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PEDOMAN TRASLITERASI 

A. Konsonan 

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

 Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) خ

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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B. Vokal  

   Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـَ

 Dammah U U ـَ

2. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

 Fathah dan وَْ...
wau 

Au a dan u  
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Huruf 
Arab 

Nama Huruf 
Latin 

Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...
atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

E. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu  huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

F. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

H.  Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 
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nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

  Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 
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ABSTRAK 

Nama   : Nurul Diftania Aninditha Fitri 

Nim   : 11000120055 

Judul  : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembebanan 

Pajak Progresif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM) Di Pasar Rakyat Sungguminasa 

Skripsi Ini Berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Pembebanan Pajak Progresif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM) Di Pasar Rakyat Sungguminasa. Permasalah yang diangkat yaitu : 1) 

Bagaimana mekanisme pembebanan pajak progresif bagi pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Rakyat Sungguminasa? 2) bagaimana 

ketentuan hukum Ekonomi Syariah mengenai pembebanan pajak Progresif bagi 

pelaku UMKM? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriktif dengan 

menggunakan metode Yuridis dan Empiris. Pendekatan Yuridis dan Empiris 

digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, 

wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 

pengolaan dan analisis data melalui empat tahappengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembebanan pajak progresif yang 

ada di pasar rakyat sungguminasa tidak sesuai dengan PP No. 55 tahun 2022 

dan hukum ekonomi syariah. Mekanisme pembebanan pajak progresif bagi 

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pasar Rakyat 

Sungguminasa bahwa Selama berjualan di pasar rakyat sungguminasa para 

pedagang melakukan pengeluaran biaya harian, bulanan dan pajak penghasilan 

yang berbeda-beda tergantung posisi, luas kios dan penghasilan yang dimiliki 

mereka. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pembebanan Pajak 

Progresif Bagi Pelaku UMKM di pasar Rakyat Sungguminasa di anggap tidak 

sesuai dengan PP No.55 Tahun 2022, karena jumlah pemasukan pertahun tidak 

menentu sementara sistem pembayaran pajak masih sebanding dengan 

perusahaan tinggi atau individu yang berpenghasilan tinggi pertahun. 

 Implikasi dari penelitian ini yakni Pajak progresif cenderung meningkat 

seiring dengan pendapatan atau keuntungan. UMKM yang berhasil dan 
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menghasilkan lebih banyak pendapatan mungkin harus membayar lebih banyak 

pajak sebagai hasilnya. Ini dapat menjadi beban tambahan bagi UMKM yang 

baru berkembang dan mungkin belum memiliki margin keuntungan yang besar. 

Meskipun pajak progresif dapat menimbulkan beban tambahan bagi UMKM yang 

sukses, mereka juga dapat memberikan insentif bagi UMKM untuk tumbuh 

secara bertahap.  

Kata kunci : Pajak Progresif, UMKM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang hukum yang mengatur 

aspek-aspek eko nomi dan keuangan dalam kerangka nilai-nilai islam. Hal ini 

mencakup aturan-aturan yang mengatur transaksi ekonomi, perbankan, 

investasi, keuangan, dan aspek-aspek ekonomi lainnya 1 . Kemudian yang 

dimaksud Hukum ekonomi syariah dalam pajak progresif bagi pelaku usaha 

UMKM adalah hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan dalam 

distribusi dan pendapatan, dan memperhatikan perlindungan terhadap UMKM 

dan sektor bisnis yang rentan. Oleh karena itu, pajak progresif harus diterapkan 

dengan hati-hati agar tidak memberatkan UMKM yang pendapatannya rendah. 

Dan dana yang diterima dari pajak progresif harus di gunakan untuk 

kepentingan umum, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, 

sesuai dengan prinsip prinsip Islam. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mencapai 25.360 

juta dan menduduki peringkat ke 4 negara dengan jumlah penduduk yang 

sangat banyak, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar dalam 

sektor pajak, karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di 

                                                           

1Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan 
Dan Bisnis Kontemporer ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 1-2 
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Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat 

subjektif dan objektif, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun 

tidak langsung. Sistem perpajakan di Indonesia mencakup berbagai jenis pajak, 

seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan 

bangunan (PBB), serta berbagai pajak lainnya.2  

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah di 

Indonesia. Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum tata cara 

perpajakan,3 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumber 

pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak 

bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea 

dan cukai. 4 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, 

                                                           

2Candra Mustika, “Pajak Penghasilan Di Indonesia (Peraturan,Perhitungan Dan Upaya 
Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) Dan Kaitannya Dengan Investasi Di 
Indonesia’’, Jurnal ekonomi, Vol. 1, No. 3, (2012), h. 227-238 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan 

4Hamidah, dkk, Perpajakan (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h. 23 
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Menengah 5  mengatur kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hanya 

berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun 

pajak. Di mana batasan usaha mikro maksimal kekayaan bersih yang dimiliki 

adalah sebesar Rp 50 juta dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun 

maksimal Rp300 juta. Sedangkan untuk kriteria usaha kecil maksimal kekayaan 

bersih dan penjualan setahun yang di atur adalah Rp 50 juta sampai dengan Rp 

500 juta dan Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 Miliar. Sementara untuk usaha 

menengah batasan kekayaan bersih adalah sebesar Rp 500 juta sampai dengan 

Rp 10 miliar dan penjualan setahun sebesar Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 

miliar. 

Undang-undang ini menerapkan kriteria UMKM hanya berdasarkan 

kepemilikan aset dan omset saja, tidak melihat kondisi lapangan usaha yang ada. 

Sementara ada profesi yang memerlukan keahlian khusus untuk 

menjalankannya, meski dari segi kekayaan bersih dan penjualan termasuk 

dalam kriteria UMKM. Sehingga terjadi ketidakadilan pajak pada saat 

pemungutan kepada wajib pajak.6 

Persoalan klasik UMKM di negara-negara berkembang pada dasarnya 

hampir tak berbeda jauh, di mana sebagian besar wirausaha yang berada di 

tataran usaha kecil ini banyak yang masih berkutat di sektor informal yang tidak 

                                                           

5Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

6Tulus T.H Tambunan, Umkm Indonesia, Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan 
(Jakarta: Prenada, 2021), h.11-12 
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tersentuh hukum. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung self 

assessment system. Dalam self assessment system, wajib pajak sendiri yang 

menghitung, menciptakan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. 

Di mana hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung 

pada kebutuhan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan 

yang terpenting di Indonesia. 7 

Perbedaan perubahan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang 

memiliki kegiatan usaha, antara UU No. 36 Tahun 2008 pasal 21 dengan PP No. 

46 Tahun 2013 yaitu di dalam pasal 21 menggunakan tarif pajak yang bersifat 

progresif yaitu tarif pajak bertingkat, menggunakan penghasilan netto dalam 

penghasilan kena pajaknya dan dengan adanya PTKP yang menjadi acuan orang 

pribadi yang wajib kena pajak. Sedangkan dalam PP No.46 tahun 2013 

menggunakan tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak untuk semua wajib pajak 

dan tidak ada PTKP, jadi, semua orang pribadi yang mempunyai usaha dan 

penghasilan bruto tertentu wajib kena pajak. 

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib 

pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang 

                                                           

7Radjijo, “Pemungutan Pajak Penghasilan Dengan Sistem Self Assesment Bagi Wajib 
Pajak Badan”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 7, No. 1, (April 2007), h. 10 
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perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah 

usaha di Indonesia. Begitu juga dengan keadaan kepatuhan wajib pajak di Kota 

Makassar yang masih rendah.8  

Dampak positif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah pelaku UMKM 

yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, hadirnya peraturan pemerintah 

ini memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang di bayarkan oleh pelaku UMKM 

apabila menggunakan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 juga akan 

berkurang bila dibandingkan dengan pemnghitungan menggunakan pasal 17 

Undang-Undang pajak penghasilan UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib 

pajak dan belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan mendapatkan 

NPWP. Dengan menggunakan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari 

usaha informal menuju usaha formal, maka usaha tersebut akan mendapatkan 

akses ke lembaga keuangan. Dengan mendapat akses ke perbankan, pelaku 

UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya 

                                                           

8Aryati Arfah, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Center of Economic 
Student Journal, Vol. 3 No. 3, h. 302 



 

6 
 

menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar.9 

Pembebanan pajak progresif bagi pelaku UMKM ditemukan pada tahun 

2022 kebanyakan UMKM seringkali memiliki skala usaha yang lebih kecil 

dibandingkan perusahaan besar dan dimana Pajak progresif dapat 

menyebabkan beban pajak yang relatif lebih tinggi bagi UMKM mengingat 

penghasilan mereka terbatas. Kemudian kesulitan dalam kepatuhan pajak bagi 

UMKM mungkin memiliki sumber daya terbatas untuk memahami dan 

mematuhi peraturan pajak yang kompleks dan dimana Pajak progresif dengan 

aturan yang relatif lebih tinggi bagi UMKM mengingat penghasilan mereka 

terbatas. Kemudian dampak pada pertumbuhan bisnis bagi pajak progresif yang 

tinggi pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi dapat mengurangi insentif 

untuk UMKM tumbuh dan meningkatkan pendapatan mereka ini dapat 

mempengaruhi investasi dalam bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian 

perubahan dalam struktur bisnis dalam bagi beberapa UMKM mungkin mencoba 

mengubah struktur bisnis mereka untuk menghindari pajak progresif dengan 

cara yang mungkin tidak efisien atau tidak sesuai dengan strategi bisnis mereka. 

Kemudian dampak daya saing dalam beberapa kasus pajak progresif yang tinggi 

bisa membuat UMKM kurang kompetitif dalam perbandingan dengan 

perusahaan besar yang mungkin memiliki sumber daya lebih besar untuk 

                                                           

9Dewi Hernikawati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah (Umkm) Di Kota Palembang”, Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 3 
No. 1 (Desember 2022), h. 10. 
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menangani pajak.10 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pentingnya memahami 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembebanan pajak progresif bagi 

pelaku usaha UMKM. Dalam UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian, 

tetapi sering kali terkendala oleh beban pajak yang mungkin tidak sejalan 

dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemahaman 

mendalam tentang bagaimana pajak progresif dapat diterapkan secara adil dan 

sesuai dengan prinsip syariah menjadi hal penting untuk di selidiki. Hal ini akan 

membantu pemerintah dan pelaku UMKM dalam mencapai keseimbangan 

antara tujuan pajak dan prinsip ekonomi syariah. Maka dari itu penulis akan 

menulis dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Pembebanan Pajak Progresif Bagi Pelaku UMKM di Pasar 

Rakyat Sungguminasa”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap pembebanan pajak progresif bagi pelaku usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM), namun sebelum itu akan dibahas tentang pajak progresif 

                                                           

10Redaksi PCBC NISP “Tarif Progresif adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitung” 
Tempo Inter Aktif Com. 23 Oktober 2021, https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/25/tarif-
progresif 
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terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan judul diatas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap pembebanan pajak progresif bagi pelaku usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM), maka penulis memberikan deskripsi fokus penelitian, yaitu: 

a. Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang hukum yang mengatur aspek-

aspek ekonomi dan keuangan dalam kerangka nilai-nilai islam. Hal ini 

mencakup aturan-aturan yang mengatur transaksi ekonomi, perbankan, 

investasi, keuangan, dan aspek-aspek ekonomi lainnya.11 

b. Pajak adalah pungutan wajib yang jadi salah satu sumber pendapatan negara 

yang akan dipakai untuk penuhi kepentingan masyarakat.12 

c. Pajak Progresif adalah sebuah kebijakan pajak yang dirancang untuk 

memungut pajak dengan tingkat yang meningkat seiring dengan 

pertumbuhan pendapatan atau keuntungan dari Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah (UMKM).13 

                                                           
11

Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan 

Syari`ah”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol.2 No. 2, (November 2019), h. 84 
12

Hamidah, S.E., M. Ak., Junaidi, S.H., M.H., dkk, “Perpajakan” (Batam: Yayasan Cendikia 
Mulia Mandiri), h. 23 

13
Redaksi PCBC NISP “Tarif Progresif adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitung” 

Tempo Inter Aktif Com. 23 Oktober 2021, https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/25/tarif-
progresif 
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d. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan 

usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.14 

e. Pasar Tradisional adalah tempat yang mewadahi aktivitas jual beli yang 

dilakukan secara tradisonal yaitu bertemunya penjual dan pembeli secara 

langsung.15 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap pembebanan pajak progresif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil 

Dan Menengah (UMKM) di Pasar Rakyat Sungguminasa. Dari pokok 

permasalahan di atas, maka melahirkan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembebanan pajak progresif bagi pelaku Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Pasar Rakyat Sungguminasa? 

2. Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai pembebanan 

pajak progresif bagi pelaku UMKM? 

D. Kajian Pustaka Terdahulu 

Sebatas pengetahuan penulis, pembahasan mengenai tinjauan hukum 

                                                           

14
Tulus T.H Tambunan, Umkm Indonesia, Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan 

(Jakarta: Prenada, 2021), h.11-12 

15
 Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pembinaan 

Pasar Tradisional 
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ekonomi syariah terhadap Pembebanan Pajak Progresif Bagi Pelaku Usaha 

Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Pasar Rakyat Sungguminasa, belum 

banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka 

yang penulis lakukan di lapangan, penulis hanya menemukan skripsi yang 

hampir sama dengan judul penulisan yang penulis lakukan yaitu skripsi yang 

berjudul: 

1. Shierly Sephiani Dan Wildan Syafitri tahun 2023 Dengan penelitian yang 

berjudul “Dampak Perubahan Tarif PPH UMKM Terhadap Kepatuhan 

Perpajakan Dan Penerimaan Pajak Di Kota Tangerang”. Disini dijelaskan 

bahwa dalam adanya penelitian secara deskriptif kuantitatif ini mampu 

menggambarkan seberapa jauh pengaruh dari perubahan tarif PPh  

UMKM terhadap kepatuhan pajak para pelaku UMKM dan penerimaan 

pajak di Kota Tangerang. Berikut kesimpulan dari hasil penelitian ini, 

diantaranya: Penurunan tarif PPh final UMKM menyebabkan peningkatan 

pada jumlah Wajib Pajak sehingga berimplikasi pada peningkatan 

kepatuhan perpajakan di Kota Tangerang. Penurunan tarif PPh final UMKM 

tidak semata-mata menyebabkan peningkatan pada realisasi penerimaan   pajak   

karena   besaran persentase tarif PPh yang menurun. Respon  UMKM  terdapat  

yang  positif dan   tidak   terhadap   perubahan   tarif   karena adanya  perbedaan  

kemampuan  dan  kesediaan dalam membayar pajak. Pemerintah memiliki 
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kesempatan untuk mengoptimalkan penerimaan PPh final UMKM  

melalui  strategi-stategi  yang  dapat meningkatkan kepatuhan 

perpajakan. Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang 

pajak umkm namun perbedaannya penulis memaparkan tentang 

pembebanan pajak progresif bagi umkm.16 

2. Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Julianti, Trisninik Ratih Wulandari, 

Renata Zoraifi Tahun 2021 dengan penelitian yang berjudul “Persepsi 

Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM 

di Eks Karisidenan Surakarta)”. Di sini dijelaskan bahwa dalam 

perbedaan persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. 

Persepsi tersebut yaitu pengetahuan perpajakan dan efektifitas system 

perpajakan. Bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan 

persepsi wajib pajak UMKM mengenai pengetahuan perpajakan, 

perbedaan persepsinya terdapat pada pengetahuan mengenai kewajiban 

memiliki NPWP dan pengetahuan mengenai penghitungan pajak yang 

terutang dengan nilai signifikansi di atas 0.05%. sedangkan aspek 

pengetahuan perpajakan yang lain menghasilkan nilai signifikansi kurang 

dari 0,05% maka bisa dikatakan wajib pajak UMKM tidak memiliki 

perbedaan persepsi dalam hal pengetahuan perpajakan selain 

                                                           
16

Shierly Sephiani Dan Wildan Syafitri, “Dampak Perubahan Tarif PPH UMKM Terhadap 
Kepatuhan Perpajakan Dan Penerimaan Pajak Di Kota Tangerang”,  Journal Of Development 
Economic And Social Studies Vol. 2, No. 2, (2023), h. 443  
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pengetahuan kewajiban NPWP dan pengetahuan mengenai penghitungan 

pajak yang terutang b. Bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi 

mengena wajib pajak UMKM mengenai efektivitas system perpajakan. 

Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pajak UMKM 

namun perbedaannya penulis memaparkan tentang pembebanan pajak 

progresif bagi UMKM.17 

3. Pebby Artika T Manurung, Eva Sriwiyanti, Dan Marintan Saragih Tahun 

2022 Dengan Penelitian Yang Berjudul “Pengaruh Tarif Pajak Progresif 

Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tax Avoidance”. Di sini dijelaskan 

bahwa dalam mengetahui  pengaruh  Pajak  Progresif  (X) terhadap 

TaxAvoidance (Y). Adapun kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut: 

Pajak Progresif (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadapTax Avoidance(Y). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Pajak  

Progresif  (X)  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,0,Karena  berada  

dibawah  nilai  signifikansi  yang  diisyaratkan  yaitu  0,05  semakin  baik  

pulanilaiinformasi Pajak Progresif(X). Pajak  Progresif  (X)  secara  

simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadapTax  

Avoidance(Y). diketahui nilai sig. adalah 0,000 Karena nilai sig. 0,000 < 

0,05 dan nilai Fadalah Karena nilai F hitung 152,519>3,19 maka 

                                                           
17

Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Julianti, dkk, “Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap 
Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM Di Eks Karisidenan Surakarta)” jurnal Akuntansi dan 
Pajak, Vol. 21, No. 2 (2021). h. 553 
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disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Persamaan dalam skripsi ini 

sama-sama membahas tentang pajak progresif kendaraan  bermotor 

namun perbedaannya penulis memaparkan tentang pembebanan pajak 

progresif bagi umkm.18 

4. Shafira Sri Ningsih Dan Fitriani Saragih Tahun 2020 Dengan Penelitian 

Yang Berjudul “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai 

Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan 

Pajak UMKM”. Disini dijelaskan bahwa dalam Pemahaman Wajib Pajak 

pelaku UMKM tentang ketentuan dan tata cara perpajakan khususnya 

tentang PP Nomor 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di Kecamatan 

Medan Barat Kota Medan masih rendah. Walaupun seluruh responden 

menyatakan sudah memiliki NPWP dan memiliki izin usaha, tetapi tidak 

mengetahui dan tidak memahami ketentuan yang diatur dalam PP No. 46 

Tahun 2013 dan perubahannya menjadi PP Nomor 23 tahun 2018. Tetapi 

ada 75% responden yang mengaku mengetahui perubahan tarif pajak 

dari 1% menjadi 0.5%, tetapi tidak tahu isi ketentuan lain yang diatur di 

dalamnya. Pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM tentang sistem 

perpajakan self assesment system juga masih rendah karena wajib pajak 

tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor 

jumlah pajak yang ditanggung termasuk pengenaan sanksi pajak. Dalam 

                                                           
18

Pebby Artika T Manurung, Eva Sriwiyanti, dkk, “Pengaruh Tarif Pajak Progresif Pajak 
Kendaraan Bermotor Terhadap Tax Avoidance” jurnal Ilmiah Accusi, Vol. 4, No. 2 (2022), h. 134 
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menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka rata-rata dibantu oleh 

petugas pajak ataupun konsultan pajak. Perlu dilakukan sosialisasi, 

edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada masyarakat 

khususnya pelaku UMKM sehingga masyarakat dapat memahami dengan 

baik dan benar peraturan perpajakan, dan sebaiknya sebelum 

mengeluarkan peraturan terbaru ada baiknya pemerintah melakukan 

observasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak UMKM mengenai keadilan 

pajak yang dikenakan atas usaha mereka. Persamaan dalam skripsi ini 

sama-sama membahas tentang Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm 

namun perbedaannya penulis memaparkan tentang pembebanan pajak 

progresif bagi umkm.19 

Dari beberapa penelitian di atas, pada hakikatnya pembahasan tentang 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembebanan Pajak Progresif Bagi 

Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sudah ada, pada Jurnal 

pertama lebih membahas tentang Dampak Perubahan Tarif PPH UMKM 

Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Penerimaan Pajak Di Kota Tangerang. 

Pada jurnal kedua lebih membahas tentang Persepsi Wajib Pajak UMKM 

Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM Di Eks Karisidenan 

Surakarta). Pada jurnal ketiga lebih membahas tentang Pengaruh Tarif Pajak 

                                                           
19

Shafira Sri Ningsih dan Fitriani Saragih, “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm 
Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak 
UMKM” Jurnal Riset Akuntansi Dan Ekonomi, Vol. 20, No. 1 (2020), h. 43 



 

15 
 

Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tax Avoidance. Pada jurnal 

keempat lebih membahas tentang Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM 

Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang 

Ketentuan Pajak UMKM. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembebanan Pajak Progresif Bagi Pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena Dalam UMKM memiliki peran 

vital dalam perekonomian, tetapi sering kali terkendala oleh beban pajak yang 

mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, 

pemahaman mendalam tentang bagaimana pajak progresif dapat diterapkan 

secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui mekanisme pembebanan pajak progresif bagi pelaku 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Rakyat Sungguminasa 

b. Untuk mengetahui ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai 

pembebanan pajak progresif bagi pelaku UMKM. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi atas kegunaan ilmiah dan 

kegunaan praktis: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini untuk menambah pengalaman penulis di lapangan, dapat 

berguna sebagai referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. 

2) Untuk menambah wawasan pemikiran tentang tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap pembebanan pajak progresif bagi pelaku Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah (UMKM). 

3) Untuk akademik sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum ekonomi syariah yang terkait dengan pembebanan 

pajak progresif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM). 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi dan gambaran tentang pentingnya tinjauan 

hukum ekonomi syariah yang terkait dengan pembebanan pajak 

progresif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM). 

2) Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat agar dapat 

menjadi pertimbangan terkait tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap pembebanan pajak progresif bagi pelaku usaha mikro kecil dan 

menengah ( UMKM). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 

1. Pengertian Ekonomi Syariah 

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang 

mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi 

dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah dalam 

ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. 

Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di 

perguruan tinggi. Ada yang menamakan dengan ekonomi islam dan ada juga 

yang menamakan ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena memang 

pengertian ekonomi islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah.20 

Beberapa pengertian ekonomi islam menurut para pakar adalah: 

a. Menurut Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi islam adalah bagian dari 

ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah 

tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam 

terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi 

sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.21 

                                                           

20Juhaya S Praja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 56 

21Al Arif, dkk, Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi 
Konvensional (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 7 
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b. Menurut M.A. Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah sebagai 

suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalahmasalah ekonomi 

rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.22 

c. Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan 

ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini 

bertitik tolah dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan 

sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah.23 

d. Menurut Umar Chapra menjelaskan bahwa ekonomi islam merupakan suatu 

cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan 

kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya 

langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-iqtisad 

al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, 

menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau 

melemahkan solidaritas keluarga dan sosial sert ikatan moral yang terjalin di 

masyarakat.24 

 

 

                                                           

22Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 
1997), h. 19 

23Yusuf al- Qaradhwi, Norma dan Etika Ekonomi Syariah (Jakarta: Gema Insani Press, 
1997), h. 315 

24Umar Chapra, Islam dan tantangan Ekonomi Syariah (Jakarta: Gema Insani Press, 
2000), h. 10 
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2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah 

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai 

berikut: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum 

ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna 

memperbaiki, meluruskan dan mebimbing umat manusia kepada jalan yang 

benar. Di dalam Al-Qur‟an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum 

ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang 

mengemukakan tentang peningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam segala 

bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi: 

ه  ٌ  إ   دْل   ٌهأيُْسُ  اللّ  ٌ   ت انْعه ا حْسه الْْ  حهاء   وه إٌ  ٌهنْههى   انْقسُْتهى   ذ ي وه ٍ   وه اء   عه س   انْفهحْشه نْكه ًُ انْ  وه

  ً انْثهغْ ظكُُىْ  ۚ   وه ه كُىْ  ٌهع  هٌ  نهعه ك سُو  جهره

Terjemahnya:  
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." 
(QS. An-Nahl 16: Ayat 90).25 

b. Ijma’ 

Ijma adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang dapat digunakan 

                                                           

25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 
2019), h. 16. 
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sebagai dasar dalam fatwa ekonomi syariah. Ijma merupakan kesepakatan para 

ulama dalam menentukan hukum syariah terhadap suatu masalah yang belum 

terdapat nash atau dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks 

ekonomi syariah, ijma dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan 

hukum syariah terhadap masalah-masalah ekonomi yang belum terdapat nash 

atau dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. 

c. Ijtihad 

Ijtihad ekonomi syariah adalah upaya untuk menetapkan kesimpulan 

hukum syariah terhadap masalah-masalah ekonomi yang belum terdapat nash 

atau dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad ini dapat dilakukan 

melalui beberapa metode, seperti ijtihad intiqa'i atau ijtihad tarjih, ijtihad 

insya'i, dan ijtihad komparasi. Ijtihad ekonomi syariah dapat dilakukan oleh para 

ulama atau ahli ekonomi syariah yang memahami sistem ekonomi Islam baik 

dari sisi landasan hukumnya dalam bentuk teoritis maupun praktisnya di 

lapangan dengan penyesuaian perkembangan yang ada.26 

3. Tujuan Ekonomi Syariah 

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia. Termasuk didalamya urusan sosial, politik dan ekonomi. 

Dalam hal ini tujuan Islam (maqasid al syar‟i) pada dasarnya ingin mewujudkan 

kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat 

                                                           

26Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti 
Prima Yasa, 1997), h.19 
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dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi 

Qal‟aji dalam bukunya yang berjudul Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah27 

menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan 

dalam 3 hal yaitu: 

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara Pertumbuhan ekonomi 

merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan 

ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep 

pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep 

pembangunan yang didasrkan pada landasan filosofis yang terdiri atas 

tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah. 

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok 

manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan 

manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep 

kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya 

kebutuhan material-duniawi melaikan juga berorientasi pada terpenuhinya 

kesejahteraan spriritual-ukhrowi. 

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil Dalam hal ini kehadiran 

ekonomi syariah betujuan membangun mekaniskem distribusi kkayaan yang 

adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat 

                                                           

27Muhammad Rawasi Qal’Aji, Mahabis Fil Iqtishad Al –Islamiyah (Kairo: Matba’Ah 
Alistiqomah, 1939), h. 207 
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melarang praktek penimbuhan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alamdi 

sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh 

ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam 

masyarakat.28 

4. Prinsip Ekonomi Syariah 

Prinsip ekonomi syariah yaitu berdasarkan aturan transaksi ekonomi 

tercantum di al qur’an. Tata cara dianut seperti bagaimana kaum muslim 

berperilaku sebagai produsen, konsumen serta pemilik modal sesuai ajaran 

islam. Dalam hal ini, guna mengembangkan tatanannya, prinsip ekonomi syariah 

adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan ekonomi dijiwai sebagai salah satu bentuk ibadah dilakukan dengan 

bertanggung jawab. 

b. Menjunjung tinggi keadilan dari sistem bagi hasil serta resiko. 

c. Melarang riba dalam aktivitas ekonomi yang sepenuhnya berasal dari 

kegiatan sektor riil. 

d. Menyeimbangkan kepentingan dan rohani melalui penyaluran sebagian 

harta untuk zakat atau infaq. 

e. Mengimplementasikan kerjasama sebagai kunci utama dalam transaksi 

ekonomi. 

                                                           

28Amri Amir, Ekonomi Dan Keuangan Islam (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), h. 75 
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f. Mengutamakan partisipasi sosial dengan menyerahkan separuh harta demi 

kepentingan bersama. 

g. Membebaskan setiap individu untuk bekerja atau berdagang asalkan tetap 

mengacu pada ajaran Islam. 

h. Menolak akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang.29 

B. Tinjauan Tentang Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.30 Dan Pajak merupakan 

sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara31 

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran 

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, 

                                                           

29 Ocbc Nisp, "Ekonomi syariah", Tempo Inter Aktif Com. 4 November 2023. 
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/ekonomi-syariah- (4 November 2023). 

30Indra Rismawan, Memahami Reformasi Perpajakan 2000 (Jakarta: Pt. Alex Media, 
2001), h. 2 

31Intan Sakinah Auliah dan Marilang, “Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan 
Daerah Di Kabupaten Gowa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1, 
No.1 (1 Oktober 2019), h. 43 
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berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negaa dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat.32 

Pajak menurut Charles E. Mc. Lure adalah kewajiban retribusi atau 

kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak (orang pribadi atau badan) 

kepada negara atau instansi publik untuk membiayai segala macam pengeluaran 

publik.33 

Dan adapun Banyak definisi tentang pajak yang ditemukan oleh para ahli, 

di bawah ini adalah beberapa diantaranya: 

a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuaran rakyat kepada 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan 

yang di pergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak kemudian 

dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut. Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pidak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk publik saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment. 

b. Prof. Dr. P. J. A. Andriani., pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara 

                                                           

32Andrian Sutena, Hukum Pajak (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1 

33 Moh. Taufik, Dasar-Dasar Hukum Pajak (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), h. 11. 
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(yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung tu gas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 

c. Sommerfeif Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R. Pajak adalah 

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan 

akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan 

ketentuan yang di tetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan 

secara langsung dan proposional, agar pemerintah mampu melaksanakan 

tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah. 

d. Dr. Soeparman soemahamidjaya. Pajak merupakan iuran wajib bagi warga 

atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang di pungut 

oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk 

menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan 

masyarakat.34 

2. Jenis-Jenis Pajak 

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat 

atau wajib pajak, yang dapat di golongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, 

                                                           

34Sotarduga Sihombang, dkk, Perpajakan (Teori Dan Aplikasi) (Bandung: Widina Bhakti 
Persada, 2020), h. 2 
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objek pajak serta subjek pajak. 

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, pajak di golongkan menjadi 2 jenis, yaitu: Pertama 

pajak tidak langsung (Indirect tax) merupakan pajak yang hanya di berikan 

kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga 

pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berskala, tetapi hanya dapat di 

pungut bila terjadi peristiwa atas perbuatan tertentu yang menyebabkan 

kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, 

dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. 

Kedua pajak langsung (Direct tax) merupakan pajak yang diberikan 

secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang 

dibuat kantor pajak. Didalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang 

harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus tanggung seseorang yang 

terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. 

Contohnya, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan. 

b. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak di golongkan menjadi 2 jenis, 

yaitu Pajak Daerah dan Pajak Negara: 

Pertama pajak Daerah (lokal) merupakan pajak yang dipungut 

pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang 

dipungut pemda tingkat II maupun pemda tingkat 1. Contohnya, pajak hotel, 
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pajak hiburan, pajak restoran, dn masih banyak lainnya. 

Kedua pajak Negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut pemerintah 

pusat melalui instansi terkait seperti, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, maupun 

kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh indonesia. Contohnya, pajak 

pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih 

banyak lainnya. 

c. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak 

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi dua jenis 

yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif: 

Pertama pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 

objeknya. Contohnya, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea 

masuk dan masih banyak lainnya. 

Kedua pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 

subjeknya. Contohnya, pajak kekayaan dan penghasilan.35 

3. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi Penerimaan/ Budgetair (Sumber Keuangan Negara). 

Pajak memiliki fungsi penerimaan atau budgetair artinya adalah pajak 

yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara guna untuk membiayai 

                                                           

35Sotarduga Sihombang, dkk., Perpajakan (Teori Dan Aplikasi), h. 5-6. 
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pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim 

dilakukan pada sektor publik dan pajak ini merupakan suatu alat yang dapat 

dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas 

Negara daerah sesuai dengan waktunya dan dalam rangka membiayai seluruh 

pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

b. Fungsi Reguler (Mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya yaitu pajak sebagai alat 

untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

ekonomi sosial, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan. Fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk 

mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar sektor keuangan negara/daerah, 

konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.36 

C. Tinjauan Tentang Pajak Progresif 

Pajak progresif adalah sistem perpajakan dimana tarif pajak meningkat 

seiring dengan peningkatan pendapatan atau nilai kekayaan. Dalam konteks 

UMKM, pajak progresif berarti bahwa UMKM dengan pendapatan yang lebih 

tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada UMKM dengan 

pendapatan yang lebih rendah.37 

                                                           

36Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 4 

37Mujiyati, dkk, Seluk Beluk Perpajakan Indonesia (Menuju UU Cipta Kerja) (Yogyakarta: 
Muhammadiyah University Press, 2021), h. 22 
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Alasan penggunaan pajak progresif untuk UMKM : 

1. Pemerataan pendapatan, yaitu pajak progresif dapat membantu dalam 

pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan mengenakan beban 

pajak yang lebih besar pada UMKM yang lebih makmur. Ini dapat 

mengurangi kesenjangan pendapatan. 

2. Mendorong pertumbuhan, yaitu dengan menggunakan tarif pajak yang 

lebih rendah pada UMKM dengan pendapatan lebih rendah, pajak 

progresif dapat merangsang pertumbuhan bisnis baru dan membantu 

UMKM berkembang. 

3. Keadilan sosial, yaitu pajak progresif dapat dilihat sebagai alat yang lebih 

adil dalam mengenakan pajak.38 

Pajak progresif dalam pengenaan PPh adalah tarif yang besarannya 

semakin bertambah apabila jumlah penghasilan yang dikenakan pajak juga 

semakin besar, demikian pula sebaliknya apabila jumlah penghasilan yang 

dikenakan pajak semakin kecil, maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin 

kecil. Pengenaan tarif pajak progresif ini sejalan dengan pendekatan Ability to 

pay yang menghendaki agar besarnya beban pajak disesuaikan dengan 

kemampuan membayar wajib pajak. Ini artinya wajib pajak yang memiliki 

Ability to pay lebih besar. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki 

                                                           

38Ariesty Tri Mauleny, dkk, Optimalisasi Dan Penguatan Perpajakan Indonesia (Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 127. 
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Ability to pay yang lebih kecil, dikenakan pajak dalam jumlah yang lebih kecil 

pula. Hal ini sejalan dengan kaidah vertical equality.39 

D.  Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM) 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat 

yang berskala kecil 40  dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang  usaha mikro, kecil, 

dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria sebagai usaha: 

a. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000. 

                                                           

39Fitria Arianty, “Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas 
Keadilan”, Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT), Vol 5. (Agustus, 31 2022), h. 10 

40
Nurlina Taufik Dan Ashabul Kahpi, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadappemberian Kredit Kepada Umkm”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah, Vol.3, No.2 (Januari 2022), h. 102 
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b. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000 

sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling 

banyak Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000. 

c. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan, atau sektor industri aset Rp.600 juta di luar 

tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing. 

Menurut keputusan menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 

januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI 

dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta pertahun. 

2) Usaha kecil, menurut undang-undang Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil 

adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih 

paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha 

atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 milyar pertahun serta 

dapat menerima kredit dari bank diatas 50 juta sampai 500 juta. 

3) Usaha menengah, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

10 tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang 

memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai 

dengan paling banyak sebesar 10 milyar tidak termasuk tanah dan 
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bangunan tempat usaha.41 

Menurut perspektif hukum ekonomi islam UMKM merupakan salah satu 

dari kegiatan usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, 

menuju kesejahteraan sosial perintah ini berlaku untuk semua orang tanpa 

membedabedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang.42 

2. Batasan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 

Berikut ini adalah batasan atau kriteria usaha kecil dan menengah 

menurut beberapa organisasi dan peraturan yang berlaku: 

a. Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

Batasan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-undang No. 

20 tahun 2008 adalah: 

1) Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau 

badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak. 

2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

                                                           

41Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat (Sidoarjo: 
Uwais Inspirasi Indonesia), h. 1-5 

42Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran  (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 5 
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merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar. 

3) Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih 

lebih banyak. 

b. Badan Pusat Statistik 

Batasan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut badan pusat statistik 

adalah: 

1) Usaha mikro, yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, 

termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak di bayar. 

2) Usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang. 

3) Usaha menengah, yaitu usaha memiliki pekerja 19 sampai 99 orang. 

c. Bank Indonesia 

Batasan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Bank Indonesia 

adalah: 

1) Usaha mikro, yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau 
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mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan 

teknologi sederhana. Lapangan usaha untuk exit dan entry. 

2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar. 

3) Usaha menengah, yaitu memiliki omzet tahunan 3 milyar assetnya 5 

milyar untuk sektor industri assetnya 600 juta diluar tanah dan 

bangunan untuk sektor non industri manufacturing. 

d. Badan Dunia 

Batasan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut bank dunia adalah: 

1) Usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang dari 20 orang. 

2) Usaha menengah, yaitu usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 250 

orang dan asset 500 ribu dolar di luar tanah dan bangunan.43 

3. Kekuatan Dan Kelemahan UMKM 

a. UMKM memiliki kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi 

basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah: 

1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan 

                                                           

43Nuramalia Hasanah, dkk., Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
(Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia), h. 20-22 
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tenaga kerja patut di perhitungkan, diperkirakan maupun menyerap 

sampai 50% tenaga kerja yang tersedia. 

2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah 

selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya 

wirausaha baru. 

3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen 

sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. 

4) Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa 

industri kecil mampu untuk di kembangkan lebih lanjut dan mampu 

untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber daya alam 

sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau 

hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya. 

5) Memiliki potensi untuk berkembang. 

b. Berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi 

faktor penghambat dan permasalahan dari usaha makro terdiri dari 2 faktor: 

1) Faktor internal merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu, masih 

terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kendala pemasaran 

produk sebagian besar pengusaha kecil lebih memprioritaskan pada 

aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran mampu dalam 

mengaksesnya. Khususnya dalam informasi pasar sehingga sebagian 

besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. 
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2) Faktor internal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang 

dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran 

tidak adanya monitoring dan program yang tumpah tindih. 

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor 

internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, bumn, dan lembaga pendamping 

lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi 

karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi UMKM. Disisi lain UMKM juga 

mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat 

membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata 

masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk 

memudahkan dari para pelaku UMKM memperoleh kredit.44  

E. Tinjauan Tentang Pasar Tradisional 

1. Pengertian Pasar Tradisional 

Pasar tradisional terdiri dari dua kata yaitu “pasar” dan “tradisional”. 

Pasar secara bahasa artinya tempat berjualan sedangkan tradisional berarti 

menurut tradisi, yaitu adat kebiasaan yang masih diturunkan secara turun 

temurun. Berdasarkan pengertian secara bahasa dapat disimpulkan bahwa 

pasar tradisional adalah tempat yang mewadahi aktivitas jual beli yang 

dilakukan secara tradisonal yaitu bertemunya penjual dan pembeli secara 

langsung. 

                                                           

44Tulus T. H.Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor: Graha Indonesia, 2009), h. 66 
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Pasar dalam kamus ekonomi merupakan sistem, institusi, prosedur, 

hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan 

tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang 

dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini 

merupakan bagian dari perekonomian yang memungkinkan pembeli dan 

penjual untuk melakukan pertukaran barang.45 

Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan 

bentuk fisik tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar secara 

langsung dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan 

masyarakat baik di desa, kecamatan, dan lainnya. Harga yang berlaku di pasar 

tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan 

tawat menawar. Pasar tradisional biasanya dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha 

berupa toko, kios, dan los yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 

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

dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.46 

 

                                                           

45Nurul Oktima, Kamus Ekonomi (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), h. 216. 

46
Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pembinaan 

Pasar Tradisional 
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2. Ciri-ciri pasar tradisional 

Ciri-ciri pasar tradisional ada 6, diantaranya yaitu: 

a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Hal ini yang 

dapat menjalin hubungan sosial yang lebih dekat. Konsumen dapat menjadi 

langganan tetap kios pada pasar tradisional. Kelancaran komunikasi sosial 

antar pembeli dan penjual dalam pasar tradisional tersebut menunjang 

ramainya kios tersebut. 

b. Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari satu, dan pedagang 

tersebut memiliki hak atas kios yang telah dimiliki, dan memiliki hak penuh 

atas barang. 

c. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. 

d. Pasar tradisional merupakan ruang terbuka tanpa AC, tidak seperti mall 

yang ber-AC. 

e. Pasar tradisional dibangun, dimiliki, dan dikelola oleh pemda (pemerintah 

daerah). 

f. Usaha beraneka ragam dan berada dalam tempat yang sama mulai dari 

pedagang pakaian, makanan, dan perlengkapan rumah tangga.47 

 

                                                           

47Muhammad Azis Hakim, Menguasai Pasar Mengeruk Untung (Jakarta: PT Krisna 
Persada, 2005), h. 15. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. JENIS DAN  LOKASI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini penulis menggunakan metode Field Reaserch, 

karena penelitian ini mengkaji tentang bagaimana suatu bentuk pembebanan 

pajak progresif bagi pelaku usaha di pasar rakyat yang cenderung menggunakan 

analisis serta proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Adapun penggunaan metode tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggunakan jenis 

penelitian lapangan atau deskriptif. Metode penelitian deskriptif yang diarahkan 

untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan 

akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian 

deskriptif cenderung tidak perlu mencari dan menerangkan saling hubungan 

dan menguji hipotesis.1 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan judul Penelitian ini berlokasi di Pasar Rakyat 

Sungguminasa yang berada di Jalan K. H. Wahid Hasyim, Pandang-pandang, 

Kecamatan somba opu, Kabupaten Gowa. Adapun pertimbangan memilih lokasi 

                                                           

1Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. 
Pustaka Ilmu, 2020), h. 54 
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didasarkan pada lokasi yang mudah dijangkau. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berisikan uraian tentang pendekatan yang dipilih. Dalam penelitian ini 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan and Tailor pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilan data deskriptif berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang yang 

dapat diamati.2 

Adapun pendekatan yuridis dan sosilogis yang digunakan dalam meneliti 

adalah: 

1. Pendekatan Yuridis. Menurut Soerjono Sokanto pendekatan yuridis 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka adata sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti 

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan 

dan literaturliteratur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.3 

2. Pendekatan Empiris adalah metode penelitian yang mengumpulkan data 

melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner untuk 

menghasilkan data deskriptif analisis. Dalam konteks pembebanan pajak 

progresif, pendekatan empiris dapat digunakan untuk mengumpulkan 

                                                           

2Adi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2011), h. 2 

3Soerjono Soekanto Dan Sri Mamujdji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkata) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14 
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data tentang dampak pengenaan pajak progresif bagi pelaku UMKM 

terhadap wajib pajak, baik dampak positif maupun negatif. Pendekatan 

ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas dan 

efisiensi dari sistem pembebanan pajak progresif umkm, sehingga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak 

progresif bagi pelaku usaha UMKM di masa depan. 

C. Subjek Penelitian 

Sumber data penelitian sangat penting bagi peneliti karena keakuratan, 

kedalaman dan kelayakan data yang diperoleh bergantung pada keakuratan 

pemilihan dan jenis sumber data4. Sumber data ini dibagi menjadi dua kategori 

yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok untuk mendapatkan data. 

Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode wawancara atau interview dan observasi lapangan yang 

diperoleh langsung dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan dinas 

pajak. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari 

                                                           

4
Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Solo : Cakra Books, 2014), h. 108. 
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beberapa kajian pustaka berupa buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya 

yang berkaitan dengan materi penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian ini, karena tujuan utama yaitu mengumpulkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu 

objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, 

observasi dibedakan menjadi partisipasi dan non-partisipasi. Jenis 

observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-

partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang 

diamati dan mencatat hal hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di 

lapangan pada objek yang diteliti. 

2. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti ingin 

mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang 

dipahami individu berkaitan dengan topik sedang diteliti dan bermaksud 

untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, dimana hal tersebut 

tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lainnya. Pertanyaan 

pertanyaan yang diberikan kepada narasumber dalam wawancara 

kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang 
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dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun 

opini dari para narasumber wawancara. Adapun data yang ingin 

diperoleh dari hasil wawancara yang diperoleh dari sumber pelaku usaha 

seperti toko baju dan toko sembako, yang kedua masyarakat yang 

bertransaksi di pasar. 

3. Dokumentasi selain dengan wawancara dan observasi, teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. 5  dengan demikian maka jelaslah bahwa metode 

dokumentasi yang di pakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti 

untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti laporan, 

arsip, majalah, dan lain sebagainya. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi peneliti sendiri, 

pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data 

dari informan secara sistematis, pedoman observasi berfungsi sebagai pengarah 

jalannya oservasi sehingga penelitian bisa tepat sasaran, dan kamera atau tape 

recorder sebagai instrumen yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian 

atau observasi sebelum dicatat dalam hasil penelitian. 

                                                           

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2004), h. 240 
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F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti melakukan beberapa 

tahapan dalam pengolahan data : 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) Kegiatan utama dalam setiap 

penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi . 

Pengumpulan data dilakukan selama berhari-hari, mungkin 

berbulanbulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Adapun hasil 

obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semuanya. 

Dengan demikian peneliti akan menperoleh hasil yang banyak dan 

bervariasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction), Dalam mereduksi data setiap peneliti 

akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari 

penelitian kualitatif adalah pada temuan. Jika, peneliti dalam melakukan 

penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak 

dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data yaitu 

merupakan proses berfikir senstif yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. 

3. Penyajian Data (Data Display) setelah data reduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah reduksi reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data biasa dilakukan dalm bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan memudahkan 
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mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

4. Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) langkah 

selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. 

G. Metode Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan hal penting dalam penelitian guna mengetahui 

kebenaran data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber yaitu menguji kreadibilitas data melalui wawancara, lalu 

dilakukan observasi, kemudian dokumentasi dari satu sumber ke sumber lain. 

Apabila teknik yang dilakukan menghasilakna data yang berbeda, maka peneliti 

harus melakukan diskusi kepada narasumber yang bersangkutan untuk 

mendapatkan data yang benar sehingga dapat diberikan kesimpulan mengenai 

data tersebut.6 

 

 

 
                                                           

6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pasar Rakyat Sungguminasa 

Pasar Rakyat Sungguminasa merupakan pasar tradisional tertua yang berada 

di daerah Kabuapten Gowa. Pasar tersebut merupakan salah satu pusat 

perdagangan yang menjual banyak jenis barang dagangan yang dapat digunakan 

oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai jenis barang 

yang dijual diantaranya yaitu pakaian, emas, aksesoris, celana, sepatu, tas, 

seragam sekolah, perabotan rumah tangga, sembako (daging, sayuran, ikan, dan 

bahan makanan lainnya), dan bahan campuran lainnya. Pasar ini juga dilengkapi 

dengan pedagang kuliner dan beberapa warkop. 

Pasar Rakyat Sungguminasa didirikan pada tahun 1960 dengan luas 

tanah/bangunan sekitar ± 1 ha. Pasar ini pada awalnya merupakan tanah kosong 

milik salah seorang warga yang biasanya dipanggil dengan nama Karaeng Ajji 

yang kemudian berubah status menjadi tanah milik pemerintah Kabupaten 

Gowa. Mulanya bangunan pasar ini hanya berupa bangunan dari kayu/bambu.1 

1. Letak geografis 

Pasar Rakyat Sungguminasa berlokasi di jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 

                                                           

1
Karaeng Ajji (56 Tahun), Salah Satu Pemilik Tanah yang Dibangun Pasar, Wawancara, 

Gowa 1 April 2024. 
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Selatan. Pasar ini terletak di sekitaran pemukiman warga sehingga sangat 

strategis. Pasar Rakyat Sungguminasa beroperasi setiap hari mulai dari pukul 

08.00-17.00 WITA. Pasar ini dikelola oleh Kepala Pasar yang bernama H. Abdul 

Rajab Dg. Tunru yang telah menjabat selama 2 tahun.2 

Adapun batas-batas wilayah Pasar Rakyat Sungguminasa yaitu: 

 Sebelah Utara : Jln. K.H. Wahid Hasyim 

 Sebelah Timur : Jln. Syamsuddin Tunru  

 Sebelah Selatan : Jln. Alternatif / Tanggul Sungai Jene’ Berang  

 Sebelah Barat : RT 01/RW 02 Kelurahan Sungguminasa 

Pasar Rakyat Sungguminasa pernah mengalami kebakaran pada tahun 2015. 

Peristiwa kebakaran tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik, adanya 

ketidakteraturan jaringan listrik. Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan kios 

habis terbakar sehingga pasar rakyat sungguminasa berhenti beroperasi 

sementara selama sekitar 2 tahun dan mengalami renovasi bangunan. Selama 

pasar mengalami renovasi para pedagang dibuatkan kios sementara. Para 

pedagang berjualan menggunakan kios sementara tersebut yang mengambil 

separuh badan jalan salah satu lajur Jl. Wahid Hasyim.  

Pasar Rakyat Sungguminasa memiliki fasilitas seperti WC umum, kios, 

tempat parkir, dan kantor pengelola pasar yang digunakan oleh kepala pasar 

                                                           
2
H. Abdul Rajab Dg. Tunru (50 Tahun), Kepala Pasar Rakyat Sungguminasa, Wawancara, 

Gowa 1 April 2024 
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dalam memantau keadaan pasar. Di sekitar Pasar Rakyat Sungguminasa 

terdapat pemukiman warga, toko-toko, bank, masjid, dan sekolah dasar. 

2. Letak Demografis 

Pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa berjumlah sekitar ± 527 pedagang 

yang menjual berbagai macam jenis dagangan. Para pedagang dibagi kedalam 

beberapa zona/blok berdasarkan jenis barang dagangan. Pembagian zona/blok 

dimaksudkan untuk mempermudah para pembeli dalam mecari barang yang 

dibutuhkan. Zona/blok yang terdapat di pasar ini terdiri dari 5 blok yaitu Blok A 

penjualan seperti aksesoris, kosmetik dan pakaian, Blok B penjualan seperti 

pakaian, Blok C penjualan seperti perabotan rumah tangga, Blok D penjualan 

seperti campuran, dan Blok E penjualan seperti makanan. 

Mayoritas pedagang berasal dari kabuapten Gowa, namun ada juga beberapa 

pedagang yang berasal dari daerah lain seperti Kabupaten Jeneponto, Takalar, 

dan Bone. Jumlah kios yang terdapat di Pasar Rakyat Sungguminasa sebanyak 

849 kios/los yang diantaranya hanya sebanyak 527 kios yang terisi dan sisanya 

belum terisi/masih kosong sebanyak 322 kios. 

3. Visi Misi Pasar Rakyat Sungguminasa 

a. Visi Pasar Rakyat Sungguminasa 

Mewujudkan suasana nyaman, aman, bersih, dan tertib sehingga para 

pengunjung merasa betah berbelanja dan dapat bersaing dengan pusat 

perbelanjaan lain.  
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b. Misi Pasar Rakyat Sungguminasa  

1) Menciptakan pasar bersih dan tidak bau  

2) Meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung pasar  

3) Meningkatkan perekonomian pedagang  

4) Melakukan penataan perdagangan 

4. Struktur Organisasi Pasar Rakyat Sungguminasa 

B. Mekanisme pembebanan Pajak Progresif bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Pasar Rakyat Sungguminasa 

Pajak progresif merupakan sistem perpajakan dimana tarif pajak meningkat 

seiring dengan peningkatan pendapatan atau nilai kekayaan. Dalam konteks UMKM, 

pajak progresif berarti bahwa UMKM dengan pendapatan yang lebih tinggi akan 

dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada UMKM dengan pendapatan yang lebih 

rendah. 

Berdasarkan temuan data dan observasi yang dilakukan di pasar rakyat 

Sungguminasa yang memiliki fungsi sebagai pusat atau tempat yang mewadahi 

aktivitas jual beli yang dilakukan secara tradisonal yaitu bertemunya penjual 

dan pembeli secara langsung. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pasar Rakyat 

Sungguminasa terkait mekanisme pembebanan pajak progresif bagi Pelaku 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Rakyat Sungguminasa 

terdapat 3 mekanisme yang dilakukan yaitu : 

1. Modal pedagang 

Modal dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis maupun usaha. Modal uang merupakan 

kunci utama dalam sebuah usaha. Modal uang dalam sebuah usaha sangat 

diperlukan. Memulai sebuah kegiatan usaha, pedagang harus memiliki modal 

awal berupa uang di awal membuka usaha. Modal awal tersebut dapat 

dipergunakan untuk memiliki ataupun menyewa tempat usaha (kios) dan juga 

untuk berbelanja barang yang nantinya akan dijual kepada pembeli.  

Berdasarkan hal tersebut diatas  hasil wawancara dengan bapak oca 

selaku pemilik kios bahan campuran di Pasar Rakyat Sungguminasa. 

“modal pertama itu dek kurang lebih 150–250 juta. Tinggi modalnya 
karena harga bahan-bahan pokok kan mahal, belum lagi sewa kios 5 juta 
pertahun, tergantung posisi juga dek disini, kalau dibelakang, agak lebih murah 
bisa sampai 3 atau 5 juta paling mahal sekali itu disini blok A sama B poros kan 
dia blok pertama jadi stategis. Disini saya dek 2 kios saya sewa jadi uang sewa 
kiosku itu pertahun ada 10 juta. Belum lagi buat bayar karyawan yang dimana 
jumlah penghasilanku tidak mencapai target semntara jumlah pajak yang ku 
bayar lumayan banyak.’’3 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak oca selaku peadagang bahan 

campuran seperti beras, tepung, mentega, dan lain-lain, merasa terbebani 

dengan jumlah pajak yang harus di bayar pertahun karena jumlah pemasukan 

                                                           
3
Pak Oca (45 Tahun), Pedagang Bahan Campuran, Wawancara, Gowa 2 April 2024 
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dan pengeluaran di toko terkadang tidak sesuai dan di tambah lagi dengan gaji 

dua karyawannya. 

 Dalam perspektif yang sama ibu Sukriani selaku pedagang baju seragam 

di pasar Sungguminasa mengemukakan bahwa 

“modal pertamaku itu dek kurang lebih 100-150 juta. Kalau disini 100 
juta langsung masuk barang itupun barangnya sedikitji, kusesuaikan dengan 
pembeli, kalau kurang pembeli tidak ditambahmi lagi barangnya biasa 50 
jutaanji.,tapi kalau banyak pembeli tambahka lagi barang, jadi bertambah lagi 
modal 100 juta lebih itupun paling tinggi sekalimi. Belum lagi itu sewa kiosnya 
20 juta pertahun dan buat bayar karyawanku 2 orang serta jumlah pajak yang ku 
bayar lumayan besar.’’4 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sukriani selaku pedagang 

seragam sekolah, merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus dikeluarkan 

pertahunnya karena pemasukan perbulannya yang tidak menentu di tambah lagi 

dengan gaji para karyawan.  

 Demikian halnya dengan hasil wawancara dengan ibu saripa selaku 

pedagang sepatu 

“kalau buat modal pertama itu dek kurang lebih 150-250 juta, tinggi 
modalnya karena harga sepatukan lebih mahal dari harga pakaian, apalagi 
barang yang ku jual ada yang dari luar, barang impor, model juga tiap tahun 
berubah, jadi lebih mahal. Kalau masalah sewa kiosku saya disini 20 juta 
pertahun karena ambilka saya yang di blok A, karna dulunya startegis 
tempatnya disini, juga jalan utama tapi sekarang banyak mi pedagang sepatu 
jadi jumlah pemasukanku menurun dek.”5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu saripa penjual sepatu yang sudah 
lama berjualan di pasar sungguminasa, merasa terbebani dengan jumlah pajak 
yang begitu besar sementara jumlah penghasilan pertahun sering menggalami 
kemunduran di karenakan jumlah pedagang sepatu yang semakin banyak. 

                                                           
4
Sukriani (46 Tahun), Pedagang Baju Seragam Sekolah , Wawancara, Gowa, 2 April 2024 

5
Saripa (51 Tahun), Pedagang Alas Kaki, Wawancara, Gowa, 2 April 2024 
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2. Pendapatan Pedagang 

Pendapatan adalah hasil dari penjualan barang yang dimiliki oleh para 

pedagang yang berjualan di suatu tempat. Pendapatan pedagang ditentukan oleh 

hasil dari penjualan barang dari setiap jenis barang yang telah ditentukan 

sebelum peroses jual-beli. Harga harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran 

dan permintaan antara penjual dan pembeli di pasar. 

Jenis pendapatan yang diperoleh para pedagang di Pasar Rakyat 

Sungguminasa adalah pendapatan kotor, di mana pendapatan kotor yang 

didapat setiap harinya belum dikurangi biaya pengeluaran yang harus dibayar. 

Pendapatan kotor yang didapat pedagang setiap harinya bervariasi tergantung 

pada jenis barang yang dijual. Setiap pedagang biasanya menjual jenis barang 

yang sama namun terdapat perbedaan harga disetiap model dan bahan dari 

barang tersebut. Pendapatan yang di dapat pada hari itu belum tentu sama 

dengan pendapatan yang akan di dapat pada kemudian hari. Pendapatan para 

pedagang berpengaruh terhadap jumlah pembeli yang belanja pada saat itu. 

Bapak Oca salah seorang pedagang bahan campuran di Pasar Rakyat 

Sungguminasa mengatakan bahwa pendapatan per harinya tidak menentu dan 

pendapatan pada hari biasa berbeda dengan pendapatan hari minggu,  hari 

menjelang idul fitri maupun idul adha. Pembeli lebih ramai datang pada saat 

hari-hari tersebut.  
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Berdasarkan uraian diatas hasil wawancara dengan bapak Oca 

mengemukakan bahwa 

“tidak menentu juga karena kan bukan harga pasti, tawar-menawar toh, 
kadang satu juta per hari, kurang lebih segitulah. Ramai itu biasa kalau hari 
minggu, sama mau lebaran, orang banyak beli bahan-bahan untuk buat kue” 

 
Seiring dengan perspektif dari bapak Oca, ibu sukriani selaku pedagang 

baju seragam juga berpendapat bahwa   

“pendapatan tidak menentu ki sesuaikan dengan kondisi pembelinya baru 
kan menawar harga toh. Karena biasa dapat satu biasa lebih satu biasa dua juga 
per hari. Itu nda tentu juga karena kan barang yang laku nda menentu juga 
kadang barang-barang yang murah kadang yang mahal juga. Belum lagi untuk 
gaji karyawan per harinya jadi nda menentu. Tapi biasa tertambah lagi lebih 
banyak pendapatan kalau hari hari masuk sekolah dan penerimaan siswa baru..” 

Pedagang baju seragam dengan bahan campuran mengatakan hal yang sama. 

Pendapatan yang diterima oleh pedagang tidak memiliki ketetapan. Pendapatan 

yang didapat saat ini belum tentu sama dengan yang didapat kemudian hari. 

Demikian halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Saripati selaku 

pedagang sepatu: 

“pendapatanku tidak menentuki nak, disesuaikan dengan kondisi 
pembelinya barukan sistem tawar menawar harga toh jadi biasa dapatka satu 
atau biasa lebih satu juta perhari tergantung iya nak biasa hari-hari mau lebaran 
atau mau masuk sekolah banyak beli sepatu untuk sekolah. Belum lagi untuk gaji 
karyawan perhari jadi tidak menentuki.’’  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 pedagang yang ada di pasar 

sungguminasa rata-rata mengemukakan bahwa jumlah pemasukan tidak 



 

54 
 

menentu sehingga membuat para pedagang merasa kebingunggan dengan 

jumlah pajak yang harus di keluarkan pertahunnya. 

3. Pengeluaran Pedagang 

Pendapatan pedagang setiap harinya masih hitungan kotor. Pendapatan 

yang diperoleh setiap hari harus dikurangi dengan biaya harian dan gaji 

karyawan. Pendapatan yang diterima oleh para pedagang harus dibagi dengan 

biaya pengeluaran yang harus dibayar dan dipenuhi. Biaya merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sebuah usaha. Pendapatan yang 

diperoleh para pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa harus dibagi dengan 

biaya pengeluaran yang harus dibayar setiap hari, bulan, dan juga setiap 

tahunnya Pembagian biaya pengeluaran pedagang Pasar Rakyat Sungguminasa 

adalah sebagai berikut:  

a) Biaya Produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang baru 

dalam jumlah banyak untuk penambahan barang jualan di kios  

b) Biaya Pemasaran, yaitu biaya perlengkapan untuk membantu pemasaran 

barang yang dijual, seperti biaya pengeluaran untuk fasilitas kios dan biaya 

pengeluaran untuk karyawan yang bekerja di kios  

c) Biaya Retribusi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk keberlangsungan 

usaha. Biaya retribusi ini langsung diberikan pada pihak yang bersangkutan. 

Biaya retribusi ini meliputi biaya karcis, keamanan, kebersihan, dan pajak 

bulanan yang diberikan kepada pihak Pasar Rakyat Sungguminasa. 
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Berdasarkan gambaran mekanisme pembebanan pajak progresif di pasar 

rakyat sungguminasa yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme pembebanan pajak progresif meliputi modal, pendapatan, 

pengeluaran. Sistem jual beli yang digunakan para pedagang yaitu sistem tawar 

menawar. Para pedagang dalam memasarkan dagangannya dibantu oleh 

karyawannya. Karyawan yang diperlukan sesuai dengan kondisi. Modal yang 

mereka butuhkan sekitar 100 juta-250 juta, sedangkan untuk pendapatan para 

pedagang perdua bulannya mendapatkan sekitar 50 juta-75 juta dan lebih besar 

pada saat ramadhan dan menjelang lebaran. Selama berjualan di pasar rakyat 

sungguminasa para pedagang melakukan pengeluaran biaya harian, bulanan dan 

pajak penghasilan yang berbeda-beda tergantung posisi, luas kios dan 

penghasilan yang dimiliki mereka. 

C. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pembebanan Pajak 

Progresif Bagi Pelaku UMKM 

Pajak progresif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat 

dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan beberapa pertimbangan. 

Hukum ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan 

keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, termasuk UMKM sebagai pilar 

ekonomi yang penting. Di bawah hukum ekonomi syariah, pajak progresif pada 

UMKM bisa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan dan 

keadilan sosial. Ini dapat dilihat sebagai cara untuk mendorong pemerataan 
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pendapatan dan kekayaan di antara anggota masyarakat, sehingga mengurangi 

kesenjangan ekonomi. 

Adapun dalam hadis rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud ra, 

yang mengatur tentang perpajakan. sebagai berikut: 

عْثُ  قهاله   ً سُىله  سه ه ى اللّ    زه ُ  صه ٍْه   اللّ  هه ه ىه  عه سه ن ةه  ٌهدْخُمُ  له  قهاله  وه ةُ  انْجه اح  كْس   صه  يه

Artinya: 

“Rasulullah saw. bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang mengambil 

pajak secara zhalim”. 

Hadis tersebut menegaskan bahwa tindakan zalim dalam pengambilan 

pajak atau hak orang lain dapat menghalangi seseorang dari masuk surga. Hal 

Ini menggambarkan pentingnya etika dan keadilan dalam setiap aspek 

kehidupan, termasuk dalam urusan finansial dan ekonomi. Adapun Secara 

keseluruhan, hadis ini mengajarkan umat Muslim untuk memperlakukan hak-

hak orang lain dengan adil dan tidak menyalah gunakan kekuasaan atau posisi 

untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.  

Dalam menerapkan pajak progresif untuk UMKM, perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip syariah dan memperhitungkan kondisi keuangan serta 

kemampuan pemilik UMKM. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan: 

1. Dalam keadilan, Pajak harus diterapkan secara adil dan proporsional, 
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dengan memperhitungkan kemampuan finansial UMKM dan manfaat 

yang mereka terima dari infrastruktur dan layanan publik. 

2. Dalam keseimbangan, Pajak progresif harus seimbang sehingga tidak 

memberatkan UMKM secara berlebihan sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka. 

3. Dalam kepentingan publik, Pajak yang diterapkan harus mengakomodasi 

kepentingan publik, termasuk penyediaan layanan publik yang 

berkualitas bagi masyarakat secara umum. 

4. Dalam pemerataan kekayaan, Pajak progresif dapat menjadi instrumen 

untuk mendorong pemerataan kekayaan dan pendapatan di masyarakat, 

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

5. Dalam pertimbangan khusus, Perlu ada pertimbangan khusus terhadap 

kondisi dan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, jenis industri, dan 

lokasi geografisnya. 

Penerapan pajak progresif untuk UMKM dalam kerangka hukum ekonomi 

syariah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan 

pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditekankan dalam pandangan 

ekonomi syariah. 

Menurut Undang-undang No. 55 tahun 2022 tentang  Usaha Mikro, Kecil, Dan 
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Menengah (UMKM),6 undang-undang ini menjelaskan mengenai pajak UMKM 

yang mencakup kriteria seperti jumlah omzet atau nilai aset tertentu, serta bertujuan 

untuk memberikan kemudahan, keringanan, dan keadilan dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan bagi UMKM. Hal ini dilakukan untuk mendukung 

pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.  

Adapun cara menghitung jumlah Pph terutang, UMKM harus mengetahui 

dasar pengenaan pajak penghasilannya, sebagai berikut: menghitung jumlah 

penghasilan kena pajak, kemudian mengalikannya dengan tarif pajak badan bagi 

WP badan atau mengalikan dengan tarif pajak progresif PPh Pasal 17 ayat (1) 

bagi WP Pribadi Pengusaha UMKM ataupun WP badan yang memiliki kewajiban 

memungut PPh 21 karyawan harus memerhatikan pajak progresif WP Pribadi 

ini.  

Pembebanan pajak bagi umkm yang harus mereka bayar sesuai dengan 

berapa penghasilan yang mereka dapatkan seperti yang berpenghasilan 

dibawah Rp.500 juta pertahun dikenai pajak sebasar 0,5% dengan jangka waktu 

yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan PP No.55 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak 

penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang ada di 

indonesia di rancang untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan sektor 

UMKM yang dimana merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Terdapat 
                                                           

6
Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang  Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 

(UMKM) 
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beberapa poin penting mengenai pajak UMKM yang ada di indonesia sebagai 

berikut:  

a. Kewajiban Pajak 

1. Pajak Penghasilan (PPh) UMKM: UMKM di Indonesia umumnya 

dikenakan PPh Final yang dihitung berdasarkan omset (pendapatan 

bruto) mereka. Berdasarkan aturan yang berlaku, UMKM dengan omset 

tertentu (misalnya, di bawah Rp 4,8 miliar per tahun) dapat dikenakan 

tarif pajak final yang lebih rendah. Tarif ini bervariasi tergantung pada 

kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): UMKM yang omzetnya di bawah batas 

tertentu (misalnya, Rp 4,8 miliar per tahun) biasanya tidak wajib 

memungut PPN. Namun, jika omzet UMKM melebihi batas tersebut, 

mereka harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mulai 

memungut PPN atas barang atau jasa yang mereka jual. 

b. Fasilitas dan Insentif Pajak 

1. PPh Final: Untuk UMKM dengan omzet di bawah batas yang ditentukan, 

tarif PPh Final bisa lebih rendah, misalnya 0,5% dari omzet untuk UMKM 

kecil dan menengah. 

2. Pengurangan atau Pembebasan PPN: UMKM yang beromzet di bawah 

batas tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memungut dan 

melaporkan PPN, memberikan mereka kemudahan administratif. 
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3. keringanan Administrasi: UMKM sering kali diberikan kemudahan dalam 

hal administrasi pajak, seperti pelaporan yang lebih sederhana dan 

pengurangan beban administratif. 

c. Pendaftaran dan Pelaporan: 

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Setiap UMKM harus mendaftar untuk 

mendapatkan NPWP sebagai identitas pajak. 

2. Laporan SPT: UMKM yang dikenakan PPh Final biasanya perlu 

menyampaikan SPT Tahunan PPh Final untuk melaporkan omzet dan 

menghitung kewajiban pajak. 

d. Pentingnya Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak penting untuk menghindari sanksi dan denda. Selain itu, 

kepatuhan juga membantu UMKM dalam membangun reputasi dan 

kredibilitas di mata pelanggan, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Aturan 

pajak dapat berubah, jadi penting untuk selalu memeriksa peraturan terbaru 

dari Direktorat Jenderal Pajak atau berkonsultasi dengan konsultan pajak 

untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan sesuai dengan 

kebutuhan bisnis Anda. 

Berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai pembebanan 

pajak progresif Bagi Pelaku UMKM yang merujuk pada PP No. 55 tahun 2022, 

tidak di terapkan dalam bentuk yang sama seperti pajak progresif pada 

umumnya. UMKM biasanya di kenakan tarif pajak yang lebih sederhana dan 
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rendah dibandingkan dengan perusahaan besar seperti yang telah di jelaskan di 

atas. yang dimana untuk UMKM pemerintah indonesia memberlakukan tarif 

pajak yang berbeda berdasarkan jenis usaha dan skala usahanya. Misalnya 

umkm dengan penghasilan di bawah batas tertentu, pajak penghasilan (PPh) 

bisa di kenakan tarif final dengan persentasi tetap. Tarif ini umumnya lebih 

rendah dari pada tarif progresif yang berlaku untuk perusahaan besar atau 

individu dengan pendapatan tinggi.   

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pajak 

yang harus di keluarkan oleh para pedagang yang ada di pasar rakyat 

sungguminasa lebih rendah dari pada pelaku usaha di perusahaan besar atau 

individu dengan pendapatan tinggi pertahunnya.  Namun fakta yang terjadi di 

pasar rakyat sungguminasa bertolak belaka dengan jumlah pajak yang harus di 

bayar, dimana pendapatan ekonomi para pedagang yang tidak stabil harus 

membayar pajak yang sebanding dengan jumlah pajak yang sama dengan pelaku 

usaha yang memiliki omset tinggi atau stabil pertahunnya. 

 

 

   



 

62 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti menunjukan bahwa pembebanan 

pajak progresif yang ada di pasar rakyat sungguminasa tidak sesuai dengan PP 

No. 55 tahun 2022 dan hukum ekonomi syariah, hal itu karena: 

1. Mekanisme pembebanan pajak progresif bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) di pasar Rakyat Sungguminasa bahwa Selama 

berjualan di pasar rakyat sungguminasa para pedagang melakukan 

pengeluaran biaya harian, bulanan dan pajak penghasilan yang berbeda-

beda tergantung posisi, luas kios dan penghasilan yang dimiliki mereka. 

2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pembebanan Pajak Progresif Bagi 

Pelaku UMKM di pasar Rakyat Sungguminasa di anggap tidak sesuai 

dengan PP No.55 Tahun 2022, karena jumlah pemasukan pertahun tidak 

menentu sementara sistem pembayaran pajak masih sebanding dengan 

perusahaan tinggi atau individu yang berpenghasilan tinggi pertahun. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka implikasi penelitian ini 

Pajak progresif cenderung meningkat seiring dengan pendapatan atau 

keuntungan. UMKM yang berhasil dan menghasilkan lebih banyak pendapatan 

mungkin harus membayar lebih banyak pajak sebagai hasilnya. Ini dapat 
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menjadi beban tambahan bagi UMKM yang baru berkembang dan mungkin 

belum memiliki margin keuntungan yang besar. Meskipun pajak progresif dapat 

menimbulkan beban tambahan bagi UMKM yang sukses, mereka juga dapat 

memberikan insentif bagi UMKM untuk tumbuh secara bertahap. Jika pajak 

progresif diterapkan dengan bijak, UMKM yang berkembang dapat 

memanfaatkan pendapatan tambahan mereka untuk berinvestasi kembali dalam 

bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang seimbang.  

UMKM mungkin perlu meningkatkan keterampilan akuntansi dan 

perpajakan mereka untuk mengelola kenaikan pajak yang disebabkan oleh 

sistem progresif. Hal ini dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak yang 

lebih baik di kalangan UMKM, karena mereka perlu memahami dan mematuhi 

aturan perpajakan dengan lebih cermat. 

Penting untuk terus mengevaluasi dampak pajak progresif pada UMKM dan 

memastikan bahwa sistem tersebut tidak menghambat pertumbuhan bisnis atau 

menciptakan hambatan yang tidak diinginkan bagi UMKM. Penyesuaian 

peraturan pajak dan kebijakan yang tepat mungkin diperlukan untuk 

mengoptimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatifnya. 
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