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ABSTRAK 

Nama : Risky Maulidyana 

NIM : 90400119005 

Judul : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Ideologi Pancasila 

  Pada Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor  

                SAMSAT) 

   

Penelitian ini membahas tentang perilaku kepatuhan wajib pajak berbasis 
ideologi Pancasila dimana pokok permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan bagaimana konsep kepatuhan 
wajib pajak berbasis ideologi pancasila di kantor Samsat bulukumba. Adapun 
tujuannya yaitu Untuk menganalisis kepatuhan pajak dan Untuk menjelaskan 
penerapan konsep kepatuhan pajak berbasis ideologi pancasila. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif 
dan fenomenologi transendental sebagai pendekatan penelitian. Data 
penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Tahap 
reduksi data terdiri dari noema, noesis dan analisis intensional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan wajib pajak membayar pajaknya 
yaitu karena adanya rasa tanggungjawab dan cinta tanah air walaupun begitu 
kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Bulukumba turun 3 tahun terakhir 
mulai dari tahun 2021-2023 hingga 46%. Sementara kepatuhan berbasis 
ideologi pancasila yaitu: pertama kepatuhan wajib pajak berbasis beriman dan 
berakhlak adalah bentuk ketaatan kepada pemimpin dan berperilaku adil 
terhadap diri sendiri dan sesama. Kedua kepatuhan wajib pajak berbasis 
persatuan yaitu menganggap pajak adalah wadah pemersatu bangsa. Ketiga 
kepatuhan wajib pajak berbasis toleransi dengan menganggab bahwa pajak 
untuk membantu sesama. Keempat kepatuhan pajak berbasis bernalar kritis 
dimana ada rasa takut akan sanksi yang diterima dan beranggapan bahwa dana 
perpajakan telah dikelolah baik oleh pemerintah 

Kata Kunci: Ideologi Pacasila, kepatuhan Pajak Kendaraan 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagian besar pendanaan untuk program-program sosial dan 

bentuk-bentuk pengeluaran pemerintah lainnya berasal dari pajak. 

(Hardiningsih dan Yulianawati,  2011). Menurut Isawati, (2017) yang 

berpendapat bahwa pajak adalah kontributor utama bagi kas negara dan 

bentuk-bentuk lain dari pengeluaran dan pertumbuhan pemerintah. 

Menurut Cindy dan Yenni, (2013) jika negara tidak mengamanatkan 

pemungutan pajak secara langsung, pajak dapat digambarkan sebagai 

pungutan yang dikenakan kepada warga negara oleh negara sesuai 

dengan undang-undang yang relevan. 

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua komponen utama 

dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak daerah merupakan salah satu 

sumber awal pendapatan daerah, sehingga memiliki peran penting 

dalam mendukung pembangunan daerah dan berkontribusi pada 

anggaran umum daerah, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kejelian pemerintah 

daerah dalam menelusuri dan mengidentifikasi potensi daerahnya 

sangat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menemukan sumber 

pendapatan untuk kebutuhan keuangan lembaga negara yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, oleh karena itu pembangunan daerah 

diharapkan dari pendapatan pajak daerah. 
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Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang 

berkontribusi terhadap pajak daerah (Nini, 2021). Ketika dua atau lebih 

kendaraan bermotor dimiliki atau dioperasikan oleh satu orang, maka 

pemilik atau pengelola dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor, yang 

sering dikenal dengan sebutan PKB (Marlinah, 2018). Berbicara tentang 

pajak, tentu saja, menyinggung tanggung jawab wajib pajak. Oleh karena 

itu, untuk memastikan bahwa wajib pajak patuh, perlu untuk 

meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perlunya membayar 

pajak. Salah satu tanda bahwa pemerintah serius dalam mencapai tujuan 

ini adalah peran pajak. Fakta bahwa pajak menyumbang 80% (delapan 

puluh persen) dari pendapatan negara menunjukkan bagaimana pajak 

berfungsi sebagai anggaran negara. Jika pajak menyumbang sebagian 

besar pendapatan negara, seperti yang dinyatakan dalam undang-

undang perpajakan, maka anggaran dianggap sehat (Misael, 2018). Maka  

kesimpulannya adalah proses  pembangunan suatu negara dilihat pada 

pajak tentu saja,  pembangunan negara berkelanjutan, begitu pula pajak. 

Membuat orang lebih sadar akan tanggung jawab pajak mereka 

seharusnya menjadi tujuan penting. Wajib pajak dipercayakan dengan 

tanggung jawab penuh untuk menangani pajak mereka, mulai dari 

pendaftaran awal hingga akuntansi, pembayaran, dan pelaporan, di 

bawah sistem penilaian mandiri yang diamanatkan oleh kebijakan 

pemerintah. Kami berharap dengan adanya sistem perpajakan ini, para 

wajib pajak akan lebih mengetahui dan mampu memenuhi kewajiban 
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keuangan mereka. Karena alasan sederhana, banyak wajib pajak yang 

masih lalai dalam membayar kewajiban mereka. Masalahnya muncul dari 

fakta bahwa individu tertentu dibebaskan dari membayar pajak (Sadewa, 

2022).  

Ketidakpatuhan akan pajak dapat dikarenakan kondisi finansial 

masing-masing individu. Tidak semua wajib pajak memiliki kondisi 

perekonomian stabil, sehingga adakalanya terjadi penundaan 

pembayaran pajak saat finansial yang tidak mendukung. Selain itu 

banyak wajib pajak beranggapan bahwa manfaat membayar pajak belum 

dirasakan secara maksimal sehingga timbul keengganan untuk 

membayarkan tanggungan pajaknya. Banyak wajib pajak yang memiliki 

citra negatif terhadap kantor pajak, terutama pasca kasus penggelapan 

pajak Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan Dhana Widyatmika pada 

tahun 2012. Distrust to the tax fisut dapat diartikan sebagai 

ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus. Kepercayaan masyarakat 

ini dirasakan oleh otoritas publik menurun karena merasa pajak telah 

disimpan tidak diurus dengan baik dan benar. Perpajakan tidak dapat 

dipisahkan dari pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang 

sebenarnya (Nugraheni dan Purwanto, 2015). 

Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap Internal Revenue 

Service dan pemerintah secara keseluruhan karena adanya kekhawatiran 

bahwa orang-orang yang tidak bertanggungjawab dapat 
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menyalahgunakan pajak yang telah mereka bayarkan. Menurut Witono 

(2016) Keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam peraturan 

perpajakan, namun pada tataran implementasinya hal ini terkadang 

dianggap oleh masyarakat menyimpang dari maksud keadilan yang 

merupakan asas perpajakan. Agar dapat dianggap adil, pemungutan 

pajak harus sesuai dengan standar tertentu, termasuk namun tidak 

terbatas pada: kesetaraan dan keadilan, kepastian (misalnya, hukumnya 

jelas), kemudahan pembayaran (misalnya, pemungutan pajak tepat 

waktu), dan keekonomisan (misalnya, biaya pemungutan) (Darmayasa, 

2019). 

Menurut Ery, (2017) Orang-orang harus memastikan untuk 

mengikuti semua hukum dan peraturan pajak. Jika tidak, hal ini akan 

mendorong penghindaran pajak, yang berarti lebih sedikit uang yang 

masuk ke kas negara. Baik faktor internal maupun eksternal memiliki 

potensi untuk mempengaruhi kewajiban wajib pajak. Faktor-faktor yang 

berada di bawah kendali wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan 

mereka terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan termasuk 

peluang pendidikan, kesadaran keberagaman, kesadaran wajib pajak, 

pemahaman pajak, rasionalitas, dan peraturan dan regulasi. Hal-hal 

seperti lokasi fisik wajib pajak dan lingkungan sekitar merupakan contoh 

variabel eksternal, yang berlawanan dengan tindakan wajib pajak itu 

sendiri, yang dikenal sebagai faktor internal (Cindy dan Yenni, 2013). 
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Perilaku wajib pajak mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan 

juga terjadi karena niat wajib pajak untuk berperilaku, apakah wajib 

pajak mempunyai kesadaran untuk membayar atau tidak (Hasanah dan 

Ardini, 2021). Teori kepatuhan pajak yang menjelaskan bahwa Wajib pajak 

yang bertanggung jawab secara hukum melaporkan penghasilannya 

dengan benar dan membayar seluruh utang pajaknya tepat waktu tanpa 

dipengaruhi oleh fiskus (Ezer dan Gozali, 2017). Indonesia merupakan 

negara demokrasi yang yang mempunyai landasan yaitu ideologi 

pancasila dimana landasan tersebut dijadikan sebagai patokan dalam 

menjalankan kehidupan sehari-harinya begitupun pada perpajakan.  

Terdapat 2 macam faktor yang menjadi syarat pemenuhan 

kewajiban wajib pajak, yaitu faktor internal wajib pajak yang lebih 

berkaitan dengan sisi psikologis wajib pajak seperti sikap, standar 

subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan dan kewajiban moral wajib 

pajak, dan eksternal. faktor yang mencakup mis. permasalahan non-

pajak yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak, seperti 

penghindaran pajak mobil (Dewi et al., 2023). Kontrol perilaku yang 

dirasakan adalah persepsi bahwa seseorang mengendalikan suatu 

perilaku (Juliani dan Sumarta, 2021). Semakin besar persepsi kontrol 

terhadap perilaku wajib pajak maka semakin sulit pula wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Kepatuhan wajib pajak menurut Nurkumalasari et al., (2020) 

berpendapat perintah pembayaran pajak dapat didefinisikan sebagai 

wajib pajak harus membayar semua kewajiban perpajakannya dan 

dengan sukarela melepaskan hak perpajakannya. memahami semua 

peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan 

benar dan jelas, menghitung jumlah utang pajak dengan tepat, membayar 

utang pajak tepat waktu, dan melaporkan utang pajak, semuanya 

merupakan cara untuk mengukur kepatuhan terhadap kewajiban wajib 

pajak berdasarkan pendapat Yani dan Kusmuriyanto (2015). 

Menurut Isawati (2017) Kepatuhan merupakan penegakan hukum 

dengan kegiatan yang taat hukum. Secara konseptual, kepatuhan 

diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi untuk mematuhi 

peraturan hukum. Hukum bukan lagi sebagai bayang-bayang alam dan 

agama, tetapi melul tatanan manusia sebagai manusia duniawi. Tatanan 

hukum merupakan model hukum tertinggi yang dianut masyarakat 

dalam peraturan hukum positif, pranata dan proses hukum berupa 

birokrasi pemerintahan dan perilaku warga negara (Suharsono dan 

Widyaiswara, 2020). Hukum di Indonesia di landaskan dalam Undakng-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan 

ideologi pancasila yang merupakan dasar yang mengatur tatanan 

berbangsa dan bernegara. 
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Penelitian ini memiliki beberapa kebaharuan salah satunya yaitu 

menggunakan basis/konsep ideologi pancasila dimana basis/konsep 

tersebut sesuai dengan karakteristik Indonesia. Indonesia menerapkan 

kebijakan pengampunan pajak dengan memberikan insentif pajak dan 

pengampunan pajak melalui beberapa kebijakan seperti peraturan 

pemerintah pengganti Undang-Undang terkait pengelolaan keuangan 

negara, kebijakan dari Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak 

terkait. Kebijakan perpajakan diberikan agar wajib pajak lebih mudah 

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Bulutoding et 

al., 2020). 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang 

dengan sukarela memenuhi kewajibannya dan secara sadar melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak 

berkewajiban untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara 

tepat waktu dan akurat. Memahami dan mematuhi persyaratan 

kepatuhan sangat penting karena ketidakpatuhan wajib pajak secara 

tidak langsung dapat menyebabkan kegiatan seperti penghindaran 

pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pengabaian kewajiban 

pajak (Rani, 2023). Akibatnya, penerimaan masyarakat dari pajak akan 
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berkurang. Oleh karena itu, perlu memahami parameter-parameter 

kepatuhan pajak seperti di bawah ini: 

1. Kesadaran untuk mendaftsr debagai wajib pajak. 

2. Ajukan surat pemberitahuan (STP) pajak tepat waktu. 

3. Menghitung dan mebayar pajak atas peghasilan yang diperoleh 

wajib pajak 

4. Pembayaran penangguhan pajak (STP/PDB) di muka pada waktu 

yang tepat. 

Pajak merupakan perwujudan untuk mengimplementasikan nilai-

nilai Pancasila terutama dalam sila keadilan sosial. Agama yang baik, 

kemanusiaan yang beradab, persatuan rakyat, kedaulatan rakyat, dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya dapat 

ditemukan dalam cita-cita Pancasila yang mengagumkan. Karena 

Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, maka tujuannya adalah 

untuk memupuk persatuan nasional. Mengarahkan rakyat Indonesia 

pada tujuan-tujuan tersebut dan menggerakkan serta mengarahkan 

rakyat Indonesia pada kerja-kerja pembangunan. 

Karakteristik falsafah pancasila tentang hukum perpajakan 

meliputi aspek budaya, material dan politik. Perspektif budaya 

menitikberatkan pada kesadaran individu terhadap kewajiban 

perpajakan. Sistem pertama ini didasarkan pada hubungan antara 

keyakinan warga dan pihak pajak yang menghasilkan kepatuhan pajak. 
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Kemudian aspek material, yang melihat hakikat negara untuk 

menyelenggarakan kemaslahatan warga negara. Tipe kedua ini 

menginginkan negara mengintervensi melalui pajak dalam koridor 

penyelenggaraan kesehatan warga negara. Terakhir, perspektif politik 

yang tidak menginginkan terlalu banyak siksaan bagi orang kaya dapat 

memberikan kesejahteraan total. Sehingga mewujudkan karakter 

manusia Pancasila. 

Pancasila merupakan pendektan holistik dalam pendidikan 

karakter. Pancasila mempunya enam karakter seperti keimanan, 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, keberagaman 

global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan mandiri (Aryani et al., 

2022). 

Tabel 1. 1 Fokus dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Dekripsi Fokus 

1. Perilaku Kepatuhan 
wajib pajak 

• Membayar pajak. 

2. Karakter manusia 
pancasila 

• Beriman, bertakwa dan 
berakhlak. 

• Mengutamakan persatuan 
• Jiwa toleransi 
• Bernalar kritis. 

Sumber Rani (2023) dan Oktavia & Rube’i (2017) 
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C. Rumusan Masalah 

Kepatuhan identik dengan disiplin. Disiplin muncul dari rasa takut 

menerima sanksi jika tidak bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada, 

oleh karena itu ada dorongan bersifat eksternal. Di sisi lain, hati nurani, 

dimana motivasi terkuat untuk bertindak berasal dari diri sendiri. Selain 

itu wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dapat 

terjebak dalam pemahaman yang salah, dan wajib pajak dapat melanggar 

peraturan perpajakan untuk menghindari pajak, ini berarti kepatuhan 

terhadap penegakan pajak yang tepat bisa gagal. Ada dua strategi 

kepatuhan terkait pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan secara 

konsisten demi kenyamanan pelayanan yang terbaik (make it easy) dan 

pelayanan memberikan dukungan dan pencerahan, bagaimana 

memahami peraturan perpajakan dengan benar dan prosedur 

administrasi yang menyertainya (assist to comply). Adapun rumusan 

masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kepatuhan pajak pada wajib pajak kendaraan bermotor 

yang terdaftar di kantor SAMSAT Bulukumba? 

2. Bagaimana konsep kepatuhan pajak berbasis ideologi pancasila di 

kantor SAMSAT Bulukumba? 

D. Tujuan Masalah 

1. Untuk menganalisis kepatuhan pajak pada wajib pajak kendaraan 

bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Bulukumba bermotor. 
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2. Untuk menjelaskan penerapan konsep kepatuhan pajak berbasis 

ideologi pancasila kantor SAMSAT Bulukumba. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan teoretis 

mengenai kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang dikaitkan 

dengan konsep ideologi pancasila yang bermanfaat untuk 

pengembangan pengetahuan terhadap keterkaitan dengan kepatuhan 

pajak. Sedangkan manfaatnya dalam teori kepatuhan yaitu untuk 

menjelaskan atau menggambarkan kepatuhan dari pendekatan yang 

multi disiplin, termasuk psikologi dan pendidikan kepada wajib pajak 

berdasarkan nilai-nilai pancasila. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis yaitu dengan menyeimbangkan government-

centered melalui peningkatan profesional otoritas pajak dan bagi 

Wajib Pajak (WP) menuju kesadaran inklus. 

F. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1 Ibnu Witono 
(2008) 

Peranan Pengetahuan 
Pajak pada Kepatuhan 
Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
informasi perpajakan 
dan persepsi keadilan 
pajak berpengaruh 
signifikan terhadap 
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tingkat kewajiban 
perpajakan. 

2 Kadek Juniati 
Putri dan Putu 
Ery Setiawan 
(2017) 

Pengaruh Kesadaran, 
Pengetahuan Dan 
Pemahaman 
Perpajakan, Kualitas 
Pelayanan Dan Sanksi 
Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
kesadaran, 
pengetahuan dan 
pemahaman wajib 
pajak terhadap 
peraturan perpajakan, 
kualitas pelayanan dan 
konsekuensi 
perpajakan 
berpengaruh positif 
terhadap pemenuhan 
kewajiban wajib pajak. 

4 Tri Isawati 
(2017) 

Pengaruh Tingkat 
Pendapatan, 
Pengetahuan 
Perpajakan, 
Pelayanan Pajak Serta 
Sanksi Pajak 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Dalam 
Membayar Pajak Bumi 
Dan Bangunan 

 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
variabel informasi 
perpajakan, pelayanan 
perpajakan dan denda 
pajak berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kewajiban 
wajib pajak membayar 
pajak bumi dan 
bangunan, sedangkan 
variabel pendapatan 
berpengaruh negatif 
dan tidak berpengaruh 
signifikan ketika pajak 
dibayar 

5 Nurkumalasari 
et al., (2020) 

Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Hotel Kota 
Madiun 

Penelitian ini akan 
meningkatkan 
kesadaran, 
administrasi 
perpajakan dan sanksi 
pajak akan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
wajib pajak hotel di 
kota Madiun. 
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6 Juliani dan 
Rian Sumarta 
(2021) 

Faktor-Faktor Yang 
Memengaruhi Tingkat 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi 
Di Kpp Wilayah 
Jakarta Utara 

Juliani 

Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 
persepsi wajib pajak, 
sanksi perpajakan, dan 
kewajiban moral 
berpengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan 
wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar 
di KPP wilayah Jakarta 
Utara. 

7 I Nyoman 
Darmayasa 
(2019) 

Preskriptif Ketentuan 
Umum Perpajakan 
Pada Perspektif 
Akuntansi Pancasila 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
keseimbangan 
pembentukan 
pemerintahan yang 
berpusat pada 
pemerintah 
(objektivitas) dan 
wajib pajak 
(subjektivitas) 
merupakan wujud dari 
akuntansi yang 
terinformasi dan 
politik non-partisan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Teori Kepatuhan (compliance theory) 

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan tentang keadaan 

dimana seseorang mematuhi suatu perintah atau aturan (Rahmadhani et 

al., 2020). Dasar dari kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan 

seseorang akan tanggung jawab pajaknya sebagaimana diatur dalam 

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sosiologi dan psikologi 

adalah dua disiplin ilmu sosial yang telah meneliti teori kepatuhan, yang 

menyatakan bahwa sosialisasi secara signifikan mempengaruhi perilaku 

kepatuhan seseorang (Faaz et al., 2020) 

Salah satu hasil yang mungkin dari teori kepatuhan adalah 

peningkatan jumlah orang yang berusaha membayar pajak tepat waktu 

dan mematuhi semua peraturan yang relevan (Puteri et al., 2019). Selain 

membantu negara memenuhi kewajibannya, seperti membangun 

infrastruktur untuk mendukung layanan publik, pembayar pajak yang 

membayar pajak tepat waktu juga akan mendapatkan keuntungan 

karena terhindar dari denda keterlambatan. 

Menurut Dewi et al (2022) Seseorang cenderung mengikuti aturan-

aturan yang dianggapnya tepat dan konsisten dengan standar 

internalnya. Mematuhi hukum dipandang sebagai hal yang tak 

terelakkan ketika seseorang menganut komitmen normatif melalui etika 
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pribadi (komitmen normatif melalui moralitas), tetapi ketika seseorang 

menganut komitmen normatif melalui legitimasi, mereka mematuhi 

peraturan karena hukum memiliki wewenang untuk bertindak melalui 

pejabat yang berwenang. Kewajiban moral wajib pajak adalah keinginan 

mereka untuk bertindak dengan cara yang patuh dalam hal membayar 

pajak (Gustiari dan Suprasto, 2018). Menurut Masita, (2019) ada 2 

pandangan dalam literatur sosialogi mengenai kepatuhan kepada 

hukum, yaitu: 

1. Menurut para pendukung perspektif instrumental, orang bertindak 

semata-mata karena kepentingan pribadi dan sebagai respons 

terhadap perubahan perilaku mereka sendiri. 

2. Teori normatif menentang egosentrisme dan berfokus pada apa 

yang orang lain anggap sebagai moral. Dalam teori pertama, yang 

dikenal sebagai “komitmen normatif melalui etika,” orang 

mengikuti aturan karena mereka pikir aturan itu perlu; dalam teori 

kedua, yang dikenal sebagai “komitmen normatif melalui 

legitimasi,” orang melakukan hal yang sama karena mereka 

percaya bahwa lembaga yang membuat undang-undang memiliki 

wewenang untuk melakukannya. perbedaan yang nyata akan ada 

antara pembayar pajak yang memiliki komitmen moral yang kuat 

dan yang tidak. 
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Kewajiban moral merupakan insentif yang melekat pada wajib 

pajak untuk patuh membayar pajak, dan wajib pajak dengan kewajiban 

moral yang tinggi juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam 

membayar pajak. Wajib pajak juga akan lebih mungkin untuk mematuhi 

peraturan perpajakan, sesuai dengan gagasan kepatuhan, karena hal 

tersebut merupakan kewajiban dan keuntungan bagi wajib pajak. 

Menyadari tanggung jawab perpajakannya dan bertindak sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan adalah kepatuhan wajib 

pajak. 

ك 
َ
 مَال

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ؤ
َ
هْرَك

َ
بَ ظ َ  ضََ

ْ
 اِسْمَعْ وَأطِعْ وَإِن

Artinya: “Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia 
memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu”. 

 

Menentang para pemimpin pada masa itu memiliki konsekuensi 

yang lebih buruk dibandingkan sekadar menerima ketidakadilan yang 

mereka alami. Menahan penindasan dan ketidakadilan mereka 

(pemukulan dan perampasan harta benda kami) tentu saja merupakan 

suatu kerugian, namun melawan mereka jelas merupakan kerugian yang 

lebih besar. Karena akan berakibat hancurnya persatuan umat Islam dan 

memudahkan orang-orang kafir. Untuk mengendalikan umat Islam (yang 

terpecah belah dan tidak bersatu). Sistem kepercayaan yang kuat di 

antara para wajib pajak akan meningkatkan kesadaran mereka untuk 

membayar pajak. Karena tidak ada pembenaran untuk tidak bertindak 
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secara terhormat dan patuh, kepercayaan dapat mengatur perilaku wajib 

pajak dan mencegah mereka melakukan hal-hal yang melanggar undang-

undang perpajakan (Bulutoding, et al., 2020). Jika dalam pajak dan 

dihubungkan dengan ideologi bisa nilai dari sila ke tiga yaitu persatuan 

akan luntur karena dengan ketidakpatuahan dalam membayar pajak 

maka tidak bersatu dalam membangn bangsa. 

Dalam penelitian Madjodjo dan Baharuddin (2022) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan menjabarkan persyaratan kepatuhan 

wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pasal 

17C(2) menjadi dasar bagi standar-standar berikutnya : 

1. Mengirim surat pemberitahuan tepat waktu, 

2. Tidak ada utang pajak untuk semua jenis pajak, kecuali utang pajak 

yang sah untuk diangsur atau pembayaran pajak tangguhan, 

3. Catatan akuntansi yang telah diaudit oleh otoritas pengawas 

keuangan publik atau akuntan dan dinyatakan bebas dari salah saji 

material selama setidaknya tiga tahun berjalan atau, jika tidak, 

dalam kondisi pasar saat ini, selama tiga tahun berjalan. Hasil 

perhitungan pajak tidak terpengaruh oleh pengecualian. Hal lain 

yang perlu ditekankan adalah bahwa audit atas laporan keuangan 

memerlukan laporan komprehensif yang merekonsiliasi laba rugi 

operasional dengan pajak. 
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4. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, saya tidak pernah 

dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Menurut Nur (2018) Ketika pembayar pajak bersedia membayar 

pajak sesuai ketentuan tanpa takut akan sanksi hukum atau 

administratif, investigasi mendalam, peringatan, atau ancaman, maka 

kami mengatakan bahwa mereka patuh terhadap hukum. Untuk 

berkontribusi secara sukarela pada pembangunan negara, wajib pajak 

harus mematuhi kewajiban pajak mereka (Halawa dan Saragih, 2019).  

Menurut Atarwaman (2020) Ketika seorang wajib pajak mematuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan persyaratan undang-undang 

dan peraturan perpajakan suatu negara, maka hal ini disebut sebagai 

kepatuhan wajib pajak. Anggota masyarakat akan lebih termotivasi 

untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka sebagai hasil dari 

layanan yang ditawarkan. Ketika Departemen Pajak Umum dalam hal ini 

otoritas pajak menawarkan layanan terkait pajak kepada masyarakat, 

layanan tersebut membantu masyarakat memenuhi kewajiban dan hak 

terkait pajak mereka. 

Sejalan dengan pendapat Fetrisia (2020) yang mengatakan wajib 

pajak akan lebih bersemangat untuk membayar bagian mereka yang adil 

ketika mereka menerima bantuan berkualitas tinggi dari petugas pajak 

ketika mereka memiliki pertanyaan atau masalah tentang pajak mereka. 
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Wajib pajak harus menghadapi hukuman atau denda atas 

ketidakpatuhan atau keterlambatan membayar pajak jika kita ingin 

mereka berhenti melakukannya. Salah satu cara untuk memastikan 

bahwa wajib pajak membayar pajak mereka tepat waktu adalah dengan 

mengenakan sanksi. Temuan penelitian Sumarta (2021) memberikan 

kepercayaan pada gagasan bahwa wajib pajak akan lebih mungkin untuk 

mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan jika 

mereka dikenakan sanksi untuk melakukannya.. 

Selain memenuhi kriteria tersebut, Wajib Pajak orang pribadi 

cenderung tidak mematuhinya. Individu cenderung mengutamakan hak 

dibandingkan kewajiban, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dirinya 

dan keluarganya. Sedangkan pajak adalah kontribusi kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (enforceable) tanpa mengambil manfaat 

dari jasa peminjaman (anti kinerja), sehingga dipertanggungjawabkan 

secara nyata serta dipakai untuk melunasi biaya-biaya umum. (Saputra, 

2013). Banyaknya kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi membuat 

tidak ada waktu untuk memikirkan pajak apalagi membayarnya. 

B. Ideologi Pancasila 

Indonesia memiliki falsafah yang paling terkenal didalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berkaitan dengan pancasila 

yang merupakan ideologi. Pancasila mengandung nilai-nilai keagamaan 

yang tertuang pada sila pertama Pancasila, yaitu: Iman kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa adalah perintah yang pertama, landasannya dijelaskan 

oleh empat sila selebihnya. (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Menurut 

Elizabeth (2022) pancasila terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan 

saling memenuhi syarat. Lima sila dalam pancasila juga dikatakan 

bersifat filosofis. Nalar filosofis memiliki pengertian bahwa ia 

merupakan organ atau kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan 

dan bekerjasama serta mempunyai tujuan yang sama. Akuntansi dalam 

pancasila merupakan tanggung jawab manusia dihadapan Tuhan melalui 

memanusiakan manusia, semangat persaudaraan, mengangkat derajat 

kemanusiaan dan menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani 

manusia sesuai dengan kegiatan perekonomian (Nanda, 2017). 

Pajak sendiri memiliki peran penting dalam poin-poin 

implementasi pancasila. Pajak tidak hanya berperan sebagai sila dalam 

pancasila, untuk menjamin keadilan dan pemerataan sosial bagi rakyat 

Indonesia, tetapi pajak berperan aktif dalam berbagai bidang pancasila. 

Sebagai dasar ideologi Indonesia, Pancasila juga sangat penting dalam 

menentukan persyaratan pajak dalam hal membayar pajak, misalnya : 

1. Alinea pertama ketuhanan yang Maha Esa  

Salah satunya nilai syukur, bentuk kegiatan yang menyalurkan 

penghasilan tambahan. Misalnya warga yang membantu masyarakat 

yang tidak mampu dengan membayar pajak (Putra, 2019). 
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2. Alinea ke dua kemanusiaan yang adil dan beradab 

Salah satunya nilai syukur, bentuk kegiatan yang menyalurkan 

penghasilan tambahan. maka itu adalah tindakan meremehkan serta 

merendahkan orang kaya, dengan membayar pajak seseorang bisa 

berbagi dengan orang miskin. 

3. Alinea ke tiga persatuan Indonesia 

Nilai-nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara 

(Hanafi, 2018), salah satu caranya adalah dengan menyadari 

tanggung jawab warga negara, misalnya kesadaran akan tanggung 

jawab melunasi pajak berarti seseorang ingin negaranya maju 

melalui tahapan-tahapan pembangunan, mengetahui bahwa ia 

menjalani kehidupannya sebagai warga negara. Wajib membayar 

pajak dan nasionalisme berarti keinginan untuk menjaga negara apa 

adanya demi kehormatan bangsa dan memahami kekayaan bangsa. 

(Sriyanto, 2021). 

4. Alinea ke empat kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat 

kebijasanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

Agar fungsi pajak menjadi efektif, sila ini harus mengutamakan 

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Cita-cita yang 

terkandung dalam sila keempat adalah sebagai berikut, menurut 

Suyahmo (2015): 1) mendahulukan kepentingan negara dan 

masyarakat; 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; 3) 
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memberikan hak suara kepada rakyat dalam pengambilan 

keputusan yang mempengaruhi kehidupan setiap orang; 4) berpikir 

secara kekeluargaan dalam mencapai mufakat; 5) kejujuran dan 

kesediaan untuk hidup dalam konsekuensi dari keputusan yang 

keras; 6) diskusi dilakukan dengan hikmat dan hati yang baik; 7) 

keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjaga martabat dan 

kehormatan manusia.. 

5. Alinea ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Sejalan dengan tujuan pajak, konsep panduan ini menggabungkan 

cita-cita keadilan yang berhubungan dengan manfaat publik. 

Membayar pajak adalah hak asasi manusia, dan sebagai warga 

negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk membantu 

membangun bangsa kita dengan melakukan hal-hal seperti 

mematuhi hukum dan berkontribusi pada kas negara. masyarakat, 

termasuk dirinya sendiri. Selain itu, pajak berkaitan erat dengan 

keadilan, karena pajak menciptakan keseimbangan sosial dan yang 

terpenting mencegah perselisihan (Wicaksana dan Rachman, 2018). 

Pancasila merupakan sesuatu yang hidup dalam diri masyarakat 

Indonesia dan unsur-unsurnya telah ada di Indonesia sejak zaman 

dahulu. Jadi artinya dari dulu sampai sekarang dan tentunya 

kedepannya, pancasila adalah urusan hidup bangsa Indonesia (Sitti dan 
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Suryaningsih, 2023). Oleh karena itu, pancasila ialah sebuah kebenaran 

yang tidak dapat disangkal. Pancasila sudah tidak bisa diterima lagi 

sebagai kebenaran karena pancasila itu wajib. Jadi Pancasila sebagai 

sebuah klaim yaitu salah satu sumber nilai yang berlaku di seluruh 

Indonesia dan harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun perlu 

diketahui bahwa pancasila merupakan sumber hukum dan ideologi 

bangsa Indonesia. 

C. Kepatuhan Pajak Berbasis Ideologi Pancasila 

Indonesia masih termasuk negara berkembang. Pemerintah akan 

melanjutkan upaya pembangunan di segala sektor untuk mewujudkan 

negara adil, makmur, dan sejahtera. Sesuai pedoman pemerintah 

Indonesia, pancasila. Tentu saja pembangunan yang dilaksanakan 

memerlukan penerimaan negara yang besar. Salah satu kebutuhan 

pendukungnya adalah penghasilan kena pajak dan penghasilan bukan 

pajak. Kepatuhan merupakan kunci utama pencapaian pajak penghasilan 

negara, yang kemudian dipakai sebagai pembangunan demi 

kesejahteraan rakyat. Dalam perpajakan dapat dipahami bahwa 

kepatuhan pajak adalah ketaatan, kepatuhan, dan pelaksanaan peraturan 

perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dianggap patuh jika mereka 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan membayar pajak mereka 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kode pajak (Dahrani et al., 

2021). 
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Istilah kepetahan pajak menurut Bulutoding dkk., (2020) untuk 

menggambarkan ketika wajib pajak secara formal membayar pajak 

mereka seperti yang diwajibkan oleh hukum. Ketepatan waktu 

pembayaran pajak, kebenaran surat pemberitahuan wajib pajak (SPT), 

dan pengetahuan wajib pajak mengenai pelaporan dan pendaftaran 

merupakan indikator dari hal ini. Pancasila adalah filosofi nasional yang 

memandu kebijakan pemerintah dan tindakan publik untuk mencapai 

kemakmuran nasional. Dari sila pertama hingga sila kelima Pancasila, 

yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pengertian pajak berikut 

ini menunjukkan nilai-nilai tersebut. 

Sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang 

merupakan wujud rasa syukur, toleransi, kedermawanan, kerendahan 

hati, dan ketulusan. Sikap syukur berarti menyatakan suatu perasaan 

lega, dan senang. Sebagai negara yang mayoritas muslim syukur dalam 

pandangan islam adalah pengakuan akan nikmat Allah yang dibuktikan 

dengan ketundukan kepada-Nya (Akmal dan Masyhuri, 2018).  Sehingga 

rasa syukur ialah pemanfaatan nikmat Allah sesuai dengan kehendak 

Allah sebagai pemberi nikmat. Sikap toleransi berarti saling 

menghormati satu sama lain (Nurhayati, 2023). Toleransi dibutuhkan 

untuk kehidupan sosial, apalagi di Indonesia yang terdapat perbedaan 

budaya dan perbedaan. Sementara sikap kedermawanan dan 

kerendahhatian yaitu kebaikan hati dan kemurahan hati terhadap 

manusia. Melalui tindakan amal seperti zakat, infak, atau sedekah berarti 
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dengan tulus membantu orang lain atau bersedia mengorbankan harta 

kekayaanatau bahkan jiwa dan raga-demi Allah merupakan sikap 

dermawan. (Nofiaturrahmah, 2017). 

Sikap yang demikian merupakan faktor dalam diri wajib pajak, 

sebagai sikap terhadap perilaku, yaitu sikap perilaku seorang wajib pajak 

(Pradhana, 2020) contohnya dengan melunasi pajak maka wajib pajak 

menyisihkan uangnya untuk membayar pajak demi pembangunan 

nasional bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki sifat rasa syukur, 

kedermawanan, kerendahhatian serta toleransi dengan memberi sedikit 

hartanya untuk masejahterakan yang kurang mampu yang nanti akan 

disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan seperti BLT (Bantuan 

Langsung Tunai) dan lain sebagainya. 

Sila kedua berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yaitu 

dalam nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sikap kemanusiaan 

yang universal adalah kewajiban untuk menjaga dan memperlakukan 

orang lain dengan kesopanan dan rasa hormat yang melekat pada sifat 

alamiah manusia (Matoha et al., 2013). Kesetaraan adalah pengakuan 

atas semua persamaan hak dan kewajiban mendasar tanpa diskriminasi 

berdasarkan asal usul, agama, keyakinan, status sosial, jenis 

kelamin,warna kulit, suku dan lain-lain (Abduh dan Taniredja, 2017). 

Dengan menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan harga diri 

dan martabat yang melekat sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, 
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deklarasi universal hak asasi manusia merangkum cita-cita masyarakat 

yang adil dan beradab (Lestari dan Arifin, 2019). Seperti menetapkan 

tarif pajak lulusan sebesar 2,0% (dua koma nol persen) adalah hal yang 

tepat dan tepat (Pakaya et al., 2023). Setiap wajib pajak yang secara 

khusus diidentifikasi sebagai wajib pajak progresif akan dikenakan pajak 

ini, sejalan dengan gagasan keadilan. Oleh karena itu, pungutan pajak 

progresif tidak terbatas hanya padas satu atau beberapa wajib pajak 

progresif saja, karena menurut peraturan di setiap provinsi, wajib pajak 

progresif didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki lebih dari satu 

kendaraan bermotor. 

Sedangkan jika dihubungkan dengan prinsip kemanusiaan, 

tindakan dan ketentuan pemerintah memenuhi tarif pajak progresif. 

Karena hal ini dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama, 

maka asas kemanusiaan perpajakan progresif digunakan untuk 

mencakup penduduk yang paling sedikit terkena dampak beban pajak 

atau terkena beban pajak yang tidak progresif. Pajak progresif hanya 

berlaku bagi mereka yang keadaan ekonominya dianggap lebih baik 

dengan mempunyai lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor yang 

disetujui BPKB dan data pribadinya tersimpan di server pemerintah. 

Sila ketiga berbunyi “Persatuan Indonesia” yaitu dalam bentuk rasa 

memiliki, rasa cinta tanah air. Cinta untuk tanah air harus berkembang 

dalam jiwa setiap orang sejak kecil bahwa ketika menjadi warga negara 
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yang taat, untuk menggapai tujuan kehidupan bersama, untuk 

mencapainya (Wisnarni, 2017). Menjadi warga negara hendaknya kita 

memupuk rasa cinta tanah air baik berdasarkan budaya maupun sejarah. 

Oleh karena itu sudah sepatutnya warga negara mengabdi pada negara 

kita dengan sikap menanamkan rasa cinta tanah air. 

Berdasarkan berbagai kondisi masyarakat Indonesia, pancasila 

sebagai falsafah negara memposisikan negara Indonesia bukan sebagai 

negara yang beragama atau anti agama, melainkan sebagai negara 

ketuhanan yang menopang fitrah manusia yang luhur dan melindungi 

cita-cita moral luhur bangsa (Cucu dan Aji, 2017). Sesuai Semboyan 

nasional Bhinneka Tunggal Ika membentuk karakter dan jati diri bangsa. 

Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud perilaku dan jati diri yang majemuk 

telah menjadi kekuatan pengikat dalam pemikiran para founding fathers 

bangsa yang sangat memahami bahwa Indonesia membutuhkan unsur 

pengikat dan jati diri Bersama (Umar et al., 2022). 

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, terdapat sistem hukum di Indonesia yang seluruh 

bagiannya bekerja sama untuk membantu negara, bangsa, dan 

masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang 

muncul dalam kehidupan sehari-hari (Iwan, 2016). Pada Alinea ketiga 

jika digunakan dengan benar, pajak bisa menjadi alat pemersatu bangsa. 

Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber 



 
28 

 

 

kelangsungan hidup masyarakat Indonesia yang paling penting adalah 

pajak. 

Sila keempat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” yaitu dalam sikap 

dialogis, komunikatif, musyawarah untuk mufakat. Asas ini memuat 

nilai-nilai bahwa ketika bermasyarakat, setiap warga negara Indonesia 

memiliki kesetaraan, hak, dan tanggung jawab yang sama, sehingga tidak 

patut memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal ini sama saja dengan 

selalu mengedepankan sikap bijaksana dalam mengambil keputusan 

demi kebaikan bersama. Dengan demikian, pertimbangan dalam meraih 

mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan, sikap saling 

menghormati dan pertimbangan dalam setiap keputusan (Riyanto 

2018). Semua itu dilakukan melalui wakil-wakil yang diandalkannya 

untuk berunding di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Menurut Teguh dan Halim (2012)  sila keempat mencakup nilai-

nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, 

misalnya: 

a. Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat;  

b. kedaulatan berada di tangan rakyat;  

c. Sebagai warga negara dan masyarakat, masyarakat Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama;  
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d. Kepemimpinan rakyat adalah kebijaksanaan berdasarkan akal 

sehat; 

e. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah, sehingga anggota 

parlemen mencapai mufakat. dari. 

Sila keempat pancasila menyatakan bahwa “kebijaksanaan 

menuntun rakyat dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam negara 

demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hikmah berarti 

menggunakan akal sehat dan melaksanakannya dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab sesuai hati nurani serta selalu mendahulukan 

kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Musyawarah 

mengacu pada diskusi konsensual ketika sesuatu diungkapkan dan 

diputuskan berdasarkan kehendak masyarakat. Representasi berarti 

melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara melalui 

majelis perwakilan (Susanto, 2021). Kedudukan sila keempat di antara 

ordo-ordo lainnya ditandai dengan sifatnya yang hierarkis-piramidal. 

Sila keempat adalah demokrasi dan keadilan sosial, sedangkan bangsa 

yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan (Osbin et al., 

2023). Dengan kata lain, kewarganegaraan dilaksanakan pertama-tama 

oleh Tuhan, kemudian oleh umat manusia, dan kemudian oleh persatuan. 

Namun kewarganegaraan itu sendiri mencerminkan keutamaan keadilan 

sosial. 
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Jika dikaitkan dengan perpajakan sila keempat, seperti yang kita 

ketahui pajak merupakan pungutan yang di bebankan kepada 

masyarakat yang nantinya akan di salurkan untuk kepentingan umum 

dalam pelaksanaannya diwakili oleh pemerintah. Namun demikian, pada 

kenyataannya pemerintah federal tidak memiliki otoritas pemungutan 

pajak secara eksklusif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Dewan 

Negara Bagian memiliki kekuasaan yang paling luas, sebagaimana 

diuraikan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan UU No. Pasal 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Negara Bagian dan Pemerintah Daerah tahun 2004, yang mencakup 

pelimpahan tanggung jawab dan hak yang terkait dengan pembentukan 

otonomi daerah dalam kerangka federal. Dalam rangka menggalang dana 

untuk keperluan daerah, peraturan ini memberikan lampu hijau bagi 

pemerintah kota untuk menerapkan berbagai kebijakan pajak 

(Mahendra dan Suryadharmawan, 2021). 

Peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) 

mengatur sistem pajak dan retribusi daerah di setiap daerah, dengan UU 

No. 28 tahun 2009 memberikan peraturan yang lebih eksplisit. Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu dari sekian banyak 

retribusi daerah yang dapat dipungut. 

Sila kelima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia” yaitu keadilan distributif, legalistik, dan komutatif. Keadilan 
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distributif adalah keadilan yang mana setiap pihak mempunyai haknya 

berdasarkan beberapa hal, seperti keterampilan, kesepadanan tugas, 

proporsionalitas, kebutuhan, dan sebagainya (Nasution 2016). Keadilan 

komutatif suatu jenis keadilan yang bertumpu pada hak masing-masing 

pihak dalam transaksi atau transaksi yang bersifat sukarela atau tidak. 

Jenis keadilan ini sama sekali mengabaikan prestasi, keterampilan, dan 

lain-lain (Aina, 2022). Keadilan jenis ini disebut juga dengan obyek dan 

hak-hak orang yang berkaitan yang didasarkan pada transaksi. Keadilan 

hukum adalah suatu jenis keadilan yang berlaku bagi setiap orang 

menurut hukum yang berlaku. 

Pemenuhan kewajiban wajib pajak tidak hanya didasarkan pada 

tanggung jawab perpajakan wajib yang bersifat sementara, tetapi juga 

pada tanggung jawab perpajakan sukarela. Kepatuhan pajak sukarela 

sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan, peningkatan 

kepatuhan pajak sukarela berpengaruh terhadap pertumbuhan 

penerimaan pajak yang berkelanjutan, karena tidak didasarkan pada 

sanksi atau ancaman hukuman (Hakim et al., 2017). Adapun faktor yang 

dapat menjelaskan peningkatan kepatuhan sukarela pajak, antara lain 

keadilan prosedural, kewajiban moral, kepercayaan wajib pajak, dan 

kewenangan hukum.  Keadilan distributif mengacu pada bagaimana 

pendapat wajib pajak mengenai efisiensi atau kebijakan administrator 

pajak dinilai berdasarkan keadilan wajib pajak (Meidy et al., 2021). 

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan meningkat secara 
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proporsional dengan kepuasan pembayar pajak terhadap keadilan 

sistem perpajakan. Sebaliknya, kepatuhan akan menurun dan berbagai 

bentuk penghindaran akan dilakukan jika distribusi pajak dianggap tidak 

adil dan terdapat kesenjangan yang nyata. 

D. Rerangka Pikir 

Ideologi Pancasila saat ini, sudah tidak kental lagi. Banyak 

masyarakat yang tidak menerapkan ideologi tersebut. Salah satunya 

yaitu kesadaran dalam membayar pajak, banyak dari masyarakat yang 

menyepelehkan pembayaran pajak tersebut disamping dari ketidak 

mampuannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu Salah satu tujuan 

DJP mencanangkan program sadar perpajakan melalui pendidikan 

generasi muda adalah menyadarkan warga negara akan tanggung 

jawabnya sebagai bangsa dan negara. Membangun karakter masyarakat 

sadar pajak merupakan program jangka panjang melalui pengembangan 

perilaku sadar pajak. Perilaku sadar pajak menjadi budaya bela negara di 

era “Sekarang” (Darmayasa, 2019). 
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Gambar 2. 1 Gambar Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam temuan, para peneliti menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan para akademisi untuk 

menyelidiki suatu subjek dengan membenamkan diri dalam pengalaman 

sehari-hari orang-orang. Teknik kualitatif memandang realitas sosial 

dan humanistik sebagai suatu kesatuan yang holistik, komprehensif, 

rumit, selalu berubah, dan signifikan. Oleh karena itu, pendekatan 

kualitatif ini biasanya disebut sebagai metode naturalistik, karena 

melibatkan penelitian dalam pengaturan sosial yang otentik. Teknik 

kualitatif memandang realitas sosial dan humanistik sebagai suatu 

kesatuan yang utuh, komprehensif, rumit, selalu berubah, dan signifikan. 

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini biasanya disebut sebagai 

metode naturalistik, karena melibatkan pelaksanaan penelitian dalam 

pengaturan sosial yang otentik. 

Temuan memakai pendekatan fenomenologi karena: (1) 

pemahaman tercipta melalui interaksi dengan informan terpilih, (2) cara 

informan memberikan informasi melalui pengalaman lapangan, (3) 

memahami kepatuhan wajib pajak berdasarkan ideologi pancasila. 

Pendekatan ini juga melihat sifat subjektif dari dunia sosial dan mencoba 

memahaminya dari kerangka objektif. Mengeksplorasi, memahami, dan 
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menginterpretasikan makna dari kejadian, peristiwa, dan hubungannya 

dengan orang-orang biasa dalam pengaturan tertentu selalu menjadi inti 

dari metode fenomenologi. Memahami peristiwa atau masalah dari 

sudut pandang individu yang memiliki kontak langsung dengan mereka, 

atau esensi dari pengalaman manusia dan makna yang dianggap berasal 

darinya, adalah tujuan dari metode fenomenologi. Metode fenomenologi 

transendental digunakan untuk analisis data. Identifikasi noema, epoché, 

noesis, dan analisis intensional (Maulida et al., 2023). 

Langkah pendeteksian noise dibangun berdasarkan wawasan awal 

yang diberikan oleh identifikasi noesis selama analisis tekstur atau 

permukaan. Perhatikan noesis, wawasan yang berasal dari berada di 

lokasi yang tepat pada waktu yang tepat.  Analisis intensional adalah  

cara untuk memahami hubungan noema-noesis, yaitu bagaimana noesis 

merupakan noema. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Warga yang telah terdaftar di kantor SAMSAT di Jalan Anggrek 

No.19, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi 

Selatan, yang merupakan wajib pajak, adalah subjek penelitian ini. 

Tujuan didirikannya gerai keliling dan layanan samsat ini adalah untuk 

mendekatkan pemerintah dengan 437.610 penduduk Bulukumba, 

sebuah wilayah dengan luas 1.154,58 km2. Jangka waktu penelitian ini 
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adalah dua bulan, dimulai pada bulan Desember 2023 dan berakhir pada 

bulan Januari 2024. 

C. Jenis dan Sumber Penelitian 

Kajian fenomenologi meyakini adanya neosis yang merupakan 

substansi dasar pikiran dan jiwa. Gambaran neosis merupakan gambaran 

subjektif karena diberi makna. Kebalikan dari "neosis" adalah "neome", 

yang dapat dirasakan oleh indra manusia. Menurut Husserl, neoma setia 

dan sepenuhnya terbukti dengan sendirinya. Dalam pengertian neoman, 

ini bersifat permanen dan memiliki tingkat yang tepat. Ada konsep yang 

berbeda yang mendasari neoma dan neosis. Noesis adalah aspek 

subjektif dari fenomena yang mendasari persepsi, ingatan, penilaian, 

emosi, dan pikiran manusia, berbeda dengan noema, aspek objektif yang 

dapat dirasakan melalui penglihatan, suara, sentuhan, penciuman, dan 

rasa. Noesis dan noema saling terkait namun berbeda dalam hal yang 

penting. Hingga noesis berubah menjadi noema, tidak akan ada noesis. 

Pada intinya, penelitian ini adalah tentang deteksi noesis. Alih-alih 

berfokus pada ciri-ciri fisik dari fenomena, fokusnya adalah pada 

fenomena itu sendiri. Oleh karena itu, menyelidiki noema dan noesis dari 

setiap informan sangat penting untuk menyimpulkan sifat dari fenomena 

tersebut. 

Sedangkan data primer digunakan sebagai sumber data ketika 

mewawancarai informan yang terpilih sebagai informan. Data primer 

diperoleh melalui metode survei untuk mengumpulkan informasi 
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mengenai kewajiban pembayaran wajib pajak. Informan yang disebutkan 

dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar dan pegawai SAMSAT 

Kantor Bulukumba. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, peneliti ini akan menggunakan 

beberapa metode dalam mengumpulkan data yang dapat membantu 

mereka untuk memperoleh informasi dari sumber atau indikator 

penelitian. Metode yang dipakai untuk temuan ini ialah: 

1. Observasi  

Tindakan mengamati dan mendokumentasikan dengan cermat 

setiap indikator yang muncul pada subjek penelitian dikenal sebagai 

observasi. Dengan metode ini, peneliti harus mengawasi subjek 

penelitian, baik secara dekat maupun dari kejauhan. Ingatan dan 

wawasan ini terungkap di tempat kejadian. Peneliti memiliki 

hubungan yang intim dengan hal yang diteliti, oleh karena itu 

pengamatan mereka adalah laporan tangan pertama. Agar data yang 

diperoleh lebih valid dan hasilnya lebih valid, maka peneliti pengamat 

akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk meneliti indikator-

indikator yang sedang diteliti, yaitu pelayanan fiskus kepada wajib 

pajak. 
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2. Interview 

Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi dari subjek itu sendiri. Untuk melakukan penelitian 

kualitatif, wawancara mendalam digunakan. Para peneliti biasanya 

menggunakan wawancara mendalam sebagai cara untuk 

mengumpulkan informasi untuk studi mereka. Wawancara ini 

berlangsung secara tatap muka dan melibatkan pewawancara dan 

informan dalam percakapan untuk waktu yang cukup lama, dengan 

atau tanpa menggunakan pertanyaan wawancara yang telah 

ditentukan sebelumnya. Berdasarkan tujuan dan sasaran wawancara, 

kami menggunakan pertanyaan-pertanyaan bebas untuk 

menghasilkan topik-topik potensial. Tujuan investigasi ini adalah 

untuk mendapatkan pemikiran responden tentang masalah ini dari 

sudut pandang mereka sendiri yang unik. 

3. Dokumentasi  

Metode ini mengacu pada catatan peristiwa masa lalu yang 

digunakan sebagai arsip dokumentasi. Dokumen tersebut berupa 

gambar atau foto yang diambil pada saat wawancara. Penggunaan 

dokumen meningkatkan prosedur observasi dan wawancara. Untuk 

tujuan penelitian, dokumen digunakan karena alasan-alasan berikut: 

1) dokumen menyediakan sumber informasi yang stabil, kaya, dan 

mendorong; 2) dokumen dapat digunakan sebagai bukti dalam 
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pemeriksaan; 3) dokumen bersifat alamiah, kontekstual, muncul, dan 

sesuai konteks, sehingga ideal untuk penelitian kualitatif; 4) dokumen 

harus mudah dicari dan ditemukan; dan 5) hasil evaluasi konten dapat 

mengarah pada potensi perluasan basis data yang sedang dipelajari. 

E. Instrumen Penelitian 

Para informan dihubungi melalui wawancara mendalam untuk 

mengumpulkan informasi yang otentik dan dapat dipercaya. Alat 

penelitian adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur atau 

mengkarakterisasi fenomena yang telah diamati. Instrumen untuk 

melakukan survei dapat menggunakan:Perekam Suara 

1. Alat Tulis 

2. Perekam Suara  

3. Handphone 

4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya. 

5. Daftar pertanyaan wawancara 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengelompokan, penggabungan 

hubungan, penyiapan data untuk perbandingan, pengujian persamaan 

dan perbedaan, serta pembuatan model data dengan tujuan untuk 

menemukan informasi berguna yang dapat memandu pemecahan 

masalah dan/atau penelitian. Analisis yang di gunakan adalah intentional 
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analysis. Intentional analysis mengacu pada kesadaran berdasarkan 

pengalaman, sehingga niat lebih bermakna dibandingkan kesadaran 

terhadap objek. alasan-alasan informan (yang diungkapkan dengan 

noema dan noesis) dalam memahami atau menafsirkan peran tersebut 

merupakan tujuan analisis. Analisis digunakan untuk mempekecil dan 

membatasi temuan, sehingga data menjadi terorganisir, terstruktur, dan 

lebih bermakna. Dengan kata lain analisis data dapat diartikan sebagai 

suatu proses sederhana untuk memperoleh data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dipahami sehingga dapat diimplementasikan. 

Tujuan dari analisis data adalah untuk membantu Anda memahami 

diri sendiri dan orang lain dengan cara mencari dan mengatur secara 

metodis informasi yang dikumpulkan dari wawancara, dokumentasi, 

kategori data, unit-unit data, sintesa, rumus, nama-nama penting untuk 

penelitian, dan kesimpulan. Model Miles dan Humberman adalah dasar 

dari analisis data yang digunakan. Menurut Miles dan Huberman, 

penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai pendekatan 

pengelompokan data. Akibatnya, pemrosesan dan analisis data 

mendahului penggunaan aktualnya. Reduksi data, penyajian data, dan 

tinjauan data/penarikan kesimpulan merupakan tiga langkah yang 

membantu metode analisis data dan proses pengolahan data dalam 

penelitian ini. 
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Gambar 3. 1 Proses Analisis Data 

 

1. Data Collection  

Triangulasi mengacu pada praktik pengumpulan data dari 

berbagai sumber, seperti observasi langsung, wawancara mendalam, 

dan catatan tertulis. Investigasi dilakukan selama beberapa hari 

hingga beberapa bulan untuk mengumpulkan sejumlah besar data. 

2. Data Reduction  

Reduksi data adalah memilih fakta-fakta penting, meringkas, 

memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mencari pola 

dan tema. Ringkasan, fakta-fakta penting, dan klasifikasi berdasarkan 

huruf besar, huruf kecil, dan angka, semuanya dibuat dengan bantuan 

reduksi.  

3. Data Display (Penyajian data) 

Dengan menyajikan informasi ini, data disusun menjadi model 

relasional agar bisa dimengerti. Dalam hal ini, Miles dan Huberman 

(1984) mengatakan “The most frequent form of display data for 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 
Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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qualitative research data in the past has been narrative taxt”. artrinya: 

dalam penelitian kualitatif, cara penyajian data yang paling umum 

digunakan adalah teks naratif. temuan ini peneliti akan melakukan 

penyajian analisis data mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak berbasis ideologi pancasila dalam pembahasan penelitian ini 

disajikan peneliti dengan penyeimbangan preskriptif baik objektivitas 

maupun subjektivitas wajib pajak dan fiskus dalam rangka 

membumikan nilai-nilai pancasila. 

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan) 

Setelah penyajian data maka hal yang dilakukan selanjutnya 

yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan disini diartikan 

sebagai temuan baru yaitu dalam bentuk uraian atau deskripsi suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. 

G. Uji Keabsaan Data 

Meringkas, memilih poin-poin penting, mempersempit topik-topik 

penting, dan mencari tema dan pola adalah cara-cara untuk mereduksi 

data. Peneliti menggunakan reduksi untuk meringkas, mengekstrak 

poin-poin penting, dan mengklasifikasikan data menurut nilai numerik, 

huruf besar-kecil, dan tanda baca. 
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1. Uji Kredibilitas (validasi internal) 

Ketika laporan peneliti dan hasil penelitian yang sebenarnya 

konsisten, kami mengatakan bahwa materi tersebut dapat diandalkan 

dalam penelitian kualitatif. Keyakinan terhadap data penelitian dapat 

ditunjukkan dalam beberapa cara, termasuk memperluas temuan, 

konsistensi dalam penelitian, dan meningkatkan triangulasi. 

Walaupun demikian, prosedur-prosedur berikut ini digunakan dalam 

investigasi ini untuk memastikan keakuratan temuan-temuan 

penelitian: 

a. Triangulasi  

1) Triangulasi sumber  

Menemukan informasi yang serupa dengan mengevaluasi data 

dari berbagai sumber penulis disebut triangulasi sumber. Peneliti 

dapat dengan mudah mengkarakterisasi atau menyimpulkan 

pendapat mana yang serupa, berbeda, atau unik berdasarkan data 

yang dikumpulkan. Peneliti dapat lebih mudah melakukan studi 

dengan menggali berbagai materi yang ada, termasuk karya-karya 

permanen maupun dokumenter. 

Oleh karena itu, para peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

prosedur validasi data dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu 

mencari informasi dari berbagai sumber dan bukan hanya satu 

sumber. 
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2) Triangulasi Teknik 

Pengujian keabsahan data dengan menggunakan metodologi 

triangulasi melibatkan evaluasi sumber data dengan menggunakan 

metode yang beragam. Data yang dikumpulkan dari wawancara 

diperiksa ulang di sumber lain, seperti dokumen dan observasi. Para 

peneliti menggunakan prosedur triangulasi keabsahan data untuk 

menunjukkan bahwa mereka menggunakan lebih dari dua metode 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini; metode-metode ini 

termasuk analisis dokumen, wawancara, dan observasi. 

3) Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi merupakan bagian dari dukungan otentikasi 

terhadap informasi yang ditemukan peneliti. Misalnya, foto dan 

rekaman audio visual saat wawancara mendalam ditambahkan pada 

data hasil wawancara mendalam terhadap informan. 

2. Uji Transferabilitas (validitas eksternal) 

Transferabilitas adalah tanggung jawab manusia dalam 

generalisasi. Peneliti menyajikan laporan yang menyeluruh dan 

terorganisir dengan baik tentang temuan mereka untuk menerapkan 

uji transferabilitas pada penelitian ini. Agar orang lain dapat 

memahami dan menerapkan penelitian ini pada populasi di mana 

penelitian ini diuji, temuan penelitian dilaporkan secara lengkap, jelas, 

dan sistematis. 
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3. Uji Konfirmabilitas (Konfirmability) 

Penelitian kualitatif sering kali melihat verifikasi melalui lensa 

intersubjektivitas, atau transparansi. Ini berarti bahwa para peneliti 

lebih cenderung membuat metode dan data mereka tersedia untuk 

umum, sehingga orang lain dapat mengevaluasi temuan penelitian. 

Standar penelitian, atau prosedur yang digunakan peneliti untuk 

memverifikasi hasilnya, dikenal sebagai konfirmabilitas.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) diterbitkan oleh 

Samsat, sebuah sistem terintegrasi yang melibatkan polisi, kantor pajak, 

dan PT Jas Raharja (Persero). Sertifikat-sertifikat ini terkait dengan dana 

yang masuk ke kas negara atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di sini, 

Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menerbitkan 

STNK, kantor pajak provinsi menentukan jumlah PKB dan BBN-KB, dan 

PT Jasa Raharja mengawasi SWDKLLJ, yang merupakan dana sumbangan 

wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pada umumnya, kantor polisi 

setempat atau Dilantas Polda (unit lalu lintas) akan menjadi kantor 

samsat bersama. Dengan unit layanan di setiap kota dan kabupaten, 

Samsat hadir di setiap provinsi. 

Kantor Bersama Samsat Bulukumba didirikan pada tanggal 18 

Agustus 2004 dan merupakan cabang atau sub-kantor dari Kantor 

Samsat yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng. Kantor pusatnya saat itu 

berada di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah pelayanan 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan 

Kepulauan Selayar. 

Pada bulan November 2009, Kantor Gabungan Samsat Bulukumba 

menjadi implementasi Wilayah XV Bulukumba yang meliputi wilayah 
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pelayanan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pendapatan (UPTP) yang kemudian dicabut dan menjadi Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Dinas 

Pendapatan Daerah. Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2011 UPTP yang memiliki Wilayah 

Pelayanan Kabupaten Bulukumba dan UPTP Kepulauan Selayar 

dibentuk di Benteng dengan Wilayah Pelayanan Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

2. Visi Misi 

Visi dan misi kantor Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu 

(SAMSAT) Kabupaten Bulukumba adalah: 

Visi “Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui 

pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, 

akuntabel, dan inovatif”. 

Misi  

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 

% pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10 % pertahun.   

2. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam 

rangka member kualitas prima dalam pelayanan pajak.  
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3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, 

jujur, bertanggungjawab dan professional dalam mengelola 

pendapatan daerah.  

4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 

transparan dan akuntabel. 

5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang mendefinisikan 

hierarki dalam organisasi, yang tujuannya adalah untuk mengetahui 

bagaimana organisasi dapat berfungsi dan membantu organisasi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. 

Susunan organisasi organisasi masing-masing UPT sebagaimana 

pasal 2 ayat 1 sebagai berikut: 

a. Kepala UPT 

b. Sub bagian tata usaha 

c. Seksi penetapan dan penerimaan 

d. Seksi pendataan dan penagian 

e. Jabatan fungsional 

4. Uraian Tugas Pokok  

Berikut tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 

no 52 Tahun 2018 
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a. Kepala UPT: Tugas kepala UPT adalah membantu pimpinan 

lembaga dalam pelaksanaan pelayanan teknis penunjang 

penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan pajak daerah.  

b. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT 

dalam koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program, 

pelaporan, pelayanan teknis dan administrasi umum, personal dan 

keuangan di lingkungan UPT. 

c. Seksi penetapan dan penerimaan bertugas membantu kepala UPT 

dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penetapan dan 

pemungutan pajak daerah dan pembayaran daerah.  

d. Seksi pendataan dan penagiahan bertugas membantu administrator 

UPT dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang pendataan 

dan penyampaian pajak daerah dan faktur penyaluran daerah. 

e. Jabatan fungsional sebagaimana dimasud dalam pasal 3 ayat (1) 

huruf e, adalah jabatan operasional yang ditentukan berdasarkan 

undang-undang. Pengangkatan jabatan fungsional UPT dilakukan 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pelatihan serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Informan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan 

face to face (tatap muka) langsung oleh informan. Wawancara ini 

dilakukan kepada beberapa informan yang sekiranya dianggap kredibel 
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dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti, adapun informannya 

berdasarkan tabel dibawah: 

Tabel 4. 1 Deskripsi Informan 

No Nama Informan Pekerjaan 

1. Andi Fajar Kepala seksi pendataan dan penagihan 
di Kantor SAMSAT Bulukumba 

2. Ibu Ulfita Saharsa Guru Pendidikan Kewarga Negaraan 
(WP) 

3. Muhammad Syafri Guru Pendidikan agama islam (WP) 

4 Elma Ibu rumah tangga (WP) 

 

Proses penelitian ini dilakukan beberapa hari, dimana hari pertama 

yaitu observasi. Peneliti mengamati lokasi penelitian sekaligus 

mendokumentasikan situasinya, hari kedua peneliti sudah melakukan 

wawanacaea dimana wawancaranya terlebih dahulu dilakukan kepada 

wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Hari selanjutnya peneliti juga 

masih melakukan wawancara kepada Staf dan kepala pendataan dan 

penagihan untuk menilai pemahaman antara informan wajib pajak dan 

pegawai pajak tersebut. 

Reduksi data yaitu peneliti memilih data yang di perlukan informan 

pertama bapak Andi Fajar bagian dari pegawai SAMSAT sebagai kepala 

seksi pendataan dan penagihan, informan kedua ibu Ulfita Saharsa 

sebagai wajib pajak yang  memiliki sedikit/banyak pengetahuan tentang 

Kewarganegaraan karena berprofesi sebagai guru Pendidikan 
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kewarganegaraan, informan ketiga bapak Syafri sebagai wajib pajak yang 

memiliki profesi sebagai guru Pendidikan agama islam, dan informan ke 

empat sebagai wajib pajak yang berprofesi  ibu rumah tangga. 

Triangulasi sumber yang dilakukan pada beberapa pihak dengan 

menggunakan beberapa pertaanyaan yang sama (transkrip wawancara 

terlampir). 

Table 4.1 di atas informan yang telah layak dijadikan narasumber 

untuk penelitian ini dengan kriteria yakni: 1) berada di daerah yang 

diteliti, 2) mengetahui keterjdaian/masalah, 3)bisa berargumen dengan 

baik, 4) merasakan dampak dari permasalahan dan 5) terlibat langsung 

dengan permasalahan. Oleh karena itu peneliti mendapatkan hasil 

sebagai berilkut: 

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

1. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Bulukumba 

Kepatuhan pajak di kantor SAMSAT dimaknai sebagai pembayaran 

pajak hal ini disebabkan karena prosesnya hanya pada pembayaran 

pajak. Sebagai mana yang diungkapkan Ibu Ulfita sebagai wajib pajak 

(WP), berikut: 

“…kita setor to ke mereka (Staf administrasi yang tahu pembayaran 
tiap tahunnya tapi tergantung ji juga dari CC kendaranta berapa to. 
Beda-beda tiap kendaraan itu…. “.(Ibu Ulfita saharsa) 
 
Sementara menurut informan lain yaitu Bapak Andi Fajar selaku 

kepala seksi pendataan dan penagihan berargumen: 
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“…adanya rasa tanggungJawab dan cinta tanah air karena itu bisa 
mendorong kita untuk sadar akan pentingnya perpajakan bagi 
pembangunan”. (Bapak Andi Fajar) 
 
Dari data noesis dan noema menunjukkan bahwa motivasi seorang 

wajib pajak kendaraan bermotor didorong dari tanggungjawab dan rasa 

cintanya sebagai warga negara yang harus taat terhadap aturan yang ada, 

sehingga wajib pajak membayar pajak secara rutin setiap tahunnya demi 

pembangunan bangsa. 

Berdasarkan jawaban informan diatas dapat dimaknai bahwa 

motivasi seorang wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar 

pajak disebabkan karena adanya tanggung jawab dan rasa cinta terhadap 

tanah air. Hal ini dapat di lihat berdasarkan teori kepatuhan. Teori 

kepatuhan ini menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang 

taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Wijayanti et 

al., 2022). Menurut Sista, (2019) teori kepatuhan dapat menjadikan 

seseorang lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, sebagaimana 

halnya wajib pajak yang berupaya untuk mematuhi peraturan 

perpajakan, karena selain merupakan suatu kewajiban juga bermanfaat 

bagi kewajibannya sendiri. 

Sama halnya dengan pernyataan Ibu Ulfita (WP) yang menjelaskan 

bahwa sorang wajib pajak harus bertanggungjawab terhadap hukum 

atau aturan yang ada, berikut kutipannya: 

“Demi kenyamananta dalam berkendarara selain itu 
tanggungjaawabta sebagai warga negara yang taat kepada hukum 
(aturan yang berlaku di indonesia)….”. (Ibu Ulfita) 



 
53 

 

 

 
Sementara menurut (Indriyani dan Sukartha, 2014) wajib pajak 

mempunyai tanggungjawab moral yang besar, sehingga tingkat 

kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya tinggi. Menurut 

Rachmawati et al., (2020) apabila wajib pajak mempunyai rasa 

tanggungjawab terhadap kewajibannya kepada negara, maka wajib pajak 

akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, aspek 

moral wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kecenderungan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan 

cita-cita indonesia yang adil maka harus dijalankan dengan rasa 

tanggungjawab baik oleh rakyat maupun pemerintah (Osbin et al., 2023). 

Selain rasa tanguungjawab sebagai seorang wajib pajak, informan 

lain juga melakukan pembayaran pajak karena merasa bahwa pajak 

tidaklah memberatkan dan merupakan bentuk rasa syukur. Berikut 

ungkapanya 

“Karena tidak memberatkan ji”. (Ibu Elma) 

Sementara menurut Bapa Andi Fajar (Kepala seksi pendataan dan 

penagihan: 

“Saya pikir dengan memungut pajak kepada warga adalah sebagai 
rasa syukur kepada saya pribadi karena dengan membayar pajak 
sama dengan menyalurkan bantuan kepada warga-warga lain 
(masyarakat lain) yang menurut saya kurang mampu”. (Bapak Andi 
Fajar) 
 

Dari pernyatan kedua informan diatas dapat dijelaskan bahwa 

pembayaran pajak dapat digambarkan bahwa itu merupakan bentuk 
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rasa syukur atas nikmat yang diberikan karena dengan membayar pajak 

maka wajib pajak tersebut bisa menyalurkan sebagian hartanya melalui 

pajak sehingga wajib pajak tidak keberatan dalam membayar pajak. 

Ketika sesesorang membayarkan pajaknya kepada negara, secara 

otomatis orang itu telah menyalurkan bantuan dan memberikan 

rezekinya kepada masyarakat yang kurang mampu dan hal tersebut 

adalah bentuk rasa syukur karena telah berbagi rezeki kepada negara 

dan membantu sesama makhluk Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam 

QS. Ibrahim ayat 7: 
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Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, 
tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat 
berat.” 
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada hakikatnya, sikap syukur 

adalah untuk keuntungan manusia itu sendiri. Allah tidak akan 

beruntung dengan sikap yang dilakukan oleh hambaNya. Sebaliknya, 

Tuhan juga tidak akan rugi dengan sikap kufur dan ingkar yang 

ditunjukkan oleh manusia. Jika dilihat dari sisi kepatuhan dalam 

membayar pajak maka seseorang yang membayar pajak itu akan 

merasakan keuntungan karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan 

pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan hal itu bisa kita 

rasakan saat ini. 
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Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembayaran pajak akan berjalan lancar ketika seorang wajib pajak 

memiliki rasa tanggungjawab dan rasa syukur atas nikmat yang 

diberikan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran moral yang harus 

ditanamkan oleh setiap wajib pajak sehingga dapat mengurangi 

penghindaran pajak. Menurut Bulutoding et al., (2018) membayar pajak 

merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah. Menurut (Muchlis dan 

Kusumawati, 2021) mengatakan sebagai warga negara, mereka akan 

membayar pajak secara bertanggungjawab meskipun tidak ada 

keikhlasan.  

2. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Ideologi Pancasila 

a) Kepatuhan pajak berbasis beriman, bertaqwa dan berakhlak 

Kepatuhan pajak dalam islam yaitu ketaatan atas perintah Allah dan 

Rasul-Nya melalui Al-qur’an dan hadist. Kepatuhan dan ketaatan 

tersebut diimplementasikan akhlak yang baik (akhlakul karimah), jadi 

ketika seorang muslim mempunyai akhlakul karimah tentu ia juga 

mempunyai ketaatan atau kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sama 

halnya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak 

mempunyai nilai-nilai moral maka mereka cenderung akan berperilaku 

patuh atau taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syafri (WP): 

“...nah pajakkan kewajiban sebagai warga negara bukan hanya taat 
kepada pemimpin tetapi memang kepada negara”. (bapak syafri) 
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Sementara informan lain yaitu Ibu Elma (WP) menjelaskan 

“kita ikuti saja prosesnya, apalagi setahun sekali tidak memberatkan 
ji”. (Ibu Elma) 
 
Dari pernyataan noema dan noesis informan menjelaskan bahwa 

pajak merupakan bentuk ketaatan kepada pemimpin dan negara yang 

dimana setiap warga negara harus mengikuti perosesnya dan hal 

tersebut bukalah sesuatu yang memberatkan untuk dilakukan setiap 

setahun sekali. 

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat dimaknai bahwa 

kepatuhan pajak dapat dilihat dari bentuk ketaatan seorang wajib pajak 

kepada pemimpin (pemerintah) dan semua ketentuan perpajakan 

tersebut harus diikuti prosesnya sehingga wajib pajak akan 

membayarkan pajaknya tanpa ada rasa terbebani. Sebagaimana dalam 

HARI. Bukhari, No. 7137 dan Muslim, No. 1835: 

َ وَمَنْ يُطِعِ  
ه
 عَصََ اللَّ

ْ
د
َ
ق
َ
َ وَمَنْ يَعْصِنَِ ف

ه
 اللَّ

َ
اع

َ
ط
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
اعَنَِ ف

َ
ط
َ
مَنْ أ

 عَ صَابَِ 
ْ
د
َ
ق
َ
َ ف مِير

َ
اعَنَِ وَمَنْ يَعْصِ الأ

َ
ط
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
َ ف مِير

َ
 الأ

 
Artinya: “Barangsiapa menaatiku, maka ia berarti menaati Allah. 
Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak menaati Allah. 
Barangsiapa yang taat pada pemimpin berarti ia menaatiku. Barangsiapa 
yang tidak menaati pemimpin berarti ia tidak menaatiku.”  
 

Ayat diatas sebagai refleksi dari prioritas tingkat kepatuhan yang 

harus ditunaikan oleh setiap orang yang beriman. Kepatuhan yang 

dimaksud dalam ayat diatas adalah kepatuhan Allah, kepatuhan Rasul-

Nya, dan kepatuhan kepada pemimpin. Kepatuhan terhaadap pemimpin 

ummat berarti mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan. Ayat 
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diatas mengantarkan kita akan keterkaitan dalam urusan pembayaran 

pajak dengan pernyataan informan. Kepatuhan yang dimaksud informan 

adalah mengikuti aturan perpajakan yang ada dan tidak melakukan 

penghindaran pajak. Demikian prinsip yang harus pegang teguh oleh 

seluruh umat dalam bermasyarakat.  

Menurut Gazali (2015) kepatuhan pajak adalah partisipasi 

masyarakat secara langsung dan pungutan bukanlah sebuah hukuman, 

namun hanya sekedar bentuk ketaatan masyarakat terhadap pemerintah 

sebagai pemegang kekuasaan. Dimana dalam HR. Ahmad Ibn Hanbal Abu 

Abdullah al-Syaibani menyampaikan bahwa “Seorang imam (khalifah) 

adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya terhadap rakyatnya”. 

Salah satu tanggungjawabnya adalah mengatur pemenuhan kebutuhan 

primer penduduk secara keseluruhan (Suharman dan Ilahi, 2017). 

Kebutuhan primer secara keseluruhan mencakup keselamatan, 

pengobatan, pendidikan, dan lain-lain. 

Selain selain beriman kepada ulil amri (patuh terhadap 

pemerintah), akhlak yang baik bagi informan yaitu berperilaku adil. 

Berikut ungkapan Ibu Ulfita (WP) 

“…nah ketika kita sebagai warga negara tidak membayar pajak 
berarti tidak berlaku adil meki sama dirita sendiri. Kenapa na tidak 
berlaku adil? Karena sebenarnya kalau mauki cakup semuaki 
keadilan kembali mi dulu ke dirita pribadita apakah berlaku adil mi 
dirita, ketika ada suatu kewajibanta yang kita lalaikan”. (Ibu Ulfita) 
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Informan menyadari sebelum seseorang berlaku adil kepada orang 

lain, harus terlebih dahulu berlaku adil kepada dirinya sendiri. Baginya 

berperilaku adil terhadap diri sendiri merupakan sebuah kewajiban yang 

tidak boleh dilalaikan.  Menurut Dharma dan Suardana (2014) kesadaran 

wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam 

kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan 

pajaknya. Menurut informan jika kesadaran wajib pajak terus meningkat, 

maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin wajib pajak 

memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat 

pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri sendiri.  

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep 

kepatuhan wajib pajak berbasis beriman, berakhlak, dan bertakwa dapat 

dilihat dengan mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah dan 

menanamkan perilaku yang adil sebagai bentuk akhlak yang baik. 

Sehingga untuk menciptakan kepatuhan terhadap pembayaran pajak 

maka seorang wajib pajak harus memiliki sifat yang beriman,bertaqwa 

dan berakhlak. Pentingnya ketaatan terhadap peraturan hukum 

tercermin dalam rasa takut untuk melanggar peraturan akan berimbas 

pada kemampuan seseorang untuk mengontrol perbuatannya dan 

ketaatan terhadap pemimpin juga diartikan sebagai ketaatan terhadap 

Tuhan, mengisyaratkan hubungan erat antara aspek kepatuhan sosial 

dan nilai-nilai keagamaan (Ermawati, 2024). Menurut Bulutoding et al., 
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(2020) wajib pajak yang memiliki akhlak maka akan taat kepada 

pemimpin, ketaatan kepada pemimpin juga merupakan salah satu 

bentuk kepatuhan kepada Tuhan selama tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Islam (maksiat atau kesalahan) misalnya ketaatan 

kepada para pemimpin juga bisa berarti kepatuhan dalam pemenuhan 

kewajiban, contohnya pajak. Kepatuhan terhadap perpajakan bagian dari 

tanggung jawab moral mereka terhadap Allah atau entitas spiritual, serta 

sebagai cara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan (Mariani, 2024). 

b) Kepatuhan pajak berbasis persatuan 

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan penjelmaan rasa 

nasionalisme masyarakat sebagai bangsa indonesia. Nasionalisme disini 

adalah bentuk persatuan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Sebagaimana wawancara Ibu Ulfuta (WP), berikut: 

“…Ketika memang tidak dibayar pajak berarti tidak mauki itu andil 
dalam sebuah persatuan yang ada”. (Ibu Ulfita) 
 
Sedangkan menurut informan lain yaitu Bapak Syafri menjelaskan: 

“…salah satu bentuk kecintaan warga negara itu adalah taat kepada 
perpajakan, kenapa? Karena pada akhirnya itu akan melahirkan 
Pembangunan. Kita secara langsung tidak bisa membangun bangsa 
sendiri-sendiri jadi harus secara Bersama-sama”. (Bapak Syafri) 
 
Data noema dan noesis informan merefleksikan bahwa kepatuhan 

pajak dapat dilihat bagaimana bentuk kecintaan seorang wajib pajak 

kepada negaranya terutama dalam membangun bangsa karena jika 

sesorang wajib pajak tidak membayarkan pajaknya maka wajib pajak 
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bisa dikatakan tidak ikut andil dalam sebuah persatuan dan itu sudah 

menunjukkan bahwa seorang wajib pajak tersebut tidak mematuhi sila 

ketiga dalam pancasila. 

Pernyataan diatas dapat dijelaskan bawah seorang wajib pajak 

harus memiliki bentuk rasa cinta tanah air sehingga bisa dikatakan wajib 

pajak tersebut ikut andil dalam persatuan untuk membangun bangsa 

yang lebih maju lagi. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari 

pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara 

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang 

diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta 

tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan 

kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib 

pajak sendiri (Iwan, 2016). Dikaitkan dengan pajak yang dimana sudah 

berualangkali dibahas sebelumnya bahwa dana pajak untuk 

pembangunan bangsa dan kesejahteraan bersama hal itu dikarankan 

adanya aturan yang dimusyawarahkan oleh pemimpin terkait kebijakan 

pajak. 

Didukung oleh pernyataan informan lain yaitu Ibu Elma (WP) dan 

Bapak Andi Fajarr (kepala seksi pendataan dan penagihan): 

“setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak 
sebagai bentuk pentingnya kesatuan dan persatuan indonesia sesuai 
dengan sila ketiga”. (Ibu Elma) 

“pajak ini memang sangat berperan penting bagi negara dengan 
pajak kita dapat menciptakan persatuan karena semua masyarakat 
indonesia wajib membayar pajak…”. (Bapak Andi Fajar) 



 
61 

 

 

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa sebagai 

warga negara membayar pajak merupakan bentuk kesatuan dan 

persatuan di indonesia karena pajak memiliki peran penting dan semua 

wajib pajak harus membayarkan pajaknya. 

Refleksi dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa seorang wajib 

pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk 

pengabdian negara disila ketiga ideologi pancasila. Membayar pajak 

dapat dianggap penting untuk menciptakan persatuan bagi wajib pajak 

dengan itu maka akan muncul kesadaran dalam membayar pajak. 

Persatuan di indonesia dimana masyarakat didalamnya saling 

menciptakan semangat persaudaraan dalam aktivitas sehari-hari 

sehingga meningkatkan rasa persatuan dalam kehidupan berbangsa 

(Geovani dan Sudaryati, 2016). Menurut Hanafi (2018) perekonomian di 

indonesia diwujudkan dengan persatuan sama halnya dengan 

pembayaran pajak yaitu untuk pembangunan bangsa. Menurut Triana 

dan Iskatriah (2021) kehidupan sosial yang demokratis juga harus 

didukung oleh sistem kehidupan sosial dan budaya yang secara 

substansial mengedepankan dan memperkuat nilai-nilai persatuan yang 

dapat dilakukan dengan membayar pajak.  

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak salah satu 

wadah pemersatu bangsa. Membayar pajak sama dengan membangun 

bangsa bersama-sama. Menurut Susilawati dan Hidayat (2019) 

Membayar pajak diartikan sebagai sebuah rasa kewajiban moral untuk 
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berkontribusi terhadap negara sekaligus berbagi pada sesama untuk 

distribusi kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Menurut Krisna dan 

Kurnia (2021) sebagai wajib pajak, dengan melakukan pembayaran 

pajak dapat membantu pembangunan-pembangunan yang ada di 

Indonesia, dan juga seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme akan 

patuh dan taat terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 

di Indonesia 

c) Kepatuhan pajak berbasis toleransi 

Pemanfaatan pajak merupakan wujud implementasi nilai-nilai 

pancasila yang salah satunya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Keadilan social perpajakan adalah dana yang 

telah dikumpulakan dari hasil perpajakan ini disalurkan dengan baik 

sehingga menciptakan nilai toleransi terhadap sesama. Berikut 

wawancara Ibu Elma (WP): 

“Kita juga bisa membatu sesama dengan membayar pajak”. (Ibu 
Elma) 
 
Sama dengan pernyataan Bapak Andi Fajar (kepala seksi pendataan 

dan penagihan) yang menjelaskan: 

Melihat apa yang terjadi di negara ini pasti ke pajak. Misalnya seperti 
bantuan PKH, KIS dan bantuan lain yang semuanga itu dipungut dari 
pajak…”. (Bapak Andi Fajar) 
 
Berdasarkan data noema dan noesis informan menjelaskan bahwa 

dengan membayar pajak maka seorang bisa membantu orang kaum 
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miskin (kurang mampu) dengan adanya bantuan yang akan diterima 

berupa bantun PKH, KIS dan sejenisnya. 

Pernyataan diatas menujukkan bahwa seorang yang patuh dalam 

membayarkan pajaknya memiliki nilai toleransi. Dimana wajib pajak 

tersebut mengetahui bahwasanya dana pajak yang akan disalurkan 

untuk orang yang kurang mampu melalui bantuan seperti PKH, KIS dan 

bantuan lainnya. Menurut Maryatin et al., (2023) ada beberapa cara 

untuk membantu orang miskin (kurang mampu) salah satunya yaitu 

negara memberikan kewajiban pajak (Dharibah) kepada orang-orang 

yang kaya, sampai tercukupi kebutuhan untuk memberi bantuan kepada 

orang yang miskin. Sama halnya dengan pernyataan informan lain yang 

menjelaskan pembayaran pajak untuk menciptakan masyarakat yang 

adil dan Makmur, berikut kutipannnya menurut Ibu Elma (WP) dan 

Bapak Andi Fajar (kepala seksi pendataan dan penagihan): 

“Setiap masyarakat memiliki kewajiban membayar pajak untuk 
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur untuk seluruh 
rakyat”. (Ibu Elma) 
 
“Kita lihat di sini ya ada memang masyarakat yang kurang mampu 

ya menjadi seorang wajib pajak bahwa nilai kemanusian perlu kita 

lihat”. (Bapak Andi Fajar) 

 

Informan menafsirkan konsep perpajakan dalam bentuk toleransi 

yaitu nilai kemanusiaan karena tidak semua orang memiliki ekonomi 

yang sama dan pendapatan yang sama sehingga nilai kemanusiaan 

menjadi patokan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajaknya. 

Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi 
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pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-

mena atau sewenang-wenang dengan meningkatkan tata kelolah 

pemerintah (Wenur, et al,. 2015). Meningkatkan citra tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang dapat menciptakan rasa saling percaya 

antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan 

pembayaran pajak menjadi sebuah kebutuhan dan keinginan, bukan 

kewajiban (Merliyana dan Saefurahman, 2017). Dengan demikian, 

tercipta model hubungan antara negara dan masyarakat mengenai hak 

dan kewajiban berdasarkan rasa saling percaya. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran 

pajak dapat menciptakan sikap toleransi antar sesama. Membayar pajak 

sama dengan membantu sesama karena dana pajak di salurkan untuk 

berbagai bantuan untuk kaum miskin (kurang mampu) seperti PKH, KIS 

dan bantuan lainnya. Menurut Damayanti et al., (2022) pembayaran 

pajak, setiap warga negara telah mengorbankan sebagian harta 

kekayaan demi untuk kepentingan umum, yaitu kesejahteraan rakyat. 

Tarif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan 

fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin agar tidak merasa 

dirugikan (Tri dan Vania, 2021). 

d) Kepatuhan pajak berbasis nalar kritis 

Nalar kritis adalah sebuah pemikiran kritis yang merupakan cara 

berpikir manusia dalam menyikapi dengan menganalisis fakta untuk 

membentuk penilaian. Jika dikaitkan dengan kepatuhan dalam 
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membayar pajak maka dapat dikatakan bahwah bagaimana wajib pajak 

tersebut menyikapi perpajakan yang ada dan bagaimana pajak itu, 

apakah bisa dikelolah baik dan akan mendatangkan manfaat untuk orang 

banyak yang dilakukan secara adil. Berikut pemikiran informan tentang 

sebuah keadilan yang dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak: 

“Pajak berkaiatan keadilan itu masih dibilang kurang adil, karena 

masih kurang transparan”. (Ibu Elma) 

 

“…adil dan beradab yakni menyangkut bagaimana sifat si wajib 
pajak atau pun orang yang mengelolah pajak”. (Ibu Ulfita) 
 
Dari pernyatan kedua informan diatas dalam betuk noema dan 

noesis dapat dimaknai bahwa seorang wajib pajak akan patuh dalam 

membayarkan pajaknya bilamana wajib pajak dan yang mengelolah 

perpajakan itu adil terutama bagi pengelolah pajak haruslah trasparan. 

Sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh akan kewajiban 

perpajakannya. 

Dari penyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketransparanan 

dan adilnya seorang pengelolah dapat memicu wajib pajak untuk patuh 

dalam membayar pajak. Kurangnya transparasi juga bisa menimbulkan 

penghindaran pajak karena wajib pajak merasa kurang adil terhadap apa 

yang wajib pajak keluarkan. Menurut Kumalasari et al., (2023) 

mengasumsikan bahwa tidak adanya dorongan membayar pajak itu 

dikarenakan fenomena saat ini kebanyakan masyarakat atau wajib pajak 

kurang merasakan manfaat pajak yang telah dibayarkan, seperti masih 

banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang tidak memadai ataupun 
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pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Transparansi dalam 

perpajakan dapat dilihat bagaimana pemerintah mengalokasikan 

penerimaan pajak untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Semakin tinggi transparansi perpajakan yang dipersepsikan oleh wajib 

pajak maka diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Ramadhanty dan Zulaikha, 2020). Sementara informan lain sudah 

merasakan bahwa penyaluran dana pajak itu sudah adil, berikut 

ungkapan Ibu Ulfita (WP): 

“Pajak digunakan dalam pembangunan sih adil ya, karena jalan 
untuk ke desaku bagus-bagus saja dan pembangunan lainnya tidak 
ada yang menyeleweng”. (Ibu Ulfita) 
 
Seseorang akan taat atau patuh membayar pajaknya jika lewat 

pengamatan dan pengalaman langsungnya yaitu jika hasil pungutan 

pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada suatu negara maka 

wajib pajak akan sadar dengan sendirinya dan patuh untuk membayar 

pajak kendaraan bermotornya (Marlinah, 2018). Menurut Suvinah et al., 

(2024) faktor utama keadilan perpajakan, dimana pentingnya 

memperlakukan wajib pajak secara adil dalam memungut dan 

mengenakan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap 

kewajiban perpajakan yang harus dibayar. Dapat dilihat tabel 4.2 di 

bahwa pemerintah kabupaten bulukumba telah mengolah dana dengan 

bijak sehingga bisa mencapai 97% ditahun 2023. Dengan pendapatan 

sebesar 1.369.816.812.299,71 dan pengeluaran sebesar 1.273.445.556 

453,98 di tahun 2022 yang Tingkat pengalokasian dana sebesar 92,96 
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sementara pendaptan 1.499.686.204 dan pengeluaran atau belanja 

1.467 330.712 sebesar di tahun 2023 dengan pengalokasian dan dana 

sebesar 97,84%. 

Tabel 4. 2 Tabel Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Di 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2023 

Tahun Pendapatan Pengeluaran Persentase 
2022 1.369.816.812.299,71 1.273.445.556 453,98 92,96% 
2023 1.499.686.204 1.467 330.712 97,84% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 

Terlepas dari itu wajib yang memiiki pemikiran kritis tentu saja 

akan berfikiran tentang sanksi perpajakan yang akan diterima. 

Sebagaimana pemikiran informan Ibu Ulfita (WP): 

“…jadi memang harus bayar pajak demi kenyamanta sendiri dan 
tidak was-was ketika ada pemeriksaan”. (Ibu Ulfita) 
 
Pernyatan informan diatas menjelaskan bahwa seorang wajib pajak 

yang tidak membayarkan pajaknya akan merasakan kewaspadaan akan 

adanya pemeriksaan kelengkapan kendaraan saat berkendara. Hal 

tersebut dikarenakan seseorang wajib pajak telah melanggar kepatuhan 

perpajakan sehingga akan mendapatkan sanksi berupa surat tilang. 

Surat tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan polisi 

kepada pengguna jalan yang melanggar aturan (Apriliana dan Jaya, 

2019). Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu 

lintas. Dari pengalaman peneliti surat tilang juga akan di berikan kepada 

pengendaraan yang belum membayar pajak atau pajak mati. 
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Kewenangan pemberian sanksi tilang tersebut didasari pada Pasal 

70 Juncto (Jo) Pasal 280 dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Adapun Pasal 70 tersebut menyatakan 

“Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan 

pengesahan setiap tahun”. Kemudian mengenai sanksi tilangnya 

ditegaskan pada pasal 280 yang menyatakan: “Setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda 

nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian negara 

republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda 

paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  

Dengan memembayar pajaknya maka wajib pajak dapat 

dikatakan telah patuh terhadap kewajiban pajaknya. Masalah 

kepatuhan pajak merupakan isu penting di Indonesia. Jika wajib pajak 

tidak patuh, maka mereka dapat terdorong untuk melakukan 

penggelapan, penghindaran, atau kelalaian pajak, yang pada akhirnya 

dapat merugikan negara sehingga berdampak pada berkurangnya 

penerimaan pajak (Dilla et al., 2022). 

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan terbayar pada 

Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2023 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 3 Unit Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar dan 
Terbayar Tahun 2021-2023 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan Kantor SAMSAT 
Bulukumba 
 

Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bulukumba merupakan 

tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bulukumba 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga 

diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kantor 

SAMSAT Bulukumba menaungi 10 kacematan, 24 kelurahan dan 123 

desa. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pada tahun 2021-2023 

kendaraan bermotor yang terdaftar mengalami peningkatan namun 

tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap 

pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, pada tahun 2021 

jumlah kendaraan yang terdaftar sebesar 117.836 dan yang terbayara 

pada tahun 2021 sebanyak 57.813, pada tahun 2022 kendaraan 

bermotor yang terdaftar sebanyak 121.460 dan jumlah unit yang 

terbayar hanya 57.131, pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor 

yang terdaftar sebanyak 124.449 dan yang terbayar hanya 59.480,  

Dari tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak 

terjadi penurunan jika dilihat dari persentase kepatuhannya dimana 

pada tahun 2021 persentasenya sebesar 49% sementara di tahun 2022 

 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 
Unit Kendaraan 
yang Terdaftar 

Unit 
Kendaraan 

yang Terbayar 
Persentase 

2021  437.610 117.836 57.813 49% 
2022 446.449 121.460 57.131 47% 
2023 450.330 124.449 57.739 46% 
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persentase kepatuhannya menurun sebesar 47% dan di tahun 2023 

mengalami penurunan sebesar 1% lagi dengan tingkat persentase 

kepatuhan sebesar 46%. Dari data diatas menujukkan masih banyaknya 

wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya penurunan yaitu berasal dari ekternal dan 

internal wajib pajak.  

Faktor eksternal seperti ekonomi, sanksi, pelayanan sedangkan 

faktor internal itu berkaitan dengan perilaku wajib pajak itu sendiri 

misal perilaku moral dalam membayar pajak. Menurut Marlinah (2018) 

wajib pajak sebagian besar mengabaikan sanksi atau minimnya 

pengetahuan mengenai sanksi yang ada sehingga memunculkan sikap 

penghindaran pajak. Sama dengan pelayanan, apabila pelayanan fiskus 

yang diberikan baik akan membantu meningkatkan kepatuhan (Cindy 

dan Yenni, 2013) namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang 

mengeluh akan pelayanan yang diberikan. Menurut Syarlis dan Octavia 

(2017) masyarakat akan membayar pajak, apabila mereka merasakan 

pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya 

perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas 

dari pemerintah. Sementara karena faktor ekonomi, disebabkan karena 

ketersediaan dana yang belum ada pada saat harus melakukan 

pembayaran pajak akibat dana yang terbatas, mereka lebih memilih 

untuk menggunakan dana yang ada untuk memenuhi kebutuhan primer 

lain yang dianggap lebih penting (Hidajat, 2018). 
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Tabel 4. 4 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi 

No Pertanyaan Noema Noesis Analisis 
Intensional 

1 Bagaimana 
proses 
membayar 
pajak dan Apa 
motivasi 
bapak/ibu 
dalam 
membayar 
pajak? 

“…kita setor to ke 
mereka (Staf 
administrasi yang 
tahu pembayaran 
tiap tahunnya tapi 
tergantung ji juga 
dari CC kendaranta 
berapa to. Beda-
beda tiap 
kendaraan itu…. 
“.(Ibu Ulfita 
saharsa) 

“…adanya rasa 
tanggungJawab dan 
cinta tanah air 
karena itu bisa 
mendorong kita 
untuk sadar akan 
pentingnya 
perpajakan bagi 
pembangunan”. 
(Bapak Andi Fajar) 

Pembayaran pajak 
akan berjalan 
lancer Ketika 
seorang wajib pajak 
memiliki rasa 
tanggungjawab dan 
rasa syukur atas 
nikmat yang 
diberikan sehingga 
wajib pajak akan 
rutin membayar 
pajaknya setiap 
tahun 

2 Bagaimana 
konsep 
kepatuhan 
wajib pajak 
berbasis 
ideologi 
pancasila pada 
sila pertama? 

“kita ikuti saja 
prosesnya, apalagi 
setahun sekali tidak 
memberatkan ji”. 
(Ibu Elma) 

“...nah pajakkan 
kewajiban sebagai 
warga negara 
bukan hanya taat 
kepada pemimpin 
tetapi memang 
kepada negara”. 
(bapak syafri) 

Kepatuhan pajak 
yang patuh 
terhadap pemimpin 
pasti akan 
mengikuti semua 
proses perpajakan 
sehingga wajib 
pajak akan 
membayar 
pajaknya tanpa ada 
rasa terbebani 
(ikhlas). 

3 Bagaimana 
konsep 
kepatuhan 
wajib pajak 
berbasis 
ideologi 
Pancasila pada 
sila ke tiga? 

“…salah satu bentuk 
kecintaan warga 
negara itu adalah 
taat kepada 
perpajakan, 
kenapa? Karena 
pada akhirnya itu 
akan melahirkan 
Pembangunan. Kita 
secara langsung 
tidak bisa 
membangun bangsa 
sendiri-sendiri jadi 
harus secara 
Bersama-sama”. 
(Bapak Syafri) 

“…Ketika memang 
tidak dibayar pajak 
berarti tidak mauki 
itu andil dalam 
sebuah persatuan 
yang ada”. (Ibu 
Ulfita) 
 

Membayar pajak 
sama dengan 
mengabdikan diri 
kepada negara 
(rasa cinta kepada 
negara) sehingga 
wajib pajak akan 
membayar pajak, 
sehingga dapat 
dikatakan pajak 
salah satu wadah 
pemersatu bangsa 
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4 Bagaimana 
ibu/bapak 
memaknai 
kepatuhan 
pajak berbasis 
ideologi pada 
sila kedua? 

“Kita juga bisa 
membatu sesama 
dengan membayar 
pajak”. (Ibu Elma) 
 

Melihat apa yang 
terjadi di negara ini 
pasti ke pajak. 
Misalnya seperti 
bantuan PKH, KIS 
dan bantuan lain 
yang semuanga itu 
dipungut dari 
pajak…”. (Bapak 
Andi Fajar) 

Patuh dalam 
membayar pajak 
memiliki nilai 
toleransi. Dimana 
dana pajak dapat 
membantu sesama 
terutama untuk 
kaum miskin 
(kurang mampu) 
seperti PKH, KIS 
dan bantuan 
lainnya. 

5 Bagaimana 
ibu/bapak 
memaknai 
kepatuhan 
pajak berbasis 
ideologi 
Pancasila pada 
sila kelima? 

“Pajak berkaiatan 
keadilan itu masih 
dibilang kurang 
adil, karena masih 
kurang transparan”. 
(Ibu Elma) 
 

“…adil dan beradab 
yakni menyangkut 
bagaimana sifat si 
wajib pajak atau 
pun orang yang 
mengelolah pajak”. 
(Ibu Ulfita) 

Ketransparanan 
dan adilnya seorang 
[engelolah dapat 
memicu wajib pajak 
untuk patuh dalam 
membayar 
pajaknya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Alasan atau motivasi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya 

yaitu katena adanya rasa tanggung jawab dan rasa syukur atas 

nikmat yang telah diberikan oleh sang pencipta. Walaupun demikian 

kepatuhan wajib pajak dilihat dari tahun 2021-2023 mengalami 

penurunan setiap tahunnya hingga 46% dilihat dari jumlah unit 

kendaraan bermotor yang terdaftar dan jumlah unit kendaraan 

bermotor yang terbayar. 

2. Konsep kepatuhan wajib pajak berbasis ideologi pada kantor 

SAMSAT Bulukumba berdasarkan ideologi pancasila diantaranya: 

yaitu kepatuhan wajib pajak berbasis beriman dan berakhlak, 

dimana jika wajib pajak memiliki tingkat keimanan terutama patuh 

terhadap pemimpin dan merasa ada tanggung jawab maka semua 

wajib pajak akan patuh untuk membayar pajaknya. 

3. Kepatuhan wajib pajak berbasis persatuan, jika seorang wajib pajak 

memikirikan pembangunan negara yang lebih baik lagi maka wajib 

pajak bersatu dalam membayar pajaknya.  

4. Kepatuhan wajib pajak berbasis toleransi adalah dimana wajib pajak 

merasakan bawa dana pajak yang dibayarkan dapat digunakan 

untuk membantu antar sesama terutama kalangan kurang mampu.  
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5. Kepatuhan wajib pajak bernalar kritis adalah keadaan dimana wajib 

pajak berpikiran harus percaya bahwasanya dana yang dikeluarkan 

dapat dikelolah oleh pemerintah telah bijak dan jika wajib pajak 

melanggar maka akan ada sanksi yang akan diterima. 

B. Implikasi 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah disajika, dapat 

diidentifikasikan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

Berdasarkan teori yang telah dirumuskan peneliti, maka dapat 

diketahui bahwa kepatuhan terhadap perpajakan berdasaikan ideologi 

pancasila akan menimbulkan peningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Akan tetapi kenyataannya di lapangan yaitu tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak turun setiap tahunnya, hal ini disebabkan 

karena banyak masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja 

pemerintah. 

2. Implikasi Praktis 

a) Kantor SAMSAT dan pegawai SAMSAT sebagai tempat untuk 

membayar pajak kendaraan harus menjalin kerja sama dengan 

masyarakat yaitu dengan meningkatkan pelayana dan tambahkan 

sarana dan prasarana untuk mempermudahkan masyarakat yang 

berada di desa-desa (yang jauh dari kantor SAMSAT) seperti 

menyediakan lebih banyak lagi SAMSAT keliling. 
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b) Wajib Pajak sebagai sesorang yang mempunyai kewajiban dalam 

membayar pajak harus berperan aktif dalam membangun bangsa 

yaitu dengan cara rutin membayar pajak dan tidak lalai akan 

kewajiban pajaknya. 

C. Keterbatasan 

Keterbatasan yang didasarkan pada proses penelitian terdapat 

bebebrapa hal, yaitu:  

1. Keterbatasan waktu dan tenaga sehingga membuat penelitian ini 

kurang maksimal. 

2. Penelitian ini menggunakan satu teori yaitu teori kepatuhan untuk 

menjelaskan temuan penelitian secara keseluruhan. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambah teori-teori lain yang 

dapat menjelaskan temuan lain dan memperkaya pembahasan 

terkait penelitian. 

D. Saran 

1. Diharapkan menambah teori, teori yang bisa di gunakan adalah 

Theory of planned behavior karena teori ini tentang kontrol perilaku 

individu yang bisa dikaitkan pada kepatuhan wajib pajak dengan 

melihat perilaku jika seseorang akan melakukan suatu tindakan 

karena ada niat untuk berperilaku, dengan kata lain individu yang 

memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu 

tersebut cenderung akan melakukan perilaku tersebut.  
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2. Diharapkan dilakukannya sosialisasi tentang pembayaran pajak 

secara online, karena seperti yang peneliti tahu bahwasanya 

pembayaran pajak sebagian besar dilakukan di kantor pajak 

walaupun ada yang namanya kantor pajak keliling tetapi tidak 

terbuka setiap hari dan memiliki jadwal tersendiri untuk setiap 

desanya dan itu dapat menimbulkan wajib pajak menunggak 

pajaknya. 

 

 



77 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abduh, M., & Taniredja, T. (2017). Pengembangan Nilai-nilai Pancasila pada 

Peserta Didik kelas VI Sekolah Dasar. Scholaria, 7(2), 165–178. 

Aina, M. (2022). Pengertian dan Jenis-jenis Keadilan. Komunitas Guru PPKN. 

https://www.komunitasguruppkn.com/2017/01/pengertian-dan-jenis-

jenis-keadilan.html 

Akmal, & Masyhuri. (2018). KONSEP SYUKUR (GRATEFULNES) (Kajian 

Empiris Makna Syukur bagi Guru Pon-Pes Daarunnahdhah Thawalib 

Bangkinang Seberang, Kampar, Riau). Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan 

Islam, 7(2), 1–22. 

Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E–Tilang 

Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi 

Hukum (JKH), 5(2), 1. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595 

Aryani, E. D., Fadjrin, N., & Azzahro, T. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai 

Pancasila Dalam Pendidikan Karakter. 9, 1–13. 

Bahder Johan Nasution. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan 

Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Institut Agama Islam 

Negeri Madura, 1–30. 

Bulutoding, L., Asse, A., & Habbe, A. H. (2018). The Influence of Akhlaq to Tax 

ComplianceBehavior, and Niyyah as Mediating Variable ofMoslem 

Taxpayers in Malaysia. Scientific Research Journal (SCIRJ), 6(1), 26–34. 

www.scirj.org 

Bulutoding, L., Habbe, A. H., Suwandi, M., & Sari, N. (2020). The Impact Of 

Covid-19 Pandemic On Taxation In Indonesia. International Journal of 

Recent Scientific Research, 11(06), 38775–38782. 

https://doi.org/10.24327/IJRSR 

Bulutoding, L., Rahmat, A., & Sumarlin, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan E-

Filling, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 



78 
 

 
 

Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp 

Pratama Makassar Selatan). ISAFIR: Islamic Accounting and Finance 

Review, 1(1), 12–27. https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.18321 

Bulutoding, L., Suwandi, M., & Herawati, H. (2020). Kajian Kepatuhan Wajib 

Pajak: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Wajib 

Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah). ISAFIR: Islamic Accounting and 

Finance Review, 1(1), 59–70. https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.18324 

Bulutoding, L., Yunus, Y. N., & Umar, M. (2020). Pengaruh Pemahaman 

Perpajakan Dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. ISAFIR; 

Islamic Accounting and Finance Review, 1(2), 83–96. https://journal3.uin-

alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/17691 

Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tax & 

Accounting Review, 1(1), 49–51. 

Cucu, S., & Aji, M. (2017). Pembayaran Zakat dan Paajak di Negara Hukum 

Pancasila. 17–27. 

https://scholar.archive.org/work/ou5hdbfmojdeblsy36r53dnnvm/acce

ss/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/artic

le/download/2205/pdf 

Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). 

Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 379–389. 

https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513 

Damayanti, E., Zurrifqi, F., Indiarto, R. A., Fajri, S. I., & Nurhaniyah, S. (2022). 

Menghadapi Tantangan Kesadaran Wajib Pajak Di Indonesia. 9, 1–7. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68385546/UAS_Pancasila_kelo

mpok_1_Perpajakan-libre.pdf?1627634691=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DMENGHADAPI_TANTANGAN_KES



79 
 

 
 

ADARAN_WAJIB_PAJ.pdf&Expires=1722692739&Signature=etbzTwmQ

UCv7goio-wiTa1cnzZ 

Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam 

Perspektif Akuntansi Pancasila. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1), 

22–41. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002 

Dewi, D.A.R.K., Putra, I.G.C., Dicriyani, N. L. G. . (2022). Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan 

Sanksi Pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kantor SAMSAT Klungkung. Jurnal Kharisma, 4(2), 371–386. 

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4887 

Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Ardianti, P. N. H. (2023). Pengaruh Persepsi Sikap, 

Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral dan 

Relaksasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Kumpulan Hasil Riset 

Mahasiswa Akuntansi(KHARISMA), 5(1), 1–12. 

http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2545/%0Ahttp://eprints.unmas.a

c.id/id/eprint/2545/2/R.3886 FEB-AKU BAB I-II.pdf 

Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. 

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(1), 340–353. 

Dilla Amelia Putri, Idrawahyuni, & Khalid, A. (2022). Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. Jurnal Cendekia 

Akuntansi, 3(1), 30–43. 

Eka Lestari, L., & Arifin, R. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan 

yang Adil dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12–25. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497/108

81 



80 
 

 
 

Elizabeth, V. (2022). Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila sebagai 

Ideologi Terbuka. Perspektif Hukum, 22(1), 80–108. 

Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). 

Owner, 8(1), 960–970. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151 

Ezer, E., & Gozali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda 

Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. 

Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 1–13. 

Faaz, E. B. Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 

1(1), 24–34. https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1812 

Fetrisia, J. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup 

Makmur Terencana). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – 2020, 1–17. 

http://repository.stei.ac.id/3452/ 

Gazali. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah, VII(1), 84–102. 

https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684 

Geovani, A., & Sudaryati, E. (2016). Akuntansi dalam Era Urban Berdasarkan 

Perspektif Pancasila dan Al-Qur’an. IAIN Palangka Raya, 6(2007), 1–23. 

Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi 

Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor. 24(1), 606–632. 

Hakim, Z., Handajani, L., Inapty, B. A., Ekonomi, F., & Mataram, U. (2017). 

Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan : 

Determinan , Kepercayaan dan Kekuasaan Legitimasi. Jurnal Akuntansi, 

XXI(02), 253–277. 

Halawa, J., & Saragih, J. L. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi 



81 
 

 
 

Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk 

Pakam. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 3(2), 243–256. 

https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.449 

Hanafi, H. (2018). Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah 

Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(1), 56–63. 

https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056 

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 

126–142. 

Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. Dinamika 

Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 10(1), 1–7. 

https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8441 

Hidajat, T. (2018). Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

Ebbank, 9(2), 11–18. 

Indriyani, P. A., & Sukartha, I. M. (2014). Tanggungjawab Moral, kesadaran 

Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan 

Pelaporan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 

7(2), 431–443. 

Isawati, T. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, 

Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan 

Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). Ekonomia. 

https://core.ac.uk/display/290030403?utm_source=pdf&utm_medium=

banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1 

Iwan, S. (2016). Penyatuan Hukum Pajak Formal dalam Sistem Hukum Pajak 

Nasional. 31(1), 27–57. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1960 

Juliani, & Sumarta, R. (2021). Faktor- faktor yang Mempengaruhi Tingkat 



82 
 

 
 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Wilayah Jakarta Utara. 

13(1), 65–76. 

Krisna, D., & Kurnia. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi 

Korupsi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang 

Terdaftar pada KKP Pratama Pondok Aren Periode 2020). 8(1), 112–119. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68385546/UAS_Pancasila_kelo

mpok_1_Perpajakan-libre.pdf?1627634691=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DMENGHADAPI_TANTANGAN_KES

ADARAN_WAJIB_PAJ.pdf&Expires=1722692739&Signature=etbzTwmQ

UCv7goio-wiTa1cnzZ 

Kumalasari, Bulutoding, L., & Fadhilatunisa, D. (2023). Pengaruh Love of 

Money dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus terhadap Tax Evasion 

dengan Iman Islam Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi Muslim yang Terdaftar di Kanwil DJP Sulselbartra). 

Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal, 4(2). 

https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_ 

Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan 

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Gorontalo 

Accounting Journal, 5(1), 50. https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979 

Mahendra, & Suryadharmawan, N. A. (2021). Efektivitas Sanksi Pajak 

Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di 

Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi Profesi, 12(1), 155–165. 

Mariani, S. (2024). Konsep Perpajakan dalam Perspektif Budaya Siri’ Na Pacce. 

Riset & Jurnal Akuntansi, 8(1), 971–982. 

https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2157 

Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan 



83 
 

 
 

sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota 

Makassar). Jurnal STIE Nobel Indonesia, 2012, 487–500. 

Maryatin, Puspaningrum, N., & Prihantono, J. (2023). Pengetesan Kemiskinan 

dalam Perspektif Ilsam. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi, 4(2), 80–

90. 

Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, 

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem 

Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di 

Kantor Bersama. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM), 1(3), 50–

101. 

http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/60/63 

Matoha, A., Suyahmo, & Munandar, M. A. (2013). Pengembangan Sikap 

Kemanusiaan Siswa Dalam Kegiatan Pmr Di Sma N 1 Demak. Unnes Civic 

Education Journal, 1(2), 1–13. 

Maulida, R., Muchlis, S., & Gafur, A. (2023). Volume . 19 Issue 3 ( 2023 ) Pages 

579-594 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN : 0216-

7786 ( Print ) 2528-1097 ( Online ) Nilai Islam dalam pencatatan transaksi 

pada pedagang pasar sungai dama di kota Samarinda Islamic values in 

transac. 3(3), 579–594. 

Meidy, I. P., Jullie, J. S., & Novi, S. B. (2021). Pengaruh Kepatuhan Distributif Dan 

Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel 

Intervening Kepuasan Wajib Pajak Hotel di Kota Manado. Jurnal Riset 

Akuntansi Dan Auditing, 12(22), 354–365. 

Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib 

Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib 

Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur. Jurnal Akuntansi Dan 

Manajemen, 13(01), 134–167. 



84 
 

 
 

Misael. (2018). Kepatuhan Pajak. Indopajak. https://indopajak.id/kepatuhan-

pajak-di-indonesia/ 

Muchlis, M., & Kusumawati, A. (2021). Tax Compliance of Muslim 

Entrepreneurs in the City of Makassar. Psychology and Education Journal, 

58(1), 319–329. https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.779 

Nanda, H. I. (2017). Akuntansi Pancasilais Dalam Usaha Mikro. In Jurnal 

Ekonomi Manajemen Akuntansi (Vol. 2, Issue 2, pp. 20–27). 

https://doi.org/10.47335/ema.v2i2.18 

Ni Putu Ayu Sista. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas 

Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. Jurnal 

Sains, Akuntansi Dan Manajemen, 1(1), 142–179. 

http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27 

Nini. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam 

Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Samsat 

Padang Tahun 2016-2020. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 3(2), 36–41. 

http://jurnal.minartis.com/index.php/jebsm/article/view/165/149 

Nofiaturrahmah, F. (2017). Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah. 

ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(2), 313–236. 

https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048 

Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal of Accounting, 4, 1–14. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/1703

1/16326 

Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Journal Pengembangan Sumber 

Daya Insani, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif 

Nurhayati, D. A. (2023). Toleransi Budaya Dalam Masyarakat Multikultur 



85 
 

 
 

(Studi Kasus Peran Masyarakat Dalam Menoleransi Pendatang di Kota 

Serang). Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan 

Hukum, 1(1), 95–102. https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.187 

Nurkumalasari, A. D., Utomo, S. W., & Sulistyowati, N. W. (2020). Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. Jurnal 

Akun Nabelo, 2(2), 269–283. https://doi.org/10.2307/3615019 

Osbin, S., Laurentius, T., & Robertus, S. (2023). Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan( Tinjauan 

Filosofis atas Demokrasi dasi Sila IV Pancasila). Seminar Nasional Filsafat 

Teologi, 53–63. 

Pakaya, S., Junus, N., & Towadi, M. (2023). Penentuan Persentase Pajak 

Progresif Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanusiaan. Jurnal 

Pendidikan Tambusai, 7(1), 5. 

Pradhana, A. (2020). Fakto-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang 

Terdaftar Di KPP Pratama Kota Batu ). University of Brawijaya, 1–21. 

https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/7123/6136 

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi 

Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi 

Akuntansi, 1(3), 1569–1588. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163 

Putra, K. A. P. (2019). Melestarikan Nilai-nilai Pancasila Melalui Ketaatan 

Membayar Pajak. Pajakku.Com. 

https://www.pajakku.com/read/5da00a82b01c4b456747b720/Melest

arikan-Nilai-nilai-Pancasila-Melalui-Ketaatan-Membayar-Pajak 

Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan 

Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas 



86 
 

 
 

Udayana, 18(2302–8556), 1112–1140. 

Rachmawati, T., Trihastuti, A., & Lestari, W. P. (2020). Kewajiban Moral 

Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan 

Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Seminar Nasional Konsorsium Untag 

Indonesia, 2, 332–339. www.kemenkeu.go.id/apbn2019 

Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis 

Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2537–2553. 

https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228 

Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang 

Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, 

Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal of Accounting, 9(4), 1–12. 

Rani, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai, Simak Indikatornya 

di Sini! Online Pajak. https://www.online-pajak.com/seputar-

efiling/kepatuhan-wajib-pajak-2 

Rita J.D Atarwaman. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Sanksi Pajak dan 

kualitas pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12 

Riyanto Agus. (2018). Mengkomunikasikan Nilai-nilai Luhur Pancasila. Bina 

Nusantara University. https://business-

law.binus.ac.id/2018/12/26/mengkomunikasikan-nilai-nilai-luhur-

pancasila/ 

Sadewa, V. B. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerahdi Samsat 

Pasuruan. Jurnal Kawruh Abiyasa, 2(1), 56–69. 

https://doi.org/10.59301/jka.v2i1.35 

Saputra, K. E. (2013). Pemahaman Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 



87 
 

 
 

dan Konsultan Pajak Tentang Perilaku Wajib Pajak : Sebuah Studi 

Fenomenologi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2(2). 

www.pajak.go.id 

Sitti, M., & Suryaningsih, Y. N. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam 

Presfektif Pembangunan Fasilitas Umum. Jurnal Ekonomektriks, 6(2), 31–

39. 

Sriyanto, H. (2021). Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak – Character 

Building. Binus University. https://binus.ac.id/character-

building/2021/03/kewajiban-warga-negara-membayar-pajak/ 

Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, 

Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak.pdf. 

Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 2(2), 193–202. 

10.35838/jrap.v2i02.110 

Suharman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. Jurnal 

Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 166–177. 

https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142 

Suharsono, & Widyaiswara. (2020). Implementasi Hukum Pajak Indonesia 

Yang Transendental. Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 471–482. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41049 

Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia 

Saat Ini. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 84–93. 

https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93 

Susilawati, I. R., & Hidayat, R. (2019). Dilema Sosial: Representasi Sosial 

tentang Pajak pada Aparatur Sipil Negara. Jurnal Psikologi Sosial, 17(2), 

65–74. https://doi.org/10.7454/jps.2019.10 

Suvinah, Hafidzullah, A. Y., Hendrawarman, & Awangga, R. A. (2024). Peran 

Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan 

Penggelapan Pajak di Indonesia. Humaniorum, 2(1), 53–59. 



88 
 

 
 

https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.41 

Syarlis, M. F., & Octavia, P. A. (2017). Analisis Pengaruh Sanksi dan Penertiban 

Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efek Jera Wajib Pajak dengan 

Watak Wajib Pajak sebagai Pemoderasi. Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama, 351–366. 

Teguh, P., & Halim, B. A. (2012). Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran 

menuju masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat,. 

Tri Mulyani Kartini, & Vania Lalita. (2021). Kemiskinan: Ancaman Persatuan 

Indonesia Pancasila sebagai Pendekatan untuk Mengurangi Kemiskinan. 

Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi, 1(3), 78–88. 

https://doi.org/10.55606/jurima.v1i3.290 

Triana, I. D. S., & Iskatriah, I. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di 

Dalam Menciptakan Pendidikan Karakter Yang Kuat Bagi Bangsa 

Indonesia Dalam Tatanan Hukum Nasional. Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 356–567. 

https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34138 

Umar, F., IDK, K., & Haposan, S. (2022). Memperkokoh Pancasila sebagai 

Pondasi Bela Negara sebagai Strategi Kampanye Militer. Jurnal Inovasi 

Penelitian, 2(8), 2581-. https://stp-mataram.e-

journal.id/JIP/article/view/1133/862 

Wenur, G. P., Karamoy, H., & Jessy Warongan. (2015). Analisis Potensi Pajak 

Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung. Jurnal 

Akademik Prosiding Konferensi Dan Repositori Institusional, 224–236. 

http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.keme

nkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%

0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org

/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1 

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Pengaruh Reguilitas dan Keadilan Pajak 



89 
 

 
 

pada Sikap Kepatuhan wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I). 

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. 

https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-

a7e576e1b6bf 

WIjayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. Jurnal 

Riset Akuntansi Dan Auditing, 9(3), 15–28. 

https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485 

Wisnarni. (2017). Menumbuhkembangkan Karakter Cinta Tanah Air Melalui 

Kegiatan Ekstrakulikuler Berbasis Kebiasaan. Jurnal Tarbawi, 13(1), 51–

63. 

https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/179 

Witono, B. (2008). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 

Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 7(2), 196–208. 

https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624 

Yani Febriani & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Accounting Analysis Journal, 4, 1–

10. 

 

 



108  

 
 

RIWAYAT HUDUP 

Risky Maulidyana. Akrab disapa Ekky/ikky/kiki pada 

lingkup pertemanan dan keluarga. Lahir di Bulukumba, 09 

Juli 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga 

bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Syafri dan Ibu 

Indo Iyah. Tahap pendidikan yang ditempuh oleh penulis 

mulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 37 Palambarae pada tahun 

2008 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di 

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Bulukumba dan selesai pada 

tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di 

MAN 2 Bulukumba yang selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama 

penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar pada program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Dalam masa perkuliahan penulis telah menyelesaikan program 

pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kab. 

Polman, Kec. Tubbi Taramanu, Desa Tubbi. Penulis sangat bersyukur telah 

diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di berbagai jenjang pendidikan 

sebagai bekal di kehidupan dunia serta akhirat dan berharap semoga ilmu 

yang didapatkan selama menempuh pendidikan dapat bermanfaat, tidak 

hanya bagi diri sendiri akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain, serta ilmu 

yang didapatkan mendapat Rahmat dan berkah dari Allah SWT. 

 


