal yang sangat 

berpengaruh dalam kehidupan. Kebudayaan Bugis Makassar mempunyai nilai-

nilai kearifan lokal yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti 

budaya ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali.  

     Kearifan lokal muncul dari dalam masyarakat  sendiri, disebarluaskan 

secara non-formal serta dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Selain   itu, 

kearifan   lokal   juga   dikembangkan   selama  beberapa generasi dan tertanam 
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didalam cara hidup masyarakat yang bersangkutan sebagai sarana untuk 

mempertahankan hidup. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat bisa berupa 

nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat dan  aturan-aturan 

khusus (Abbas, 2013). 

Budaya Bugis mengandung nilai-nilai luhur yang universal namun kurang 

teraktualisasi dan dihayati  dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ditelusuri secara 

mendalam hakikat kebudayaan bugis sebenarnya bertitik sentral pada konsep 

mengenai manusia yang melahirkan penghargaan atas sesama manusia 

(Rahmawati & Huda, 2021). 

3. Ada’Tongeng 

Ada’tongeng merupakan salah satu nasehat suku bugis yang mempunyai 

makna satu kata dengan perbuatan (Ulum, 2012). Dalam kumpulan Andi Macca 

Amirullah, dikatakan ”pasiceppe’i lilamu nabatelamu” yang menjelaskan bahwa 

budaya ada’tongeng mempunyai peran dalam mengokohkan harga diri seseorang. 

Harga diri seseorang ditentukan oleh caranya menyelaraskan ucapan dan 

perbuatannya. Semakin selaras antara kata serta perbuatannya, maka semakin 

tinggi harga dirinya, sementara semakin berbeda antara kata dan perbuatannya, 

maka semakin rendah harga dirinya (Ulum, 2012).  

Budaya Ada’tongeng mengharuskan seseorang untuk senantiasa 

memberikan argumentasi yang jujur (benar) tanpa adanya rekayasa demi 

kepentingan tertentu, tetapi semata-mata untuk mencari solusi demi kepentingan 

bersama. Budaya Ada tongeng berarti senantiasa mengucapkan perkataan sesuai 

dengan kenyataan. 
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4. Lempu 

     Lempu merupakan suatu perilaku yang lurus yakni mengakui, berkata serta 

memberikan suatu  informasi  yang  sesuai dengan kenyataan. Lempu  mempunyai 

lawan kata belle-pabbelleng yang artinya berkata atau memberi informasi yang 

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Lempu merupakan sikap dan perilaku 

seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu  ataupun fenomena tertentu  

kemudian menceritakan kejadian  tersebut tanpa ada perubahan serta modifikasi 

sedikit pun dan benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi.  

Budaya lempu merupakan hasil dari proses renungan yang keluar dari hati 

nurani setiap manusia dan bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran 

yang melibatkan otak dan hawa nafsu belaka melainkan. Ketika Tociung, seorang 

cendekiawan Luwu diminta nasehatnya oleh calon raja (Datu) Soppeng, La 

Manussa‟ Toakkaraeng, beliau menyatakan bahwa Terdapat empat indikator 

seseorang dapat dikatakan jujur (lempu), yaitu (a) memaafkan orang yang berbuat 

salah kepadanya (b) dipercaya kemudian tak curang (c) tak menyerakahi yang 

bukan haknya, serta (d) tidak memandang kebaikan jika hanya untuk dirinya, 

baginya baru dinamakan kebaikan jika dapat dinikmati bersama. 

5. Getteng   

          Getteng adalah sesuatu yang tegas dan konsisten yaitu tindakan  yang tidak 

samar-samar serta tidak bimbang. Getteng dimaknai sebaga suatu sikap  yang 

berani  serta percaya  diri mengungkapkan  apa  yang  benar  dan  apa  yang  

salah secara jelas, nyata serta meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang 

tidak diinginkan. Jika salah dikatakan salah, jika benar dikatakan benar tanpa 
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memandang kondisi atau kepada siapa hal tersebut diutarakan.  Adapun Indikator 

seseorang dikatakan getteng seperti yang dijelaskan Rahim (1992: 161) dalam 

bukunya adalah tetap-azas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh 

dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Selain itu, oleh To Ciung Maccae ri 

Luwu juga mengemukakan bahwa terdapat empat perbuatan nilai keteguhan 

(getteng) yaitu tak mengingkari janji, tak mengkhianati kesepakatan, tak 

membatalkan keputusan dan jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum 

rampung. Getteng menyatakan ketegasan, meskipun kepada keluarga sendiri, 

yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Karena itu, seseorang yang 

tegas tidak takut menyatakan apa yang menurutnya benar meskipun bertentangan 

dengan atasannya. 

6. Pamali 

Pamali secara etimologis berarti larangan yakni sesuatu  yang tabu  untuk  

dilakukan dan  apabila dilanggar maka biasanya  akan berdampak pada rejeki, 

jodoh, keturunan dan sebagainya. Pamali berarti pantangan untuk berbuat atau 

mengatakan sesuatu. Biasanya tiap pamali itu mempunyai sifat sakral serta 

berfungsi melindungi (Mattulada, 2015:68). Kata pamali lebih populer 

diucapkan dan didengar oleh masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk  pamali-

pamali  dalam  masyarakat  Bugis  dapat dibedakan menjadi dua yakni pamali 

dalam bentuk perkataan dan pamali dalam bentuk perbuatan. 

7.  Rerangka Pikir 

Rerangka berpikir merupakan konsep yang menggambarkan hubungan 

antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang 
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diteliti. Rerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan atas 

permasalahan yang muncul terkait kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM di 

Kabupaten Maros pada era new normal. Masalah tersebut berupa 

ketidakmaksimalan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya 

karena kurangnya kesadaran serta menurunnya pendapatan di tengah Pandemi 

Covid-19 (N. Maleha, I. Saluza, B. Setiawan, 2021). Hal tersebut dapat 

menyebabkan rendahnya pendapatan pemerintah dalam sektor pajak yang 

tentunya akan berdampak pada terkendalanya pembangunan negara. Untuk itu 

peneliti berusaha membangun konsep melalui penelitian ini agar dapat 

memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menerapkan strategi yang tepat 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di era new 

normal dari perspektif kebudayaan yang menjadi kearifan lokal masyarakat bugis. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam budaya lokal masyarakat, terdapat nila-nilai 

kebaikan yang bisa dijadikan kontrol serta pegangan dalam hidup bermasyarakat, 

salah satunya yaitu nilai budaya ada tongeng, lempu, getteng dan pamali . 

Hadirnya budaya ada tongeng, lempu, getteng dan pamali dapat menjadi 

wadah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak khususnya bagi 

pelaku UMKM di Kabupaten Maros yang sebagian besar berasal dari suku Bugis . 

Dengan demikian, nilai-nilai budaya ada tongeng, lempu, getteng dan pamali 

diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari pihak wajib pajak khususnya bagi 

pelaku UMKM di Kabupaten Maros agar tidak lagi bersikap opportunistik dan 

lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi maupun 

golongan. Secara lengkap, rerangka pikir penelitian disajikan dalam gambar 2.1 
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berikut ini. 

Gambar 2.1 Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang 

menghasilkan kata-kata lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat 

diamati dari orang-orang yang diteliti dengan terperinci tentang permasalahan 

yang berhubungan dengan teori dan data yang ada sehingga peneliti mendapatkan 

suatu kesimpulan. Penelitian ini akan mengkaji serta menganalisis bagaimana 

kepatuhan pajak pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Maros dan melihat 

bagaimana internalisasi budaya lokal dalam kepatuhan pajak pelaku UMKM 

tersebut di era new normal. 

2. Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi penelitian di Kabupaten Maros 

pada beberapa informan yang bertindak sebagai pelaku UMKM. Tempat tersebut 

dipilih dengan alasan untuk mempermudah jangkauan informasi dan 

pengumpulan data, ketersediaan tenaga dan efisiensi biaya bagi peneliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigm 

interperetif. Menurut  Anggraini (2017), pendekatan interpretif berbicara tentang 

bagaimana tanggapan publik terhadap masalah pribadi dan bagaimana kehidupan 

saling berhubungan. Ada banyak kontruksi mental yang berbeda dari realitas 



23 

 

 
 

yang didasarkan tergantung pada siapa yang melakukannya pada pengalaman 

sosial, lokal, dan spesifik. Menurut Creswell (2015:8) menunjukkan bahwa 

tujuan fenomenologi adalah untuk menemukan “esensi” dari suatu fenomena 

yang dialami oleh sejumlah orang (Laja, 2020).  

       Pendekatan fenomenologi berusaha menjelaskan atau menggambarkan 

bagaimana makna konsep atau pengalaman berdasarkan persepsi banyak  

individu. Untuk menghindari penafsiran ataupun pemahaman fenomena yang 

diteliti secara terbatas, penelitian ini dilakukan dalam setting yang alami 

(Auliyah, 2014). Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang dipandang 

sebagai pegalaman dasar dengan tujuan memperoleh wawasan tentang suatu 

kejadian. Peneliti dengan pendekatan fenomenologi menggali dunia konsep 

sebagai hal yang wajar, tidak hanya memahami suatu subjek tempat hidup 

dengan struktur dan maknanya sendiri sehingga memperoleh pemahaman 

mengenai fenomena yang terjadi sesuai dengan pandangan subjek (Danastri & 

Desiningrum, 2016). 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 

subjektif dan dokumenter. Data subjektif diperoleh dari hasil wawancara 

terhadap informan  

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa 
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hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi yang dilakukan oleh objek 

penelitian maupun dari pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode survei (surveymethod). Penelitian ini menggunakan metode survei 

untuk memperoleh data yang sama dari banyak subjek kemudian dirancang 

untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat. Adapun spesifikasinya sebagai 

berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta untuk mengetahui 

hal-hal dari responden secara mendalam. Wawancara dilakukan pada beberapa 

pelaku UMKM dikabupaten Maros yang telah memiliki NPWP. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa foto, gambar dan data-data 

mengenai perusahaan yang telah berlalu. Bukti data yang didapatkan juga 

berupa foto, gambar ataupun hal semacamnya yang akan menguatkan keesaan 

dan kepercayaan yang didapatkan. 

3. Penelusuran referensi (referensi exploring)  

Penelusuran referensi dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari 

berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. 
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Adapun hasil dari metode ini kemudian dikutip baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Metode pengumpulan data dengan penelusuran referensiini 

sangat diperlukan dalam menemukan data-data dari berbagai referensi yang 

ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data hasil penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu : 

1. Pedoman wawancara (manuskip) yang dijadikan sebagai dasar untuk 

memperoleh informasi dari informan berupa kumpulan daftar pertanyaan 

agar proses wawancara bisa terlaksana dengan terarah. 

2. Buku dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua percakapan 

yang didapatkan dari informan.  

3. Kamera digunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan 

wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap penting. 

4. Alat rekam berupa Handphone (HP) yang digunakan untuk merekam 

semua proses wawancara dengan informan selama melakukan penelitian 

dilapangan. Rekaman ini dapat digunakan apabila data yang dicatat kurang 

akurat sehingga rekaman ini digunakan untuk menyempurnakannya  

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan secara 

berkesinambungan yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data 

dan tahap penarikan kesimpulan . 

1. Reduksi Data 

Dalam proses reduksi data, data yang tidak penting akan dikurangi 
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sehingga data yang dipilih akan diproses kelangkah selanjutnya 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks narasi. Penyajiannya 

juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

     Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didukung oleh data-data yang 

valid dan akurat dapat menjawab rumusan masalah. 

G.  Uji Keabsahan Data 

    Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data 

ialah triangulasi. Tujuan menggunakan metode triangulasi untuk mengecek 

kebenaran dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari sumber lain. 

Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, 

triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua 

dari empat jenis triangulasi, yaitu sebagai berikut 

1. Triangulasi sumber (data triangulation) 

Triangulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran informasi 

tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek 

yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

2. Triangulasi metodologis (methodological triangulation). 

Peneliti juga menggunakan wawancara (wawancara bebas dan wawancara 

terstruktur) dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Maros 

  Dahulunya Kabupaten Maros merupakan sebuah wilayah kerajaan yang 

cukup besar bernama Kerajaan Marusu dengan batas-batas yang meliputi: bagian 

selatan berbatasan dengan Kerajaan Gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan 

Binanga Sangkara (batas Kerajaan Siang), bagian timur berbatasan dengan daerah 

pegunungan (Lebbo‟Tangngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan 

Tallang Battanga (Selat Makassar) (Www.maroskab.bps.go.id, diakses tanggal 9 

Mei 2022). Kerajaan Marusu hidup damai berdampingan dengan kerajaan 

tetangga seperti Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, dll. Keadaan berubah ketika 

masuknya Kolonial Kompeni Belanda. Seiring kekalahan Kerajaan Gowa/Tallo 

dibawah pemerintahan I Mallobassi Dg Mattawang Karaeng Bonto Mangngape‟ 

Sultan Hasanuddin oleh Kompeni Belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman. 

Karena kekalahannya tersebut maka Raja Gowa yakni Sultan Hasanuddin 

terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tanggal 18 November 

1667 yang dinamakan “Cappaya Ri Bungaya” atau “perjanjian bungaya” yang 

terdiri atas beberapa pasal yang salah satunya menyatakan bahwa semua negeri 

yang telah ditaklukkan oleh Kompeni dan sekutunya harus menjadi tanah milik 

Kompeni Belanda sebagai hak penaklukan.  

Kepatuhan Pajak Pelaku  

UMKM di Kabupaten Maros 

http://www.maroskab.bps.go.id/
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  Oleh karena itu, Kerajaan Marusu yang merupakan sekutu Kerajaan 

Gowa yang berhasil ditaklukan oleh Kerajaan Bone dibawah pimpinan Arung 

Bakkae, Arung Appanang dan Arung Bila atas nama Arung Palakka yang 

merupakan sekutu dari Kompeni, maka secara otomatis ikut pula dikuasai oleh 

Kompeni Belanda. Penguasaan tersebut terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya 

pada masa pemerintahan Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus Karaeng 

Marusu VII. Saat itu, Kerajaan Marusu tidak lagi menjadi suatu kerajaan 

independen karena telah menjadi daerah jajahan Kompeni Belanda dalam bentuk 

“regentschap” dimana Raja Marusu hanyalah merupakan Raja Tanpa Mahkota 

(onttrondevorsteen) dan pengangkatan raja pada saat itu harus mendapat 

persetujuan dari pihak Kompeni Belanda. Selain itu, wilayah Kerajaan Marusu 

yang cukup luas terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti kerajaan 

Bontoa, kerajaan Tanralili, Turikale, Simbang, Raya dan Lau‟. Melihat keadaan 

yang demikian, maka Kare Yunusu kemudian menyerahkan tahta kepada La 

Mamma Dg Marewa Diwettae Mattinro Ri Samanggi yang merupakan keturunan 

dari I Maemuna Dala Marusu yakni adik kandung dari Karaengta Barasa Sultan 

Muhammad Ali raja Marusu VI ayahanda beliau yang diperistrikan oleh La Patau 

Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris raja Bone Mattinroe Ri Nagauleng 

(Www.maroskab.bps.go.id, Diakses 9 mei 2022). 

  Selanjutnya semua raja kerajaan tetangga yang baru berdiri  membentuk 

sebuah wadah persatuan guna mengantisipasi segala macam gangguan dari pihak 

kompeni belanda pada masa pemerintahan La Mamma Dg Marewa,. Pada 

awalnya ajakan dari La Mamma Dg Marewa tersebut ditolak karena dianggap 

http://www.maroskab.bps.go.id/
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hanya untuk menguasai kembali wilayah kerajaan Marusu yang terpecah. Namun 

berkat diplomasi yang baik akhirnya terbentuklah suatu wadah persatuan yang 

bernama “ Toddo Limayya Ri Marusu” (persatuan adat 5 kerajaan) yang terdiri 

dari Kerajaan Marusu, Kerajaan Simbang, Kerajaan Bontoa, Kerajaan Tanralili, 

Kerajaan Turikale dan Kerajaan Raya. Pada masa kemerdekaan yakni tujuh 

tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 7 Agustus 1945 oleh 

Pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 Tahun 1952 juncto 

PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang didalamnya 

tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik.   

2. Visi Misi 

a. Visi 

  Visi secara konseptual merupakan pandangan ke depan tentang bagaimana 

cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu daerah, serta bagaimana daerah 

tersebut harus dibawa agar tetap konsisten, eksis, inovatif dan realistis. 

Perumusan sebuah visi menjadi hal yang penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah karena menjadi pegangan bagi  setiap upaya yang akan 

dikembangkan oleh daerah di masa depan (Nguyen, 2020). 

Secara umum gambaran cita-cita realistis yang ingin dicapai oleh 

Kabupaten Maros, dijabarkan dalam bentuk visi pembangunan daerah Kabupaten 

Maros yaitu : “mewujudkan maros yang sejahtera, religius, dan berdaya saing” 

(Diskominfo, 2022). 
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b. Misi 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan 

misi yang menjelaskan tentang ruang lingkup prioritas dalam pelaksanaan 

program pemerintah (Haerani, 2017). Hal ini dimaksudkan agar setiap program 

menjadi jelas dan menciptakan keadaan masyarakat di daerah yang berlangsung 

efektif serta mendukung kemajuan daerah.  

Adapun misi Kabupaten Maros yang memuat misi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih periode 2021-2024, adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan 

publik. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pelayanan dasar, penegakan hukum, nilai budaya, 

dan keagamaan secara inklusif. 

3) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. 

4) Memantapkan pembagunan infrastruktur ekonomi dan penataan 

wilayah secara merata sesuai kondisi geografis wilayah. 

5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. 

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Maros 

   Daerah penghasil pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia berada di 

Sulawesi Selatan. Tanaman pangan yang dihasilkan Sulawesi Selatan diantaranya 

padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Secara umum, mata 

pencaharian masyarakat yang berada di Kabupaten Maros teridentifikasi kedalam 
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beberapa pekerjaan seperti petani sawah/tambak, peternak, buruh 

pabrik/bangunan, pedagang, sopir, guru, pegawai pemerintahan dan sebagainya. 

Dari berbagai bidang pekerjaan tersebut, pekerjaan sebagai petani sawah dan 

tambak serta pedagang merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat di 

Kabupaten Maros.  

  Pada sektor pertanian, Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah 

lumbung padi di Sulawesi Selatan. Luasnya area pertanian dan iklim yang 

mendukung menjadikan Kabupaten Maros selalu memproduksi beras setiap 

tahunnya. Sebesar 98,99% produksi padi yang ada di Kabupaten Maros dihasilkan 

dari jenis padi sawah, sementara 1,01% lainnya diperoleh dari jenis padi ladang. 

Dalam sektor perdagangan, sampai pada tahun 2020 tercatat sebanyak 43 pasar 

rakyat yang tersebar di 14 wilayah kecamatan. Adapun jumlah pedagang menurut 

skalanya terdiri dari 14 pedagang makro, 3.629 pedagang menengah, dan 17.462 

pedagang mikro. Kabupaten Maros memiliki jumlah penduduk sebesar 349.822 

jiwa  dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 216,06 jiwa/km² di tahun 2020      

dengan luas daerah yaitu 1.619,12 km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi 

ditemukan di Kecamatan Turikale sebesar 1.416 jiwa/ km² dan terendah berada di 

Kecamatan Mallawa dengan kepadatan penduduk sebesar 46 jiwa/ km² (Badan 

Pusat Statistik, 2021). 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros didominasi oleh 

berkembangnya sektor pertanian, industri, angkutan, jaringan komunikasi, listrik 

dan air bersih, maupun bank dan lembaga keuangan yang ada. Kegiatan 

perekonomian di Kabupaten Maros telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup 
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menggembirakan. Indikator tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah 

pendapatan per kapita masyarakat. Meningkatnya income perkapita masyarakat 

kemudian berimplikasi pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta 

infrastruktur lainnya di Kabupaten Maros. 

4. Kondisi geografis dan Administratif 

Gambar 4.1 Peta Letak Wilayah Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka, Tahun 2020 

  Apabila dilihat secara geografis, Kabupaten Maros terletak di bagian barat 

Sulawesi Selatan antara 40°45′-50°07‟ lintang selatan dan 109°205′-129°12′  

bujur timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep di sebelah utara, Kota 

Makassar dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah 

timur serta Selat Makassar di sebelah barat. Kabupaten Maros berada pada 

rentang ketinggian antara 0 m sampai dengan lebih dari 1.000 m dari permukaan 

laut. 
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  Kabupaten Maros terdiri dari 14 wilayah administratif dalam bentuk 

kecamatan, yakni sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Kecamatan di Kabupaten Maros 

No Nama Kecamatan 

1. Kecamatan Turikale 

2. Kecamatan Maros Baru 

3. Kecamatan Lau 

4. Kecamatan Bontoa 

5. Kecamatan Mandai 

6. Kecamatan Marusu 

7. Kecamatan Tanralili 

8. Kecamatan Moncongloe 

9. Kecamatan Tompobulu 

10. Kecamatan Bantimurung 

11. Kecamatan Simbang 

12. Kecamatan Cenrana 

13. Kecamatan Camba 

14. Kecamatan Mallawa 

      Sumber Data : Profil Kabupaten Maros 2020 (diolah) 

  Sebanyak 103 desa/kelurahan berada di Kabupaten Maros, 10 desa berada 

pada wilayah pantai, 5 desa berada pada wilayah lembah, 28 desa berada pada 

wilayah perbukitan, dan 60 desa berada pada wilayah dataran 

(https://maroskab.bps.go.id/2020). Keadaan topografi wilayah Kabupaten Maros 

sangat beragam mulai dari wilayah dataran rendah hingga wilayah dataran tinggi. 

Hampir semua kecamatan di Kabupaten Maros terdapat dataran dengan luas 

keseluruhan 70.822 ha atau 43% dari luas wilayah Kabupaten Maros, sedangkan 

daerah yang mempunyai kemiringan lereng diatas 40% atau wilayah dataran 

https://maroskab.bps.go.id/2020
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tinggi (gunung-gunung) mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8% dan sisanya 

sebesar 26,2% merupakan wilayah pantai. Klasifikasi batuan terbagi menjadi 4 

(empat) kelompok yakni batuan permukaan, batuan sedimen, batuan gunung api 

dan batuan terobosan (Https://maroskab.bps.go.id/2020). 

  Terdapat 12 sungai yang berada di Kabupaten Maros yaitu Sungai Maros, 

Sungai Parang Pakku, Sungai Puse, Sungai Marusu, Sungai Borongkaluku, 

Sungai Batu Pute, Sungai Marana, Sungai Matturunge, Sungai Campaya, Sungai 

Pattumanangasae, Sungai Bontotenga dan Sungai Tanralili. Wilayah Kabupaten 

Maros meliputi daerah pantai yang luasnya terbentang sepanjang 30 km di Selat 

Makassar. Kabupaten Maros mempunyai curah hujan yang cukup sehingga 

kondisi pertanian pun cukup subur. Curah hujan tertinggi dalam satu tahun 

terjadi pada bulan Februari (893 mm) sedangkan curah hujan terendah terjadi 

pada bulan Juni dan Agustus. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Maros berkisar 

antara 210-240C. Suhu terendah di Kabupaten Maros biasanya terjadi pada bulan 

Mei (210C). Kondisi suhu tersebut di Indonesia termasuk rendah mengingat 

bahwa suhu di kota lain dapat mencapai 300C terutama di kota-kota yang 

terletak di dekat pantai. Di Kabupaten Maros terdapat beberapa jenis batuan 

seperti batu pasir, batu bara, lava, batu gamping dan batu sedimen. Keadaan 

geologi secara umum menggambarkan jenis, kedudukan, sebaran, proses dan 

waktu pembentukan batuan induk serta kemampuan morfologi tanah seperti 

sesar tebing kaldera dan lain sebagainya. 

https://maroskab.bps.go.id/2020
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5. Aspek Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Maros 

Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat dapat 

disebabkan karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi 

bagi masyarakat. Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya di dalam 

masyarakat merupakan sebuah proses transformasi global akibat tidak 

homogenitasnya suatu kultur budaya pada suatu daerah. Terjadinya dinamika 

perkembangan perkotaan tidak lagi memandang adat istiadat sebagai hukum 

masyarakat yang berlaku akan tetapi sudah tergantikan oleh sifat individualistis 

serta kepentingan sosial ekonomi yang menjadi hal yang dominan. 

Perubahan sosial budaya di dalam masyarakat sulit untuk dihindari. Hal 

tersebut disebabkan karena masuknya budaya lain serta terjadinya perkembangan 

teknologi yang menjadikan orientasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri. 

Terjadinya perubahan karakter serta kultur budaya sebagai ciri khas suatu 

komunitas disebabkan karena masyarakat tidak memegang teguh dan menjunjung 

tinggi budaya yang secara turun temurun dianutnya. Salah satu kekuatan 

masyarakat di Kabupaten Maros adalah pembaruan nilai religious keagamaan 

yang masih sangat melekat hingga saat ini. Selain sebagai daerah perlintasan 

Makassar-Toraja, Kabupaten Maros juga merupakan daerah perpaduan dua 

kebudayaan besar yakni etnis Bugis dan Makassar. Akulturasi kebudayaan etnis 

Bugis dan Makassar kemudian melahirkan unsur-unsur budaya baru berupa 

perpaduan antara nilai-nilai agama dengan lingkungan alam yang hingga saat ini 

masih dijunjung tinggi oleh kalangan di Kabupaten Maros. Kekayaan budaya 

masyarakat di Kabupaten Maros memiliki potensi dan bahkan menjadi bagian dari 
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kegiatan pariwisata. Beberapa ekspresi budaya dituangkan dalam suatu bentuk 

kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kehidupan mansyarakat masa lampau di 

Kabupaten Maros. 

Salah satu filosofi budaya masyarakat Bugis-Makassar yang senantiasa 

harus dijunjung tinggi adalah budaya siri’na pacce atau siri’ sibawang pesse. 

Bagi masyarakat di Kabupaten Maros, siri’ mengajarkan tentang moralitas yang 

berbentuk nasihat kesusilaan, pelarangan, hak serta kewajiban yang mendominasi 

tindakan manusia untuk senantiasa melestarikan serta membela diri dan 

kehormatannya. Siri’ adalah rasa malu dalam dimensi martabat manusia yang 

merupakan sesuatu yang tabu‟ bagi orang-orang Bugis-Makassar dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, pacce/pesse mengajarkan rasa 

solidaritas serta kepedulian sosial secara tidak egois dan merupakan salah satu 

konsep yang membuat masyarakat Bugis-Makassar mampu bertahan serta 

dihormati di perantauan. 

 Faktor lain yang mempengaruhi budaya di Kabupaten Maros adalah 

komunitas masyarakat di Kabupaten Maros yang sebagian besar masih dalam satu 

ikatan rumpun keluarga sehingga terjadinya konflik sosial tidak menjadi pemisah 

tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam 

hubungannya dengan agama, mayoritas masyarakat di Kabupaten Maros 

menganut agama Islam sehingga tradisi budaya Bugis-Makassar yang dijalankan 

dalam kehidupan masyarakat turut tercampur dengan nuansa agama Islam. Contoh 

yang dapat dilihat seperti tradisi peringatan mauled Nabi saw. (a’maudu’), Isra‟ 

Mi‟raj (miraje’), kegiatan assurobaca, accera‟ ase, attoana, appanaung ri je’ne’ , 
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tolak bala (assongka bala’), appalili atau tudang sipulung dan lain sebagainya. 

Namun dalam konsep tradisi dan kebudayaan tersebut yang perlu diwaspadai 

adalah munculnya serta berkembangnya suatu pemahaman masyarakat terhadap 

agama atau kepercayaan yang tidak berakar dari pemahaman tradisi dan budaya 

masyarakat yang telah ada. Karena hal ini dapat mengakibatkan munculnya 

gesekan ataupun kerenggangan sosial di kalangan masyarakat di Kabupaten 

Maros. 

6. Deskripsi Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pelaku UMKM yang berada di 

Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sama bulan Mei di 

wilayah Kabupaten Maros. Pada saat melakukan wawancara terkadang peneliti 

menemukan ada pemilik UMKM yang tidak berada di tempat usahanya sehingga 

peneliti mengambil data pada tempat lain serta dilanjutkan pada hari lain. Peneliti 

mengusahakan agar wawancara dilakukan oleh pihak yang berwenang dan 

mengetahui tentang pajak yang digunakan untuk usahanya. Biasanya yang 

berwenang dalam urusan pajak adalah pemilik UMKM itu sendiri. Hal ini 

dilakukan agar wawancara mendapatkan data yang akurat karena hanya dijawab 

oleh orang yang berwenang di UMKM tersebut. Namun terdapat beberapa orang 

yang berperan sebagai pemilik usaha namun tidak bertanggung jawab langsung 

terkait pembayaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan pemilik 

UMKM memberikan tanggung jawab terkait urusan perpajakan usahanya kepada 

keluarga yang lain. Adapun deskripsi informan penelitian adalah sebagai berikut : 
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a) Bidang Usaha Dagang Bahan Bangunan 

Ibu Nurhaeda merupakan seorang ibu rumah tangga lulusan Sekolah 

Menengah Atas. Membuka usaha dagang bahan bangunan pada tahun 2000 

dengan modal awal kurang lebih Rp 5 juta, dengan jumlah karyawan sebanyak 3 

orang. Penjualan dilakukan secara offline dengan rata-rata omzet tidak menentu 

sehingga peneliti tidak dapat memastikan apakah usaha yang dijalankan ibu NH 

termasuk usaha mikro, kecil atau menengah. 

b) Bidang Usaha Penjualan alat pancing 

Ibu Irma merupakan seorang ibu rumah tangga lulusan Sarjana Ekonomi. 

Membuka usaha penjualan alat-alat pancing pada tahun 2011 dengan modal usaha 

yang dikeluarkan sebesar Rp 300 juta, dengan jumlah karyawan 4 orang. Rata-

rata omzet yang didapat setiap bulannya adalah Rp 40 juta sehingga usaha ibu IA 

termasuk usaha kecil. 

c) Bidang Usaha Penjualan Bahan Bangunan 

Ibu Sumarni adalah seorang ibu rumah tangga dengan latar belakang 

pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas. Memulai usaha pada tahun 1994 

dengan jumlah karyawan 2 orang. Modal awal yang dikeluarkan sebesar Rp 10 

juta. Rata-rata omzet perbulan sebesar Rp 20 juta. Usaha ibu SI tergolong usaha 

mikro. 

d)  Bidang Usaha Pakaian 

Erwin adalah seorang pebisnis lulusan Sarjana hukum. Memulai usaha pada 

tahun 2018 dengan jumlah karyawan 2 orang. Modal awal yang dikeluarkan 

sebesar 25 juta. Dan rata-rata omset setiap bulannya adalah 30 juta. Usaha 
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penjualan pakaian EN tergolong usaha kecil. 

e) Bidang Usaha Elektronik 

Bapak Burhan merupakan seorang pelaku UMKM dengan latar belakang 

pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas. Toko bapak BN tidak hanya 

menjual berbagai macam alat eletronik, tetapi juga melayani jasa servis 

elektronik. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2005. Modal awal yang dikeluarkan 

kurang lebih Rp 10 juta dengan jumlah karyawan 2 orang. Rata-rata omzet yang 

didapatkan perbulan kurang lebih Rp 30 juta. Usaha bapak BN masuk kategori 

usaha kecil. 

B. Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Maros  

 Kepatuhan merupakan perilaku tunduk dan patuh serta senantiasa taat 

terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah 

motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh 

seseorang, kelompok maupun organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan  

(Sisat et al. 2013). Kepatuhan di dalam perpajakan merupakan perilaku yang 

ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan serta tunduk dan 

patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2011:148) “kepatuhan 

perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Melihat 

pentingnya peranan pajak, maka kepatuhan perpajakan dari wajib pajak sangat 

dibutuhkan. Kepatuhan wajib pajak identik dengan kedisiplinan yang timbul 

karena adanya kekhawatiran pada penerimaan sanksi hukuman apabila tidak 
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berbuat sesuatu yang cocok dengan ketentuan yang telah ada sehingga wajib 

pajak yang patuh mempunyai dorongan dari luar dirinya sendiri untuk selalu 

menaati peraturan yang dibuat (Pohan, 2014). 

Beberapa indikator dalam penelitian ini menggunakan aspek yang menjadi 

dasar penentuan kriteria kepatuhan pajak pelaku UMKM yakni pemahaman dan 

pengetahuan pelaku UMKM terkait PP No. 23 Tahun 2018, kepatuhan 

mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak, kepatuhan membayar 

pajak dan kepatuhan dalam melaporkan SPT tahunan. 

a)  Pengetahuan dan Pemahaman Terkait PP No 23 Tahun 2018 

       Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengetahuan mengenai 

perpajakan dapat memberikan pengaruh yang positif. Sistem dan fungsi 

perpajakan memiliki peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan perilaku 

patuh pada aturan-aturan perpajakan. Bagaimana mungkin masyarakat dapat 

memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka tidak memiliki pengetahuan 

dan pemahaman mengenai perpajakan yang termuat di dalam undang-undang. 

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan cara 

wajib  pajak dalam mengetahui serta memahami peraturan perpajakan. Wajib 

pajak akan cenderung patuh jika memahami peraturan perpajakan (Julianti, 

2014:30).   

  Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman, indikator wajib pajak 

mengetahui dan memahami peraturan serta tata cara perpajakan meliputi memiliki 

pengetahuan tentang sistem perpajakan, memiliki NPWP, mengetahui hak dan 

kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui dan memahami sanksi pajak, 
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memahami penghasilan tidak kena pajak (PTKP), memahami penghasilan kena 

pajak (PKP), memahami terkait tarif pajak, pernah mengikuti sosialisasi dan 

training atau pelatihan pajak (Widayati dan Nurilis, 2010). Dengan memiliki 

pengetahuan yang mumpuni tentang perpajakan, maka wajib pajak akan dapat 

bertanggungjawab terhadap pajak yang ditanggungnya.  

 Dalam penelitian Cahyono Pamuji (2014) menjelaskan bahwa wajib pajak 

yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan jelas cenderung akan menjadi 

seorang wajib pajak yang tidak taat. Artinya, dalam meningkatkan kepatuhan 

dalam  perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika pemahaman 

peraturan perpajakan wajib pajak UMKM meningkat, maka kepatuhan wajib 

pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan 

meningkat. Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan, kebijakan dan dasar 

terbaru mengenai masalah perpajakan khususnya bagi pelaku UMKM. Patokan 

pajak  yang dikenakan bagi pelaku UMKM pada kebijakan tersebut mengenai 

besaran tarif pajak sebesar 0,5% yang mulai dijalankan pada tanggal 1 Juli 2018. 

 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mempunyai tujuan untuk 

mendorong giatnya UMKM serta melakukan dorongan pada masyarakat untuk 

aktif dan tanggap serta mempunyai wawasan tentang perpajakan. Terkait dengan 

pengetahuan UMKM tentang PP No 23 Tahun 2018 dari hasil wawancara 

terhadap seluruh informan peneliti menyimpulkan jawaban informan karena 

sebagian besar jawaban yang di ungkapkan informan memiliki kesamaan, 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh Nurhaedah selaku informan 1. 
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“…Informasi awal itu ketika ada pertemuan di Dinas Koperasi dan 

UMKM.” (Hasil Wawancara dengan ibu Nurhaedah, pada tanggal 9 April 

2020). 

 

Jawaban yang sama juga dikemukakan oleh  ibu Sumarni selaku informan 3 

“...Saya mendapat informasi dari sosialisasi pihak pajak, tetapi banyakji 

juga informasi dari grub WA, dan sesekali muncul di beranda FB.” (Hasil 

Wawancara dengan ibu Sumarni, pada tanggal 12 April 2020). 

 

Dari pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan 

pemahaman terkait informasi pemberlakuan kebijakan tarif pajak 0,5% sudah di 

ketahui oleh sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Maros yang sebagian 

besar didapatkan dari adanya kegiatan sosialisasi perpajakan. Adanya kegiatan 

sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah khususnya petugas pajak dapat 

membantu untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga akan 

menciptakan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak. Kesadaran merupakan 

suatu faktor terbesar yang menyebabkan seseorang mau mengerjakan sesuatu 

sehingga dengan adanya sosialisasi maka tentunya akan menciptakan kesadaran. 

Kesadaran yang disertai dengan niat yang baik maka akan memberikan motivasi 

yang tinggi untuk mengerjakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa 

pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara untuk 

kepentingan bersama maka akan membayar pajak sesuai dengan penghasilannya 

serta melaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) sehingga dengan adanya 

kesadaran dari wajib pajak maka tentunya  akan menciptakan kepatuhan pajak. 

 Menurut Rohmawati et al (2013) ; dalam Handayani dan Tambun (2016) 

menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang 

dilakukan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
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di dukung oleh penelitian Sudrajat (2015:194) yang mengemukakan bahwa 

sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi 

mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham 

terkait dengan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika 

wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi maka 

wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya 

membayar pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif maka wajib pajak akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.   

 Adapun pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Burhan selaku informan 5 

“…jadi saya mengetahui kebijakan itu karna diberitahukan petugas pajak 

saat mau membayar pajak,  kemudian di informasikanmi bahwa ternyata 

turunmi tarifnya, dulu ada memang semacam undangan sosialisasi sih, tapi 

tidak sempatka hadir karna sebelumnya pernahka ikut sosialisasi tetapi 

saya tidak paham betul apa maksud dari sosialisasi itu, jadi setiap ada 

sosialisasi lagi, kayak malasma gabung. Klasik sekali, saya hanya duduk 

mendengarkan layaknya orang yang sekolah, tetapi tidak saya tidak paham 

betul, mungkin bahasanya terlalu tinggi, kami cuman diberitahukan pasal-

pasal dan aturan yang bikin ngantuk.” (Hasil wawancara dengan bapak 

Burhan, pada tanggal 12 April). 

 

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa  informasi terkait 

pemberlakuan kebijakan tarif pajak sebesar 0,5% yang termuat dalam UU No 23 

Tahun 2018 diketahui dari aparat pajak. Dari pemaparan di atas juga diketahui 

bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Cerminan itu 

Nampak ketika wajib pajak hanya dijadikan pendengar setia dan secara tidak 

langsung dipaksa untuk menyetujui aturan tanpa mendengar dulu hak suara 

mereka. Klasik dan membuat ngantuk adalah dua kata yang menggambarkan 

contoh ketidaktertarikan pada kegiatan sosialisasi. Berikut masukan dari Bapak 

Burhan terkait cara untuk menghadapi tantangan sosialisasi kepada masyarakat. 
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“ ..Kita sebagai pelaku usaha ini sebenarnya mengikutji, ada undangan 

sosialisasi yah tentunya berharapki juga ada hasilnya. Pikir maki dek, 

bagaimana carata bisa tau uang kita kita bayarkan betul-betul digunakan 

untuk negara karna kan banyak juga kasus korupsi, meskipun sekarang itu 

sudah banyakmi publikasi laporan di media sosial, tetapi bagaimanami 

yang melek teknologi ? jadi kalau ada sosialisasi bagusnya itu bukti 

pembayaran pajak itu turut di bahas, supaya ada buktilah ceritanya, jadi 

tidak serta merta tentang pasal-pasal saja.” (Hasil Wawancara dengan 

bapak Burhan, pada tanggal 12 April 2020). 

 

Ungkapan informan di atas memberikan masukan yang luar biasa terkait 

sosialisasi perpajakan. Peraturan pajak memang seakan hanya diumumkan dan 

masyarakat diharuskan untuk menyetujui. Informan di atas mengatakan bahwa 

publikasi hasil kinerja dan proporsi kebutuhan negara sekarang ini sudah banyak 

di media sosial, namun beberapa wajib pajak tidak mengerti dengan teknologi 

sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah inovasi publikasi yang lebih 

luas lagi. Pemasangan Baliho pengumuman di pinggir jalan juga tak lantas 

menjadi masalah jika hal tersebut akan membuat masyarakat mengerti uang yang 

mereka bayarkan telah disalurkan dengan baik dan terpercaya. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

pelaku UMKM di Kabupaten Maros sudah mengetahui pemberlakuan kebijakan 

tarif pajak sebesar 0,5% yang didapatkan dari sosialisasi petugas pajak dan media 

sosial. Pemerintah sebaiknya lebih memperbaiki kualitas sosialisasi agar dapat 

menumbuhkan minat masyarakat untuk senantiasa terlibat dalam berbagai 

aktivitas pemerintah guna menumbuhkan kepatuhan pajak. Sosialisasi yang 

membosankan dan terkesan satu arah selayaknya di carikan alternatif lain agar 

wajib pajak merasa didengarkan.  Pajak yang dibayarkan kepada negara bukan 
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uang memungut, tetapi sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang dipaksa 

secara sukarela demi kepentingan bersama. Selayaknya jika sudah berhasil 

menghimpun dana, pemerintah berkewajiban untuk melakukan publikasi kinerja 

dan dan alokasi pemerataan. Perkembangan teknologi bisa digunakan sebagai 

sarana publikasi, namun tidak jarang beberapa pelaku UMKM masih gelap 

teknologi juga ingin mengetahui kinerja pemerintah. Cara yang dilakukan bisa 

beragam, seperti pemasangan balih di pnggir jalan, atau menggunakan pamphlet 

yang dikirim secara personal sebagai balasan ucapan terimakasih karena pelaku 

UMKM telah berkontribusi kepada negara. Banyak cara yang bisa dilakukan 

untuk berdamai dengan pajak. 

b)  Kepatuhan Dalam Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak 

Dalam upaya mencapai penerimaan pajak di Indonesia maka dalam 

pemungutannya diterapkan sistem self assessment sehingga diperlukan kesadaran 

wajib pajak untuk patuh pada aturan perpajakan. Kepatuhan akan menciptakan 

kesadaran dimana wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan 

bahwa kewajiban wajib pajak yang meliputi kewajiban mendaftarkan diri dan 

melaporkan usahanya, kewajiban untuk melakukan pembukuan dan pencatatan, 

kewajiban untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta kewajiban untuk melaporkan pajak yang 

telah dibayar dan dipotong oleh pihak ketiga. 

Dalam penerapan sistem self assessment wajib pajak diberikan hak oleh 

pemerintah untuk melaporkan sendiri pajaknya. Hal tersebut untuk memudahkan 
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wajib pajak melaksanakan kewajibannya khususnya dalam membayar pajak. 

Wajib pajak sudah sepatutnya mematuhi aturan-aturan yang telah dikeluarkan 

tersebut karena tujuan dikeluarkannya aturan-aturan tersebut adalah untuk 

memudahkan rakyatnya dalam membayar pajak. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah lakukan diketahui bahwa 

sebagian besar pelaku UMKM sudah mendaftarkan diri secara sukarela sebagai 

wajib pajak, seperti yang dikemukakan oleh ibu Irma selaku informan 2 

“…Mendaftarka sebagai wajib pajak itu atas dasar kemauanku sendiri dek, 

makanya dulu itu saya ikut pelatihan pajak, dan Alhamdulillah berkat ikut 

kegiatan itu, akhirnya sampai sekarang itu, Saya sendirimi yang turun 

tangan kalau masalah pengurusan pajak.”  (Hasil wawancara dengan ibu 

Irma, pada tanggal 9 April). 

 

Dari pernyataan di atas dapat dimaknai bahwa dengan adanya 

pengetahuan perpajakan yang didapatkan dari pelatihan pajak, menjadikan 

informan tersebut terdorong untuk mendaftarkan diri secara sukarela sebagai 

wajib pajak. Witono (2008:196) menganalisa peran pengetahuan perpajakan 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengetahuan perpajakan 

yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib 

pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. 

Upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat salah satunya melalui 

sosialisasi. Sosialisasi perpajakan yang disampaikan dengan jelas, benar dan 

nyaman oleh petugas pajak maka akan membuat wajib pajak memiliki 

pengetahuan terkait tata cara perpajakan sehingga dapat melakukan pengurusan 

pajaknya sendiri. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tanggapan berbeda 
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dilontarkan oleh 2 pelaku UMKM yang mengaku mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak disebabkan karena alasan tertentu, seperti yang dikemukakan oleh salah 

satu informan,  

“…Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena mempunyai alasan. 

Kalau secara sukarela kan otomatis mendaftarkan diri ki tanpa ada 

alasan.” (Hasil wawancara dengan ibu Sumarni, pada tanggal 12 April 

2022). 

 

Tanggapan yang sama juga dilontarkan oleh Nurhaedah selaku informan 1 

”..Saya mendaftar dulu karena mau buka usaha ditempat lain dan butuh 

modal, kalau mau pinjam uang di Bank, salah satu syaratnya itu haruspi 

ada NPWP.” (Hasil wawancara dengan ibu Nurhaedah, pada tanggal 9 

april 2022). 

 

Dari pernyataan di atas di maknai bahwa beberapa pelaku UMKM 

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena sebuah tuntutan dimana 

kepemilikan NPWP menjadi salah satu syarat dalam pemberian suntikan Modal di 

Bank. NPWP telah menjadi dokumen identitas diri yang sangat di perlukan 

masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan instansi dan lembaga yang 

mempersyaratkan NPWP sebagai salah satu kelengkapan pengurusan administrasi 

public, mulai dari pendaftaran izin usaha, pengurusan kredit dan pembukaan 

rekening bank, lamaran kerja dan sebagainya. Karena tuntutan-tuntutan tersebut 

akhirnya menjadikan pelaku UMKM untuk terdorong mendaftarkan diri sebagai 

Wajib pajak. Namun (Masruroh, 2013) mengindikasikan bahwa kemanfaatan 

NPWP masih belum dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam 

melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan penghasilan, hal ini dapat 

terjadi karena kemanfaatan NPWP tidak diperoleh atau dirasakan oleh semua 

wajib pajak. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM 

di Kabupaten Maros memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri secara sukarela 

sebagai wajib pajak meskipun masih terdapat pelaku UMKM yang mendaftarkan 

diri sebagai wajib pajak karena alasan tertentu.  

c)  Kepatuhan Dalam Membayar Pajak  

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada masyarakat 

(individu atau badan) sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki untuk 

membiayai pengeluaran negara. Dalam pemungutannya pajak menekankan pada 

unsur pemaksaan sehingga apabila wajib pajak tidak melakukan  pembayaran 

pajak maka akan dikenakan sanksi atau denda. Adanya sanksi atau denda yang 

dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dapat membantu 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut dapat 

membayar pajaknya secara tepat waktu. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di lapangan, ditemukan 

bahwa hampir keseluruhan pelaku UMKM sudah membayar pajak dengan tepat 

waktu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Nurhaedah selaku informan 1 

“… Saya tidak biasakan terlambat bayar pajak karena takut dikenakan 

sanksi. Kalau sampai dikenakan sanksi kan, kita sendiri yang rugi. Jadi 

kalau tidak ada halangan, pasti saya usahakan membayar pajak tepat 

waktu.” (Hasil wawancara dengan ibu Nurhaedah, pada tanggal 9 April 

2022). 

 

Jawaban yang sama juga di lontarkan oleh ibu Irma, selaku informan 2  

“… Tentu. Kapan telat bayar pajak, maka akan dikenakan sanksi. Jadi 

makanya itu saya selalu usahakan tepat waktu bayar pajak”. (Hasil 

wawancara dengan ibu Irma, pada tanggal 9 April 2022). 

 

Dari penuturan tersebut dapat dimaknai bahwa dengan adanya sanksi 
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perpajakan menjadikan pelaku UMKM terdorong untuk terus disiplin dan tertib 

dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya. Adanya sanksi perpajakan 

diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak . Hal tersebut di sebabkan 

karena pemberian sanksi yang memberatkan bagi wajib pajak dapat memberikan 

efek jerah sehingga diharapkan akan menciptakan kepatuhan pajak. Dalam 

penelitian (Darmayasa & Aneswari, 2016 menjelaskan bahwa wajib pajak 

berpandangan bahwa membayar pajak sangat berat tetapi apabila kewajiban 

membayar pajak tidak dipaksa maka tidak akan ada yang membayar pajak. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Bawazier (2011) yang mengemukakan bahwa peraturan 

sanksi pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu usaha untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sanksi pajak sangat 

diperlukan agar wajib pajak patuh akan kewajibannya membayar pajak. Hasil 

analisa tersebut senada dengan penelitian Alm. (2014) yang hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi serta 

adanya rasa takut akan dilakukan pemeriksaan dan masalah tarif pajak. 

Sementara itu terdapat 2 orang informan yang mengaku belum tepat waktu 

dalam melakukan pembayaran pajaknya. Seperti yang dikemukakan oleh salah 

satu pemilik UMKM 

“Kalau dibilang selalu tepat waktu mungkin tidak, karena pernah telat 

bayar pajak.” (Hasil wawancara dengan Erwin pada tanggal 12 April 

2022). 

 

Jawaban yang sama juga di lontarkan oleh Bapak Burhan selaku informan 5 

“Pernah beberapa kali Saya telat bayar pajak.” (Hasil wawancara dengan 

bapak Burhan, pada tanggal 12 April 2022). 
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Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku 

UMKM  di Kabupaten Maros memiliki kesadaran untuk membayar pajak 

meskipun masih terdapat pelaku UMKM yang belum tepat waktu dalam 

membayar pajak. Pemerintah masih perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan 

terkait peraturan dan sanksi perpajakan serta mempertegas sanksi tersebut. 

Kurang meratanya sosialisasi, kurang ketatnya sanksi pajak serta kurangnya 

pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak 

menyebabkan masih banyak UMKM tidak taat pajak. 

d) Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan 

Menurut Nasucha (2004) indikator ketiga untuk melihat kepatuhan wajib 

pajak ialah kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT. Seseorang yang patuh 

berarti ia telah menyetorkan atau melaporkan SPT Tahunan tepat waktu yaitu 

paling lama 3 bulan (wajib pajak orang pribadi ) atau 4 bulan (wajib pajak badan ) 

setelah akhir tahun pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

hampir semua UMKM mengaku telah melaporkan SPT tahun secara tepat waktu.  

Hasil penelitian sebelumnya yakni penelitian Sari (2012) dan Putri (2017) 

menunjukkan jika sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 

2018, tingkat kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT lebih baik dibanding 

sebelumnya. Pengurangan tarif pajak yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5% 

untuk para wajib pajak pelaku UMKM ternyata cukup mampu mempengaruhi 

kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT. Dengan pemberian insentif pajak 

sebesar 0,5% dapat mendorong wajib pajak UMKM agar semakin patuh dalam 

melaporkan SPT tahunan sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 31 Maret bagi wajib 
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pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan. Berkurangnya jumlah 

keterlambatan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan menandakan 

bahwa terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM . 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar pelaku 

UMKM yang menjadi informan peneliti mengaku telah melaporkan SPT tahunan 

secara tepat waktu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Nurhaeda selaku 

informan 1 

“Iya, selaluji tetap waktu, apalagi sistemnya sekarang sudah online, bisa 

lewat e-filling ” (Hasil wawancara dengan ibu Nurhaeda, pada tanggal 9 

April 2022). 

 

Dari pernyataan di atas di maknai bahwa adanya e-filling dapat 

memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa adanya e-filling dapat memudahkan wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakanya. Dengan adanya e-

filling, kegiatan mengisi serta mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan 

mudah serta efisien. Hal tersebut disebabkan karena telah tersedia sebuah formulir 

elektronik sehingga dokumen-dokumen fisik sudah tidak diperlukan lagi karena 

dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik. Kepatuhan wajib pajak 

dalam melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan e-filling tergantung dari 

kenyamanan dalam penggunaannya. Perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-

filling dapat dipengaruhi oleh kemudahan dalam mengakses dan menggunakan 

sistem informasi tersebut dalam penyampaian SPT tahunan.  

Namun terdapat pelaku UMKM yang memberikan tanggapan yang 

berbeda. Informan tersebut mengaku tidak terlalu memahami  penggunaan e-
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Filling . Seperti pada pernyataan berikut : 

“…Sebenarnya saya masih kurang paham dalam penggunaan sistem 

informasi e-filling makanya saya lebih suka ke kantor pajak langsung. 

meskipun sudah beberapa kali diajarkan oleh petugas pajak penggunaan 

ef-filling, karna mungkin faktor usiami, jadi saya susah menangkap apa 

yang dijelaskan oleh petugas pajak, karna mungkin penggunaannya juga 

yang sekali setahun jadi memang mudah dilupa”. (Hasil wawancara 

dengan bapak Burhan, pada tanggal 12 Apri 2022) 

 

 Pengakuan yang ditegaskan oleh informan di atas merupakan sebagian 

kecil dari banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan wajib pajak 

yang merujuk pada kendala yang dirasakan wajib pajak terkait penggunaan e-

filling. Dapat diketahui bahwa informan tersebut tidak lalai dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya yakni melaporkan SPT tahunan, namun ia hanya merasa 

kesulitan dalam penggunaan e-filling sehingga ia lebih memilih mendatangi 

kantor pajak secara langsung. Dizaman modern seperti sekarang ini tidak 

menutup kemungkinan semua orang akan mengikuti perkembangan zaman, salah 

satunya dengan mempelajari dan menggunakan teknologi. Masyarakat di 

Kabupaten Maros masih banyak yang awam atau tidak terlalu memahami 

penggunaan teknologi padahal teknologi dihadirkan untuk memudahkan segala 

pengurusan masyarakat. 

Masalah ketidakpahaman dalam penggunaan e-filling khususnya dalam 

melaporkan SPT tahunan disebabkan karena ketidakbiasaan dalam menggunakan 

e-filling. Dari regulasi pajak yang ada di Indonesia dalam hal pelaporan SPT 

tahunan hanya dilakukan sekali setahun. Itu artinya penggunaan e-filling juga 

hanya digunakan sekali setahun jadi tidak menutup kemungkinan wajib pajak 

yang berusia 30 hingga 40 tahun keatas memiliki kesulitan dalam mengingat tata 
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cara pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filling 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa sebagian 

besar pelaku UMKM di Kabupaten Maros sudah patuh dalam melaporkan SPT 

tahunan baik secara langsung maupun dengan menggunakan e-filling meskipun 

masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang mengaku kesulitan dalam 

penggunaan aplikasi tersebut. Seharusnya e-filling sebagai sarana yang dapat 

memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya, bukan malah 

menjadi sebuah aplikasi yang tidak bermakna dan malah menyusahkan. Hal ini 

harus menjadi perhatian bagi pengguna khususnya petugas pajak dalam 

mengantisipasi permasalahan ini agar dapat tercipta keselarasan antara ek[ektasi 

serta tujuan dari keberadaan sistem aplikasi pajak online ini. 

C. Mengungkap Budaya Bugis Dalam Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM  

Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Maros, kekayaan budaya serta 

kearifan lokalnya masih sangat kental. Terdapat banyak nilai-nilai kearifan lokal 

Bugis yang memiliki nilai karakter yang dapat menuntun masyarakat untuk 

menginternalisasikannya secara individual dan secara kolektif. Contoh nilai-nilai 

yang terkandung dalam kearifan lokal Bugis yaitu ada’tongeng (berkata benar), 

lempu (jujur), getteng (teguh pendirian), sipakatau (saling menghormati), 

sipakainge (saling memuliakan), assitinajang (kepatutan) dan mappesonae ri 

Dewata Seuwwa (berserah diri kepada Tuhan).  

Dalam penelitian ini, para pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian 

berasal dari suku Bugis. Nilai-nilai kearifan lokal yang difokuskan pada penelitian 

ini adalah budaya ada tongeng (berkata benar), lempu (jujur), getteng (teguh 
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pendirian) serta budaya pamali (larangan).  

1. Pemaknaan Triologi Kepatuhan Pajak Ada’tongeng, Lempu, Getteng 

(TKPALG) 

Budaya Bugis Ada’tongeng, Lempu, Getteng sudah tidak asing bagi 

masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Maros. Implementasi budaya 

ada’tongeng, lempu, getteng dapat menciptakan kepatuhan pajak karena memiliki 

nilai karakter yang dapat menuntun masyarakat untuk senantiasa menumbuhkan 

perilaku patuh dalam dirinya. Dalam artian semakin seseorang menumbuhkan 

nilai-nilai budaya tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya 

dalam membayar pajak 

a) Ada’Tongeng Sebagai Wujud Keselarasan Antara Perkataan dan 

Perbuatan. 

Ada’Tongeng dalam bahasa Indonesia mempunyai arti ucapan atau 

perkataan benar. Budaya ada’tongeng adalah salah satu paseng dalam nilai bugis 

yang bermakna satu kata dalam perbuatan. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-

nilai dasar yang berada dalam suatu ruang publik (tradisional) harus dilandasi 

oleh nilai-nilai kejujuran atau kebenaran (Budaya & Sipulung, 2021). Dalam 

kumpulan Andi Macca Amirullah, dijelaskan bahwa “pasicippe’i lilamu 

nabatelamu” (Ibid., h.25). Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa budaya 

ada’tongeng mempunyai peran sentral dalam mengokohkan harga diri seseorang 

dalam kehidupan bermasyarakat dimana harga diri seseorang ditentukan oleh 

caranya menyelaraskan ucapan serta perbuatannya.  

 Dalam perspektif kepatuhan pajak, ada’tongeng dihadirkan sebagai 
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pegangan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakan seperti yang 

diungkapkan beberapa informan pada saat peneliti tiba di tempat usahanya, 

peneliti mendatangi beberapa toko dengan usaha yang cukup berkembang 

dengan tidak lupa mengucapkan salam “assalamualaikum”dan seorang wanita 

yang ternyata adalah pemilik usaha yang menjadi informan pertama menjawab 

salam “waalaikumsalam”. Lalu peneliti menjelaskan terkait tujuan kedatangan 

dan di persilahkan untuk duduk.  

 Dari percakapan yang berlangsung secara terbuka diketahui bahwa dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya ditemukan salah satu bentuk penerapan 

ada’tongeng, sebagaimana pada pernyataan Ibu Nurhaedah selaku informan 1 : 

“…ucapan itu haruski selaras memang sama perbuatan, saya mengaku 

taat dan salah satu ketaatanku itu memiliki NPWP, karna banyak itu 

masyarakat yang mengaku taat tapi tidak bayar pajak, Saya sebagai 

seorang wirausaha harus taat pada  aturan yang dikeluarkan pemerintah, 

salah satunya mendaftar diri sebagai wajib pajak.” (Hasil wawancara 

dengan ibu Nurhaedah, pada tanggal 9 April 2022). 

 

Dari pernyataan di atas dapat dimaknai bahwa budaya ada’tongeng dapat 

menciptakan kepatuhan pajak dimana masyarakat yang memegang teguh budaya 

ada’tongeng akan taat pada aturan yang dikeluarkan pemerintah. Ada’tongeng 

merupakan sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan serta 

keandalan dalam melaksana sesuatu (Prawono, 2017). Aktualisasi budaya 

ada’tongeng dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi masyarakat agar dapat 

menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan niat dan perbuatannya yang 

tentunya dilandaskan pada aturan yang berlaku. Ibu Sumarni selaku informan 3 

juga mengemukakan pernyataannya ; 
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“…pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, tentunya untuk 

kepentingan bersama, kita sebagai warga Indonesia tentunya harus taat 

pada aturan yang dikeluarkan. Salah satu bentuk ketaatanku itu, selaluka 

usahakan membayar pajak tepat waktu.” (Hasil wawancara dengan ibu 

Sumarni, pada tanggal 12 April 2022). 

 

Dari pernyataan  di atas dapat diketahui bahwa salah satu bentuk ketaatan 

kepada aturan yang dikeluarkan pemerintah adalah dengan membayar pajak 

secara tepat waktu. Informan sebagai wajib pajak mengaktualisasikan budaya 

ada’tongeng dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menumbuhkan 

sikap taat pada aturan perpajakan kemudian mewujudkannya dengan membayar 

pajak secara tepat waktu. Budaya ada’tongeng dipandang perlu sebagai kode 

prilaku wajib pajak sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab 

sebagai wajib pajak sesuai dengan niat dan perbuatannya yang tentunya dilandasi 

dengan aturan yang berlaku.  

Penerapan budaya ada’tongeng mengharuskan seseorang untuk 

memberikan argumentasi yang jujur (benar) tanpa adanya rekayasa demi 

kepentingan tertentu, tetapi semata-mata untuk mencari solusi demi kepentingan 

bersama. Didalam QS. An- Nahl/16: 105 Allah SWT berfirman : 

ىِٕكَ هُنُ الْكٰرِتىُْىَ  
ٰۤ
تِ اٰللِِّۚ وَاوُلٰ َٰ َْيَ لََ َؤُْهٌِىُْىَ تِاٰ  اًَِّوَا ََفْترَِي الْكَرِبَ الَّرِ

Terjemahannya : 

 “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-

orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah 

orang-orang pendusta (Kementerian Agama RI, 2021).” 

 

           Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan bahwa 

ayat di atas diturunkan sebagai pemberi kabar bahwa Rasulullah SAW bukanlah 

orang yang suka mengada-adakan kebohongan, melainkan sebagai seorang 
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pemimpin yang terkenal dengan kejujuran ditengah-tengah kaumnya. Beliau tidak 

dipanggil kecuali dengan sebutan “Muhammad Al-Amin” yaitu orang yang dapat 

dipercaya. Selain sebagai pemberi kabar, ayat diatas juga sekaligus sebagai 

peringatan bahwa Allah SWT tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-

orang yang berani mengadakan kedustaan sebab mereka adalah makhluk yang 

buruk disisi-Nya. Dan bagi mereka hanyalah kehancuran, yakni azab yang pedih 

lagi menyakitkan di akhirat nanti (An-Nabi et al., 2015). Pernyataan makna dari 

ayat di atas memberikan penjelasan terkait pentingnya penerapan budaya ada 

tongeng dalam menjalankan kehidupan.  

Budaya ada tongeng bukan hanya sebuah ucapan yang benar, tetapi 

mempunyai makna jauh lebih luas. Budaya ada tongeng tidak dapat dipisahkan 

dengan „ada’(perkataan) dan gau’(perbuatan) yakni ucapan yang benar dibuktikan 

dengan perbuatan yang benar pula. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang 

benar, tentunya juga harus diikuti dengan perbuatan yang sesuai dengan 

ucapannya tidak hanya sampai pada ucapan atau perkataan yang dianggap benar 

namun tidak ada pembuktian dalam bentuk sikap dan perbuatan. Wajib pajak 

senantiasa dituntut untuk selalu mengutamakan kejujuran.   

b) Lempu Sebagai Wujud Keteguhan Dalam Kejujuran 

 Lempu mempuyai arti jujur atau berkaitan dengan kejujuran. Dalam berbagai 

konteks, budaya  lempu dipahami dalam artian orang yang berbuat ikhlas, benar, 

baik serta adil, sebagaimana yang dinyatakan dalam ungkapan lontara bugis yang 

termuat dalam penelitian (Tamrin et al., 2017) sebagai berikut: 

“Gau’ malempu’e pallampe sunge’iyatu. Naiya to malempu’e engkai eppa ri 

pangkaukengna iyanaritu risalaie nama’bere dampeng, riparennuangnge na 
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temmacekko bettuanna risanresi e na teppabbelleang, temmangoa ri tanniae 

punnana, tennasengngi deceng narekko alena padecengngi.” 

 

Kalimat di atas dimaknai dalam Bahasa Indonesia bahwa perbuatan yang 

jujur dapat memperpanjang umur. Kemudian terdapat empat perbuatan orang 

yang jujur dalam masyarakat Bugis, pertama yakni senantiasa memberi maaf 

kepada orang yang berbuat salah atas dirinya, dipercaya dan tidak mencurangi, 

tidak serakah terhadap hak orang lain yang bukan miliknya, serta yang terakhir 

adalah tidak mencari kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Lempu secara umum 

diartikan sebagai sikap atau perbuatan jujur (Alifka et al., 2020), namun apabila 

dikaji lebih mendalam lempu dapat memuat beberapa makna. Sikap jujur 

merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani seseorang dan bukan 

merupakan hasil pemikiran yang keluar dari diri seseorang. Indikator makna 

lempu secara ekplisit, diungkapkan dalam pappaseng to ugi’(nasihat orang bugis): 

 “Eppai gau’na malempu’e ianaritu seuwwana ri assalanna naddampeng, 

madduanna ri parennuangi temmaceko, bettuanna risanresi teppabbelleng, 

mattellunna temmangodengngi tennia’e olona, maeppa’na tennasengngi 

deceng rekkua tennassamariwi pudecengngi.” 

(Empat hal perbuatan jujut, pertama saat bersalah akan meminta maaf, 

kedua saat diamanahkan takkan curang, maksudnya dipercaya tidak akan 

berdusta, ketiga tak serakah terlebih yang bukan haknya, keempat tidak 

menjadikan kebaikan jika tak turut dirasakan bersama.” 

 

 Berdasarkan nasihat tersebut di atas, dijelaskan bahwa nilai lempu lebih 

mengingatkan pada sikap menurunkan ego untuk meminta maaf terlebih dahulu 

ketika bersalah, apabila diberikan suatu amanah maka tidak menyia-nyiakan, serta 

tidak mengambil hak orang lain dan selalu menyebarkan kebaikan kepada orang 

lain. Sehingga nilai lempu merupakan suatu sikap yang wajib dimiliki oleh 

seseorang dalam menjalankan kehidupan.  
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Lempu atau jujur adalah bagian dari nilai kearifan lokal masyarakat Bugis 

yang senantiasa harus di junjung tinggi, hal tersebut disebabkan karena kejujuran 

adalah sifat yang diwajibkan dimiliki oleh manusia dalam menjalankan 

kehidupan. Dalam wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang dilakukan 

secara terbuka dapat diketahui bagaimana budaya lempu  diterapkan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Sumarni selaku informan 3 

“…supaya lebih memudahkan menghitung omzet jadi Saya membuat 

pembukuan (pencatatan) supaya jelas berapa omzet yang kita dapatkan, 

Jadi sekaligus bisaki bedakan yang mana uang yang seharusnya digunakan 

untuk kepentingan pribadi dan yang mana yang akan digunakan untuk 

kepentingan usaha termasuk untuk biaya pajakmi juga. Jadi jelaski. karena 

dari situmi jg nanti naperiksa petugas pajak kemampuan usahata.” (Hasil 

wawancara dengan ibu Sumarni, pada tanggal 12 April 2022). 

 

 Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh informan di atas dapat 

dimaknai bahwa budaya lempu sangat berperan dalam menentukan perilaku wajib 

pajak dalam menghitung dan melaporkan penghasilan. Untuk mengetahui besaran 

pajak yang akan dibayarkan, pelaku UMKM terlebih dahulu membuat pembukuan 

(pencatatan) terkait penghasilan atau omzet yang nantinya akan digunakan untuk 

mengetahui kemampuan usahanya. Pembukuan atau pencatatan tersebut nantinya 

juga akan diperiksa oleh pihak pajak untuk mengetahui kemampuan wajib pajak 

untuk membayar pajak secara tepat dan aktual. Perilaku informan tersebut 

mencerminkan penerapan budaya lempu  karena tidak langsung menetapkan 

jumlah pajak yang akan dibayarkan sesuai kemauan , namun didasarkan pada 

hasil pencatatan atau pembukuan yang memperlihatkan kondisi perusahaan 
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sehingga nantinya akan terlihat berapa besaran omzet yang didapatkan serta dapat 

menentukan berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan 

Implementasi budaya lempu dalam kepatuhan pajak pelaku UMKM dapat 

memberikan pengaruh yang positif dimana wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajakan secara sukarela dan ikhlas melaksanakan tanggungjawab 

sosialnya sebagai wajib pajak sebagai bentuk kesadaran modal bahwa pajak 

merupakan kontribusi wajib yang akan digunakan untuk kepentingan bersama 

sehingga masyarakat dituntut untuk senantiasa melaksanakan kewajiban 

perpajakan dengan mengutamakan kejujuran khususnya dalam menghitung dan 

melaporkan penghasilan. Hal tersebut disebabkan penerapan self assessment 

system tergantung pada kejujuran (lempu) wajib pajak.  

Menurut Tunggal (1995:62) penerapan self assessment system akan 

membuat para wajib pajak dapat leluasa mengabaikan formalitas-formalitas yang 

harus dilakukan atau memalsukan dokumen serta mengisinya kurang lengkap. 

Sehingga jelas budaya lempu’ sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian selaras 

dengan pendapat yang diungkapkan oleh bapak Burhan selaku informan 5 yang 

mengemukakan bahwa : 

“...bayar pajak sebenarnya itu tergantungji dari niat. Niat yang baik 

tentunya itu akan arahkan ki ke perilaku yang positif juga. Apalagi 

sekarang itu kita sendirimi yang dikasi wewenang untuk menentukan 

sendiri berapa besarnya pajakta, nah kalau orang kalasi mi, pasti berusaha 

itu bayar pajak sedikit tapi kalau orang yang memang bayar pajak dengan 

niat karna Allah pasti berusaha laporkan penghasilan sesuai kondisi yang 

sebenarnya, jadi betul-betul diperlukan kejujuran dek”. (Hasil wawancara 

dengan bapak Burhan, pada tanggan 12 April 2022). 

 

Ungkapan di atas menggambarkan konsep jujur bagi masyarakat khusunya 
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pelaku UMKM menjadi sebuah nilai kesadaran “imani” yang dimulai dari suara 

hati dan kualitas imaninyalah yang akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi 

yang jujur. Sehingga jujur dapat diartikan sebagai sikap yang selalu berusaha 

untuk menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan realita (Thabam 

2015). Dalam pandangan agama Islam perilaku yang jujur dinamakan shiddiq dan 

dalam bahasa Bugis di sebut lempu. Dengan kata lain, jujur memiliki nilai yang 

tidak terhingga. 

 Budaya lempu merupakan hasil proses renungan hati yang dalam yakni 

sesuatu yang keluar dari hati nurani setiap manusia dan bukan merupakan hasil 

pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu belaka. Sebagaimana yang 

terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 186 sebagai berikut : 

 ٍْ ُْثىُْا لِ ُْةُ دعَْىَجَ الدَّاعِ اِذاَ دعََاىِِۙ فَلَُْسْتجَِ َْةٌۗ  اجُِ ٍْ قَرِ ٍْ فَاًِِّ ٌْ  عٌَِّ وَ اِذاَ سَالََكَ عِثَادِ

ٍْ لَعَلَّهُنْ َرَْشُدوُْىَ    وَلُْؤُْهٌِىُْا تِ

Terjemahannya : 

“Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 

(jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah 

mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 

kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Kementerian 

Agama RI, 2021).” 

 

Dalam tafsir ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan bahwa 

ayat di atas sebagai bentuk motivasi kepada hamba-hamba-Nya dalam berdoa agar 

senantiasa berada diatas kebenaran. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan 

bahwa Dia tidak akan mengecewakan doa orang-orang yang senantiasa berbuat 

kebenaran karena-Nya dan tidak tidak akan ada yang sia-sia (An- Nabi et al., 
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2015). Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap umat manusia baik secara individu 

maupun berkelompok, dituntut untuk selalu bertindak sebagaimana syariat islam 

untuk senantiasa tunduk pada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. 

Dengan demikian, kehidupan yang diarungi akan senantiasa berada pada jalan 

yang lurus dan penuh keyakinan bahwa setiap insan yang diciptakan, telah 

memiliki perannya masing-masing yang dapat memberikan manfaat bagi orang 

lain (Shihab, 2002a). 

Penerapan budaya lempu dapat mengurangi resiko terjadinya 

kecenderungan dalam penghindaran pajak. bahwa konsekuensi dari penerapan 

selfs assessment system adalah kemungkinan wajib pajak akan melakukan 

penggelapan pajak berupa tax evasion. Penggelapan pajak atau tax evasion 

merupakan cara wajib pajak menghindari pembayaran pajak dengan perencanaan 

pajak sehingga memungkinkan melakukan transaksi yang tidak akan terkena 

pajak. Tax evation mempunyai akibat bagi negara yakni berkurangnya penyetoran 

dana pajak ke kas negara atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas 

negara. Menurut Goerke (2001) dalam Ika et.al (2008) menyatakan bahwa tax 

evasion dilakukan dengan memanipulasi daftar gaji karyawan kepada perusahaan 

dengan cara mengganti daftar gaji tenaga kerja kepada pihak pemungut pajak.  

Dalam penelitian Ika et.al (2008) dikemukakan bahwa tax evasion 

merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan dimana wajib 

pajak melakukan pelanggaran dengan menyampaikan di dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah dari pada 

yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak serta melaporkan biaya 
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yang lebih besar dari pada yang sebenarnya (overstatement of the deductions) 

dilain pihak. Keadaan dimana wajib pajak sama sekali tidak melaporkan 

penghasilannya (non-reporting of income) merupakan salah satu bentuk tax 

evasion yang lebih parah. Adanya praktik tax evosion dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus 

kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, 

kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggulangi berbagai bentuk 

kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga beberapa wajib pajak mempunyai 

peluang untuk melakukan tindakan kecurangan tax evosion. Selain itu, kurangnya 

penerapan budaya lempu dalam diri wajib pajak sehingga dapat menyebabkan i 

peluang terjadinya kecurangan-kecurangan perpajakan. 

c) Getteng Sebagai Wujud Keteguhan Dalam Kepatuhan 

Getteng dapat diartikan sebagai sebuah ketegasan dan kekonsistenan yakni 

suatu tindakan yang tidak samar-samar dan tidak bimbang serta sebagai sikap 

yang berani dan percaya diri  mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah 

secara jelas, nyata dan meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak 

diinginkan. Jika salah dikatakan salah, jika benar dikatakan benar tanpa 

memandang kondisi atau kepada siapa hal tersebut di utarakan (Rahmi, 2017). 

Dalam pappaseng to ugi’ (nasihat orang bugis) dipaparkan beberapa indikator 

getteng yang dinyatakan dalam penelitian Thamrin et al. (2017) tentang makna 

nilai getteng sebagai berikut : 

“Eppa’gau’na getteng’e ianaritu, seuwwanna tessala’e janci, maduanna, 

tessorosi’e ulu ada, matellunna telluka anu pura, teppinra assituruseng, 

maeppa’na mabbicarai na parapi’, mabbinru’I tepupi napaja.” 

(Empat hal perbuatan teguh, pertama takkan meninggalkan janjinya, 
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kedua takkan urung dari perjanjian, ketiga takkan melukai 

ketetapan,takkan mengubah kesepakatan serta menyanggupi saat merasa 

mampu, menunaikan pekerjaan hingga tuntas.” 

 

Nasihat diatas menjelaskan bahwa nilai getteng (teguh) berkaitan dengan 

sikap konsisten terhadap janji yang telah dibuat, keputusan yang telah ditetapkan 

serta menyanggupi suatu pekerjaan yang dapat kita kerjakan hingga tuntas 

sehingga diketahui bahwa budaya getteng sangat dibutuhkan oleh manusia dalam 

menjalankan kehidupan, walaupun pada kenyataan sekarang ini masih banyak 

yang belum memiliki sifat tersebut.  

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seseorang harus senantiasa 

memegang budaya getteng (teguh) dalam menjalankan segala kebijakan yang ada. 

Pelaku UMKM yang menerapkan sikap kekeh atau bersungguh-sungguh (getteng) 

akan selalu mengutamakan kewajibannya seperti halnya membayar kewajiban 

pajaknya dengan bekal pappaseng dari leluhur sebagai pedoman dalam 

menjalankan kehidupan (Tatiana, 2018, seperti yang disampaikan oleh Erwin 

selaku informan 4 

“…Dalam membayar pajak juga itu haruski selalu konsisten. Meskipun 

tetangga toko tidak membayar pajak, padahal penghasilan kita sama, kita 

sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus tetap membayar pajak. 

ketika kita sudah menjadi seorang wajib pajak, tentunya kita punya 

tanggung jawab membayar pajak dan senantiasa haruski taat melaporkan 

penghasilan.” (Hasil wawancara dengan Erwin, pada tanggal 12 April 

2022). 

  

Dari pernyataan tersebut di atas dapat di maknai bahwa budaya getteng 

dalam kepatuhan pajak diwujudkan sebagai sikap konsistensi wajib pajak untuk 

senantiasa taat dan disiplin melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak. 

Hal ini sejalan dengan penuturan Bapak Burhan selaku informan 5  
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“…pajak itu kan di gunakan untuk kepentingan bersama, jadi makanya 

haruski taat membayar pajak dalam artian kalau memang sudah waktunya 

membayar yah kita bayar, kita usahakan tidak telat membayar pajak, harus 

konsisten, kalau terlanjur terdaftar maki sebagai wajib pajak, dan kemajuan 

usahata bagusji, tidak ada kendala, bahasa kasarnya tidak bangkrut jaki, 

otomatis harus tetap membayar pajak .” (Hasil wawancara dengan bapak 

Burhan, pada tanggal 12 April 2022). 

 

Memaknai penjelasan di atas  aktualisasi budaya getteng dalam kepatuhan 

pajak pelaku UMKM diwujudkan dalam hal tetap berpegang teguh pada 

tanggungjawab sebagai wajib pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Budaya getteng dapat menciptakan kepatuhan pajak dimana pelaku UMKM akan 

senantiasa taat pada aturan yang berlaku. Budaya getteng menjadikan seseorang 

dapat senantiasa bersikap konsisten dalam menunaikan kewajiban pajaknya serta 

tidak mudah terpengaruh pada orang lain yang tidak melaporkan penghasilannya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Ana, 2006) yang menjelaskan bahwa Getteng 

dimaknai sebagai keteguhan dalam perwujudan sikap tegas dan konsisten yakni 

suatu sikap atau tindakan yang jelas dan berpegang teguh Selain teguh, getteng 

juga dapat diartikan sikap setia pada keyakinan, kuat, serta tangguh dalam 

pendirian dan erat dalam memegang prinsip (Js et al., 2021).  

Budaya Getteng juga sangat relevan dengan ajaran agama yang 

mengajarkan suatu nilai kebaikan, sehingga dapat dijadikan sebuah landasan 

bertindak serta bertingkah laku, dijelaskan di dalam Al Qur‟an, sebagaimana 

dalam QS. Al-Maa‟idah/5 8 sebagai berikut: 

ََجْرِهٌََّكُنْ شٌََاٰىُ قىَْمٍ عَ لًٰٰٓ الَََّ  ءَ تِالْقِسْطِِۖ وَلََ  ِ شُهَداَٰۤ ُْيَ لِِلّٰ اهِ َْيَ اٰهٌَىُْا كُىًْىُْا قَىَّ اََُّهَا الَّرِ

رٌَ تِوَا َعَْوَلىُْىَ  ُْ ثِ َْ  َعَْدِلىُْا ۗاِعْدِلىُْاۗ هُىَ اقَْرَبُ لِلتَّقْىٰيِۖ وَاََّقىُا اٰللَّ ۗاِىَّ اٰللَّ  

Terjemahannya : 
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah Kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI, 2021).” 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT menegaskan kepada 

manusia yang beriman untuk menjadi orang-orang yang gigih dalam menegakkan 

kebenaran untuk semata-mata karena Allah, bukan untuk mencari popularitas 

semata. Kemudian dari ayat diatas juga ditegaskan bahwa Allah SWT mengetahui 

semua rahasia maupun niatan keiginan yang terlintas dalam sanubari setiap insan 

(An-Nabi et al., 2015. Teguh dalam pendirian dalam konteksi yang haq 

merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan. Hanya 

saja teguh dalam era globalisasi seperti saat ini, hampir jarang ditemui dalam diri 

masyarakat disebabkan masih banyak penghakiman sendiri di tengah masyarakat 

(Tamrin et al, 2017).  

 Dengan demikian, pelaku UMKM yang berpegang pada budaya lempu 

dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dalam sektor perpajakan. 

Budaya getteng pada pelaksanaan kewajiban perpajakan pelaku UMKM 

diwujudkan melalui kepatuhan pelaku UMKM tersebut dalam membayar pajak 

secara konsisten dan teguh tanpa terpengaruh pada pihak lain yang tidak 

membayar pajak. 

2. Pemaknaan Budaya Pamali  Dalam Kepatuhan Pajak   

 Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Bugis yang dapat dijadikan 

akkatenning (pegangan) pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya adalah budaya pamali. Dalam penelitian (Mattulada, 2015: 68) 
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menjelaskan bahwa budaya pamali sebagai pantangan untuk berbuat atau 

mengatakan sesuatu. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa pamali 

mempunyai sifat sakral yang berfungsi untuk melindungi. Lahirnya budaya pamali 

didasarkan oleh adat dan kebiasaan sehingga masyarakat Bugis menganggap 

bahwa pamali sebagai sesuatu yang harus dijauhi karena melanggar pamali 

tersebut akan memperoleh ganjaran dan kutukan (Darmapoetra, 2014: 70). Oleh 

karena itu implementasi budaya pamali dalam dunia usaha dinilai dapat mencegah 

terjadinya hal yang tidak diinginkan terhadap keberlangsungan usaha yang 

dijalankan.  

Budaya pamali yang diimplementasikan dalam dunia kerja cenderung 

masuk dalam kategori pamali dalam bentuk perbuatan. Pamali dalam bentuk 

perbuatan berkaitan dengan pantangan yang mendatangkan berbagai bahaya, 

karma serta berkurangnya rezeki (Darmapoetra, 2014:71). Contoh dari pamali 

yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan kerja: 

 “Riappemmaliangngi matinro lettu tengnga esso nasaba’ labe’i dalle’e”. 

 

 Kalimat di atas mempunyai makna bahwa kita tidak diperbolehkan tidur 

hingga tengah hari karena hal tersebut diyakini akan menyebabkan rezeki 

berkurang. Pamali ini mempunyai simbol kemalasan yang melambangkan seikap 

ketidakdisiplinan pada diri. Dalam dunia bisnis, karyawan yang terlambat bangun 

akan menyebabkan pekerjaannya terbengkalai yang bisa saja menyebabkan 

pemotongan gaji akibat ketidakdisiplinannya. Sehingga Pemotongan gaji tersebut 

merupakan salah satu bukti berkurangnya rezeki.  
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Cerita-cerita pamali dalam kalangan orang Bugis dapat digolongkan ke 

dalam rapang yang erat kairannya dengan panggadereng (Mattulada, 2015 : 69). 

Orang yang melakukan pelanggaran terhadap pamali dianggap melanggar 

panggadereng. Budaya pamali dianggap sebagai media pendidikan budi pekerti 

karena bertujuan sebagai pegangan moral yang diharapkan dapat membentuk 

pribadi yang luhur dan taat pada norma yang ada. Tanra, dkk (2019) juga 

menyatakan bahwa budaya pamali merupakan salah satu kearifan lokal yang 

diwarisi dalam masyarakat Bugis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

pegangan dalam menjalani kehidupan. Warisan ini tidak diwariskan kepada satu 

generasi melainkan kepada semua generasi secara turun-temurun. Pamali telah 

menjadi sebagian daripada adat dan telah menjadi salah satu instrument yang 

berkesan untuk melahirkan generasi yang mempunyai budi pekerti yang luhur.  

Budaya pamali sebagai akkatenning (pegangan) terlihat dalam kepatuhan 

pelaku UMKM membayar pajak dimana mereka yang senantiasa percaya dan 

yakin dengan budaya pamali akan senantiasa menunaikan kewajiban pajaknya, 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Sumarni selaku informan 3 

“…kayak tidak tenang kurasa pikiranku kalau saya belum tunaikan, jadi 

setelah saya hitungmi berapa besaran pajakku, maka saya pisahkan 

memang, karna saya itu tidak beranimi gunakan uang yang awalnya saya 

niatkan untuk bayar pajak, kugunakan untuk keperluan usahaku. Salah niat 

ceritanya, Karna takutka dek‟ uang yang seharusnya untuk membayar 

pajak, kugunakan untuk hal lain, apalagi untuk beli barang di toko, 

takutnya tidak berkah”. (Hasil wawancara dengan ibu Sumarni, pada 

tanggal 12 April 2022). 

Dari pemaparan di atas dapat dimaknai bahwa dalam integrasinya budaya 

pamali dapat mengarahkan masyarakat khususnya pelaku UMKM yang berperan 

sebagai wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban 
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pajaknya. Budaya pamali diwujudkan dalam kepatuhan pelaku UMKM yang 

berperan sebagai wajib pajak untuk tidak menggunakan uang yang seharusnya 

digunakan untuk membayar pajak, untuk keperluan usahanya. Informan tersebut 

meyakini bahwa menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi tentunya 

tidak mendatangkan keberkahan.  

Berdasarkan percakapan yang berlangsung dengan beberapa pelaku UMKM, 

peneliti merasa kesulitan dalam menemukan penerapan budaya pamali dalam 

kepatuhan pajak UMKM sehingga peneliti memberanikan diri untuk bertanya 

bagaimana sebenarnya pandangan beberapa pelaku UMKM tersebut terkait 

budaya pamali.  Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar pelaku 

UMKM mengaku masih belum yakin sehingga budaya pamali dalam kepatuhan 

pajak hanya sebagai pengetahuan saja, Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu 

Nurhaedah selaku informan 1 

“…Dalam kepatuhan pajak, saya tidak menerapkan budaya ini karna 

menurutku pamali itu lebih cenderung ke hal-hal yang berupa nasihat dek 

yang dipercayai secara turun temurun, dulu itu belum adapi na kenal 

orang tua yang dibilang pajak, jadi setauku tidak ada bentuk pamali yang 

berkaitan dengan pajak, kecuali budaya sebelumnya seperti ada tongeng, 

lempu, getteng karna budaya-budaya sebelumnya itu memang diterapkan 

sesuai dengan kepribadian diri masing-masing individu.” (Hasil 

wawancara dengan ibu Nurhaedah, pada tanggal 9 April 2022). 

Dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa sebagian besar pelaku 

UMKM tidak menerapkan budaya pamali dalam kepatuhan pajaknya yang di 

sebabkan  karena budaya pamali adalah budaya turun temurun yang diajarkan 

leluhur dari generasi yang satu ke generasi berikutnya sehingga internalisasi 

budaya pamali dalam kepatuhan pajak belum sepenuhnya diterapkan mengingat 
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bahwa belum ditemukan bentuk budaya pamali yang berkaitan dengan kepatuhan 

pajak yang diajarkan oleh pendahulu.  

Kepercayaan terhadap pamali di zaman modern seperti sekarang ini sudah 

tidak sekental pada zaman dahulu. Sebagian besar masyarakat menganggap 

pamali hanya sebagai sebuah takhayul. Namun hal tersebut tidak demikian bagi 

sebagian masyarakat yang senantiasa memegang teguh kepercayaan tersebut dan  

mengimplementasikan budaya pamali dalam menjalankan kehidupannya. Dalam 

kaitannya terhadap kepatuhan pajak, budaya pamali  belum dapat 

digeneralisasikan sehingga peran budaya pamali hanya sebagai pengetahuan saja. 

Apabila budaya pamali dapat diintegrasikan dengan baik, maka secara tidak 

langsung akan mengarahkan seseorang kepada prinsip untuk tidak melanggar hak 

sesama manusia, terutama tidak menyalahgunakan atau mengambil hak negara 

untuk kepentingan pribadi/golongan. Bagi masyarakat yang memegang teguh 

kepercayaan tersebut, akan menjalankan kewajiban pajaknya dengan perpegang 

teguh pada keyakinan-keyakinan yang berperan sebagai soft control diri untuk 

tidak melakukan hal negative seperti kecurangan-kecurangan perpajakan. 

Filosofi kearifan lokal seperti budaya ada tongeng, lempu,dan budaya 

getteng mempunyai pengaruh dalam kepatuhan masyarakat sedangkan budaya 

pamali belum sepenuhnya diterapkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Adanya Pengetahuan yang baik dan mumpuni mengenai perpajakan juga akan 

mempengaruhi rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak yang selanjutnya 

akan membentuk kepatuhan pajak secara sukarela (Kolodziej, 2011). Di Indonesia 

khususnya perkembangan yang berlangsung selama ini telah memacuh proses 
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perubahan sosial dan budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat 

terutama dalam hal akulturasi budaya. Yang harus disadari adalah kepatuhan 

pajak bukanlah sebuah pertaruhan, tetapi merupakan sebuah permainan yang 

melibatkan aktor-aktor dengan peran masing-masing. Maing-masing aktor, yakni 

petugas pajak dan wajib pajak saling mengamati dan melakukan penyesuaian. 

Ketika dalam interpretasi wajib pajak, tindakan petugas pajak negatif, wajib pajak 

akan membalasnya dengan tindakan negatif yang sama, begitupun sebaliknya. 

Sebagai umat islam yang senantiasa hidup diatas syariat dan aturan-aturan 

dengan landasan ayat suci Alqur‟an  seharusnya lebih memahami kewajiban kita. 

Niat untuk membayar pajak dengan tujuan karena Allah  SWT dan untuk 

kemaslahatan rakyat tentunya akan memberikan nilai yang positif. Seperti dalam 

HR. Al-Bukhariy dan Muslim dijelaskan bahwa apabila seseorang berniat untuk 

mengerjakan segala sesuatu karena Allah SWT  maka dia akan mendapatkannya 

dan apabila seseorang berniat mengerjakan sesuatu karena dunia maka dia juga 

akan mendapatkannya, sehingga segala sesuatu akan kita dapatkan sesuai dengan 

apa yang kita niatkan.  

Wajib pajak yang memiliki pemahaman terkait pengetahuan perpajakan 

serta memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara, diharapkan mampu 

meningkatkan kepatuhannya sehingga dapat mematuhi segala bentuk aturan 

perpajakan. Pemahaman mengenai perpajakan akan menumbuhkan kesadaran dari 

dalam diri untuk ikut serta dalam melaksanakan serta menjalankan tanggung 

jawab sebagai warga negara. Tingkat kesadaran, sikap serta perilaku yang dimiliki 

oleh setiap individu berbede-beda. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib 
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pajak dipengaruhi oleh keinginan, kesadaran serta niat yang merupakan unsur dari 

dalam diri individu untuk mengerjakan sesuatu. Kesadaran dari dalam diri 

individu tersebutlah yang akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.  

Saat ini nilai-nilai kearifan lokal Bugis sudah mulai tenggelam di 

daerahnya sendiri dan sudah saatnya diangkat kembali untuk disumbangkan 

kepada kebudayaan nasional Indonesia dan dikenalkan pada anak sejak awal 

kehidupan mereka, sehingga dari unsur-unsur budaya lokal tersebut dapat 

dijadikan pegangan yang melahirkan insan-insan yang berkarakter “paramata 

mattappa” dalam menjalani kehidupan. Oleh Emil Salim (1990) dikatakan bahwa 

“budaya nasional terdiri dari puncak-puncak budaya daerah sehingga sudah 

sewajarnya jika ditumbuhkan ikhtiar untuk mengembangkan budaya daerah 

sebagai bagian dari pengembangan nasionalisme kultural. 

 Hilangnya atau musnahnya kearifan lokal berarti pula menandakan 

memudarnya kepribadian suatu masyarakat, sedangkan kuatnya kearifan lokal 

untuk bertahan dan menunjukkan pula kepribadian masyarakat tersebut. Kearifan 

budaya lokal yang menunjukkan identitas serta karakter budaya lokal seharusnya 

terlihat secara jelas, tetap terjaga dan menjadi nilai yang tetap ada untuk menjadi 

pedoman masyarakat bugis dalam membawa diri pribadi dan alam lingkungan 

yang lebih bermakna. Apabila ditinjau dari perspektif kepatuhan pajak pelaku 

UMKM di Kabupaten Maros diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya terdapat penerapan nilai-nilai kearifan lokal Bugis  yakni budaya 

ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali yang membuat seseorang akan tabu, 

takut serta malu untuk melakukan sebuah kesalahan apabila serta pelanggaran 
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terhadap aturan yang telah dibuat oleh negara yang termuat di dalam peraturan 

perpajakan. Sehingga penerapan nilai-nilai kearifan lokal Bugis  yakni budaya 

ada’tongeng, lempu, getteng dan pamali dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya bagi 

pelaku UMKM yang bersuku Bugis maupun bukan dari suku Bugis. Ketika telah 

menanamkan nilai-nilai budaya ini, maka kesadaran wajib pajak dapat meningkat 

dalam hal melaporkan hingga membayar pajaknya masing-masing-masing. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka 

masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis yang berkediaman perlu mengingat 

kembali dan mengimplementasikan budaya ada’tongeng, lempu, getteng dan 

pamali dalam menjalani kehidupan dimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat 

berperan sebagai pegangan hidup yang luhur dalam menjalankan kehidupan 

bermasyarakat atau bernegara.    
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Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Penelitian 

No. Peran Budaya Bugis Penjelasan 

1 Budaya Ada‟Tongeng Dalam perspektif kepatuhan pajak, 

ada’tongeng dihadirkan sebagai pegangan 

untuk senantiasa melaksanakan kewajiban 

perpajakan. Aktualisasi budaya ada’tongeng 

dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi 

masyarakat agar dapat menjalankan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan niat dan 

perbuatannya yang tentunya dilandaskan pada 

aturan yang berlaku. Penerapan budaya 

ada’tongeng mengharuskan seseorang untuk 

memberikan argumentasi yang jujur (benar) 

tanpa adanya rekayasa demi kepentingan 

tertentu, tetapi semata-mata untuk mencari 

solusi demi kepentingan bersama 

2 Budaya Lempu Implementasi budaya lempu dalam kepatuhan 

pajak pelaku UMKM dapat memberikan 

pengaruh yang positif dimana wajib pajak akan 

melaksanakan kewajiban perpajakan secara 

sukarela dan ikhlas melaksanakan 

tanggungjawab sosialnya sebagai wajib pajak 

sebagai bentuk kesadaran modal bahwa pajak 

merupakan kontribusi wajib yang akan 

digunakan untuk kepentingan bersama 

sehingga masyarakat dituntut untuk senantiasa 

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan 

mengutamakan kejujuran khususnya dalam 

menghitung dan melaporkan penghasilan. 

Penerapan budaya lempu dapat mengurangi 

resiko terjadinya kecenderungan dalam 

penghindaran pajak. 

3 Budaya Getteng Budaya getteng dalam kepatuhan pajak 

diaktualisasikan sebagai sikap konsistensi 

wajib pajak untuk senantiasa taat dan disiplin 

melaksanakan tanggungjawabnya sebagai 

wajib pajak. Budaya getteng dalam kepatuhan 

pajak pelaku UMKM diwujudkan dalam hal 

tetap berpegang teguh pada tanggungjawab 

sebagai wajib pajak yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Budaya getteng dapat 

menciptakan kepatuhan pajak dimana pelaku 

UMKM akan senantiasa taat pada aturan yang 
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berlaku. Budaya getteng menjadikan seseorang 

dapat senantiasa bersikap konsisten dalam 

menunaikan kewajiban pajaknya serta tidak 

mudah terpengaruh pada orang lain yang tidak 

melaporkan penghasilannya. 

4 Budaya Pamali . Dalam kaitannya terhadap kepatuhan 

pajak, budaya pamali  belum dapat 

digeneralisasikan sehingga peran budaya 

pamali hanya sebagai pengetahuan saja. 

Apabila budaya pamali dapat diintegrasikan 

dengan baik, maka secara tidak langsung akan 

mengarahkan seseorang kepada prinsip untuk 

tidak melanggar hak sesama manusia, terutama 

tidak menyalahgunakan atau mengambil hak 

negara untuk kepentingan pribadi/golongan. 

Bagi masyarakat yang memegang teguh 

kepercayaan tersebut, akan menjalankan 

kewajiban pajaknya dengan perpegang teguh 

pada keyakinan-keyakinan yang berperan 

sebagai soft control diri untuk tidak melakukan 

hal negative seperti kecurangan-kecurangan 

perpajakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Sebagian besar pelaku UMKM di kabupaten Maros sudah dalam 

mendaftarkan diri, membayar pajak serta melaporkan SPT tahunan. 

Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi, edukasi serta penjelasan 

dengan detail dan konsisten kepada masyarakat khususnya pelaku 

UMKM agar masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar 

peraturan serta tata cara perpajakan. 

2. Dalam penelitian ini terdapat trilogi kepatuhan pajak pelaku UMKM 

Kabupaten Maros di era new normal yakni ada’tongeng, lempu, dan 

getteng. Budaya ada’tongeng dan budaya lempu berperan dalam 

menumbuhkan sikap dan perilaku wajib pajak dengan senantiasa 

mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakanya yang diwujudkan dalam pembuatan pembukuan  atau 

pencatatan yang memperlihatkan kemampuan usaha untuk 

mengetahui besaran pajak yang akan dibayarkan. Budaya getteng 

berperan dalam mewujudkan sikap kekonsistensi wajib pajak untuk 

senantiasa taat dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  

3. Dalam kaitannya terhadap kepatuhan pajak, budaya pamali  belum 
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dapat digeneralisasikan sehingga peran budaya pamali hanya sebagai 

pengetahuan saja. Apabila budaya pamali dapat diintegrasikan 

dengan baik, maka secara tidak langsung akan mengarahkan 

seseorang kepada prinsip untuk tidak melanggar hak sesama manusia, 

terutama tidak menyalahgunakan atau mengambil hak negara untuk 

kepentingan pribadi/golongan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Pelaksanaan penelitian yang hanya mengutamakan pernyataan 

informan langsung, tanpa melihat kondisi secara langsung 

dikhawatirkan akan menyebabkan informan menjawab pertanyaan 

wawancara secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja 

menjadi bias dengan kondisi sebenarnya dilapangan 

2. Penelitian ini hanya meneliti 5 pelaku UMKM yang berada di 

Kabupaten Maros dikarenakan terbatasnya waktu serta adanya 

kesibukan dari beberapa pelaku UMKM sehingga tidak dapat 

meluangkan waktu untuk diwawancarai. 

C. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan. Adapun 

implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dinyatakan dalam bentuk saran-

saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil 

yang lebih baik, yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM sebagai bahan 

masukan agar dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya 
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membayar pajak sehingga masyarakat khususnya pelaku UMKM akan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Selain itu diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa 

pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, pembangunan serta biaya 

penyelenggaraan negara. Masyarakat khususnya pelaku UMKM juga 

perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah mereka 

bayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak, dan apabila 

ditemukan penyimpangan  maka harus dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang. Selain itu, bagi kantor pelayanan pajak khususnya petugas 

pajak diharapkan untuk memperketat sanksi perpajakan dan terus 

melakukan sosialisasi yang tidak monoton kepada masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak khususnya terkait 

tata cara perpajakan karena dengan adanya pemahaman pajak mumpuni 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti 

selanjutnya, untuk ruang lingkup dan penambahan informan dapat 

dikembangkan menjadi luas. Dengan begitu, penelitian dapat membawa 

manfaat bagi pelaku UMKM baik yang berkaitan dengan kepatuhan 

wajib pajak dan juga penambahan wawasan terkait PP No. 23 Tahun 

2018. 

b. Penelitian ini hanya terbatas pada empat nilai kearifan lokal saja. 

Karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih 

banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal Bugis  
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c. Penelitian ini dilakukan melalui proses dan alur penelitian yang ada. 

Maka dari itu, sangat dibutuhkan saran dan masukan yang membangun 

demi pengembangan dan perbaikan kualitas penelitian ini, serta 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian 

dengan melakukan pengujian secara kuantitatif. 
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