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ABSTRAK 

Nama : Dinar Permadani Sultan 

Nim : 90400120005 

Judul : Tantangan Penerapan dan Pelaporan  Green Accounting sebagai  
Inovasi dalam Mengurangi Pencemaran Lingkungan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran green 
accounting dalam mengurangi pencemaran lingkungan serta tantangan 
penerapan dan peloporan green accounting sebagai inovasi dalam 
mengurangi pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi 
literatur. Dimana pendekatan ini, bertujuan memberikan gambaran lebih luas 
mengenai permasalahan dari objek penelitian. Kemudian dianalisis dengan 
teknik analisis konten. Analisis konten atau kajian isi adalah metodologi 
penelitian yang menggunakan serangkaian prosedur untuk mencapai 
kesimpulan yang valid dari sebuah buku atau dokumen.  Sumber data berasal  
dari data sekunder yang ditemukan dari berbagai literatur seperti buku, 
jurnal, artikel, dan kitab suci. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan 
menerapkan green accounting dapat membantu meminimalisir pencermaran 
lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan operasional suatu korporasi. 
Kemudian tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan dan 
melaporkan green accounting meliputi fokus korporasi pada profitabilitas, 
kurangnya standar baku mengenai format dan isi pelaporan green accounting 
yang menyebabkan ambiguitas serta keberagaman dalam laporan. Sehingga 
korporasi kesulitan dalam menerapkan green accounting secara efektif dan 
akuntabel. 
 Implikasi penelitian menunjukkan bahwa green accounting berperan 
penting dalam mengurangi pencemaran lingkungan sebagai respons 
terhadap tuntutan masyarakat dan tekanan sosial terhadap tanggung jawab 
lingkungan. Adopsi green accounting dipicu oleh kebutuhan akan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan yang semakin meningkat, sehingga perusahaan 
harus memperhatikan aspek lingkungan untuk kelangsungan jangka panjang. 
Namun, beberapa perusahaan melihat green accounting sebagai risiko yang 
tidak perlu diambil karena biaya dan kerumitannya. Pendekatan psikologis 
dapat membantu mengatasi hambatan ini melalui pendidikan dan kesadaran 
keberlanjutan yang ditujukan kepada manajemen korporasi, terutama dewan 
direksi dan manajemen tingkat atas yang berwenang menetapkan kebijakan. 
Selain itu, ketiadaan regulasi spesifik mengenai green accounting di sektor 
manufaktur, perdagangan, dan jasa menciptakan tantangan dalam 
penyusunan dan pelaporannya, sehingga diperlukan standar khusus yang 
mengatur pengakuan pengeluaran sesuai karakteristik masing-masing 
perusahaan.  
Kata Kunci: Green accounting, Inovasi, Tantangan, Pencemaran 
Lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan adalah wilayah dimana mahluk hidup berinteraksi untuk 

mempertahankan kehidupan mereka. Lingkungan juga ditandai oleh 

keberadaan berbagai komponen yang saling mempengaruhi, seperti 

hubungan mahluk hidup dan alam yang saling membutuhkan, dengan adanya 

keterikatan yang begitu kuat antara mahluk hidup dengan alam secara tidak 

langsung membentuk sebuah tanggung jawab bagi semua kalangan dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. Walaupun pada dasarnya manusia dan alam 

saling membutuhkan, akan tetapi masih saja terjadi kerusakan lingkungan 

akibat pengelolaan sumber daya alam oleh manusia yang tidak sesuai dengan 

prosedur, problematika ini akhirnya mengakibatkan kerusakan terhadap 

lingkungan yang berimbas pada ekosistem mahluk hidup (Al Kholif et al., 

2023) 

Kerusakan lingkungan tidak hanya diakibatkan oleh individu saja, akan 

tetapi  dari aktivitas operasional korporasi yang tidak bertanggung jawab 

akan  mengakibatkan hancurnya tatanan alam, sosial, dan ekonomi, seperti 

yang dinyatakan oleh Rohmatin & Suhardiyah (2022), kondisi lingkungan 

saat ini sangat memprihatinkan, bahkan isu lingkungan menjadi perhatian 

global Abdullah et al., (2021) karena banyaknya kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh aktivitas operasional korporasi. Pencemaran lingkungan 

akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan 
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prosedur pelestarian lingkungan ini memberikan dampak buruk bagi 

keberlanjutan bisnis, tidak hanya itu akibat dari rusaknya lingkungan juga 

berakibat fatal terhadap kesehatan (Sukoharsono, 2007). Kerusakan 

lingkungan akibat kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan standar 

sudah dijelaskan dalam al-qur’an surah Ar-Rum/30:41 Allah SWT, berfirman.  

لفَْسَادَ  ظَهَرََ
 
لبَََِْ فَِ ٱ

 
لبَْحْرَِ ٱ

 
لنَّاسَِ ٱَيدِْى كَسَبتََْ بِمَا وَٱ

 
ى بعَْضََ لِي ذِيقَه م ٱ ِ لََّّ

 
ل واَ  ٱ َّه مَْ عََِ ونََ لعََل يرَْجِع   

Terjemahnya:  

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar)."  

Terlihat adanya kerusakan di daratan dan di lautan, seperti kekeringan, 

kurangnya hujan, peningkatan penyakit, dan wabah. Penyebab utamanya 

adalah tindakan-tindakan dosa yang dilakukan oleh manusia hal ini sebagai 

bentuk hukuman atas perbuatan buruk mereka di dunia, dengan harapan 

agar mereka merenung, bertaubat kepada Allah, dan memperbaiki perilaku 

mereka, jika mereka meninggalkan dosa-dosa tersebut, situasi mereka akan 

membaik dan kehidupan mereka akan kembali ke jalan yang benar (Tafsir Al-

Muyassar). 

Kerusakan tidak hanya di satu lokasi akan tetapi hampir diseluruh tempat 

sebagaimana  menurut Lestari & Djanggih (2019) di Indonesia sendiri masih 

terjadi kasus pencemaran lingkungan yang sebagian besar belum ditangani 

secara optimal. Upaya penanganan masalah lingkungan masih minim, baik 

dalam hal ilmu pengetahuan maupun kesadaran dari berbagai pihak yang 
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terkait, dari segi ilmu diperlukan pemahaman tentang cara-cara pemanfaatan 

alam yang benar, seperti pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, 

menangkap ikan, serta cara membuang sampah agar tidak mencemari 

lingkungan, sementara itu kesadaran masyarakat Indonesia terhadap 

lingkungan masih rendah karena lebih cenderung memikirkan kepentingan 

pribadi dan sesaat. 

 Contohnya, kurangnya kepedulian terhadap penanganan ekspor asap 

yang rutin terjadi setiap tahun karena pembakaran lahan oleh pemegang 

HPH untuk pertanian dan perkebunan (Lestari & Djanggih, 2019) hal ini 

menjadi problematika pencemaran udara, akan tetapi masalah lingkungan 

tidak hanya berasal dari aktifvitas masyarakat saja namun  sebagian besar 

didominasi oleh aktivitas operasional korporasi. Kegiatan operasional yang 

dilakukan korporasi menimbulkan dampak negatif yang secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar korporasi, 

untuk itu korporasi perlu menempatkan komitmen terhadap lingkungan 

hidup maupun lingkungan sosial sebagai hal utama dan tidak tepisahkan dari 

kegiatan operasional korporasi (Ningsih & Rachmawati, 2017). 

Melihat banyaknya korporasi yang beroperasi di Indonesia, banyak pihak 

yang mengharapkan agar korporasi di Indonesia bahkan seluruh dunia mulai 

mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena 

jika hal ini diabaikan maka kerusakan alam akan semakin meningkat dan 

diprediksi 2040-2050 kerusakan alam akan semakin parah (Firmansyah et 

al., 2020). Masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penipisan 
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lapisan ozon dan ancaman pemanasan global telah menarik perhatian 

nasional dan internasional (Rout, 2010) timbulnya masalah ini membuat 

korporasi dituntut agar tidak hanya mengutamakan kepentingan pemilik dan 

manajemen tetapi juga seluruh pihak yang terkait, seperti karyawan, 

konsumen, serta masyarakat, dan lingkungan. Semua itu disebabkan 

keberadaan korporasi tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak salah 

satunya adalah dukungan lingkungan. Pelestarian lingkungan disamping 

bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga bermanfaat bagi korporasi secara 

jangka panjang. Era pergerakan korporasi kearah green company, kalangan 

industri tidak hanya dituntut untuk sebatas pengolahan limbah, tetapi 

tuntutan masyarakat dan konsumen lebih jauh lagi yaitu agar proses 

produksi suatu barang mulai dari pengambilan bahan baku sampai 

kepembuangan limbah suatu produk setelah digunakan agar tidak merusak 

lingkungan (Kusumaningtias, 2013).  

Menurut Kusumaningtias (2013) dan Lako (2018), salah satu penyebab 

terjadinya kerusakan lingkungan karena konsep yang ada dalam akuntansi 

konvensional hanya terus berfokus pada laba yang harus dihasilkan oleh 

korporasi, akuntansi konvensional lebih menekankan pada aspek laporan 

keuangan sementara kinerja perusahaan baru dikatakan berhasil jika 

menghasilkan laba  besar, yang pada akhirnya berimbas pada pengabaian 

objek, fenomena atau peristiwa lingkungan dan sosial yang berhubungan 

langsung atau tidak langsung dengan entitas korporasi, bahkan dalam 

kegiatan CSR/TJSLP dianggap sebagai beban periodik dan disajikan dalam 
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laporan laba rugi korporasi, berbeda halnya dengan laporan green accounting 

yang mengakui kegiatan CSR/TJSLP sebagai investasi dalam laporan 

keuangan.  Gagasan ini juga didukung oleh penelitian dari Utami & Nuraini 

(2020) dan Muchlis & Mariyani (2021) yang menjelaskan laporan keuangan 

yang dihasilkan dari proses akuntansi konvensional hanya menyajikan 

informasi keuangan yang berorientasi pada keuntungan bersifat material, 

sementara informasi sosial dan lingkungan cenderung diabaikan, adanya 

permasalah yang timbul karena aktivitas bisnis konvensional yang kurang 

memperhatikan lingkungan melahirkan konsep baru yaitu green accounting 

sebagai sebuah prinsip untuk mencapai hasil terbaik dalam bisnis dan 

memecahkan masalah lingkungan akibat dari aktivitas industri (Azeez & 

Mahdi, 2023).  

Green Accounting merupakan wujud dari perkembangan ilmu akuntansi, 

dimana akuntansi konvensional yang digunakan selama ini dianggap tidak 

mampu untuk memberikan laporan pertanggung jawaban lingkungan dan 

hanya berfokus pada orientasi laba yang bersifat materialis (Kusumaningtias, 

2013). Menurut Aniela (2012) dan Sari (2022), green accounting adalah 

sistem akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan 

mengungkapkan biaya yang terkait dengan aktivitas lingkungan korporasi. 

Green accounting tidak hanya berfokus pada laba yang bersifat material, akan 

tetapi bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan jangka 

panjang. Tanggung jawab yang disajikan dari green accounting merupakan 
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bentuk trasparansi korporasi dalam pertanggung jawaban pada lingkungan, 

masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya.  

Green accounting atau akuntansi lingkungan menjadi sebuah inovasi yang  

tepat dalam mengatasi peloporan aktivitas sosial lingkungan korporasi.  

Pertanggung jawaban dari korporasi akan memberikan informasi yang 

akurat dan masyarakat akan ikut andil dalam memantau aktivitas industri 

yang merusak lingkungan. Green accounting merupakan solusi dari masalah 

lingkungan. Penerapan green accounting akan meminimalisir masalah 

lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi (Angelina & Nursasi, 

2021). 

Tujuan green accounting dan Pelaporan Informasi green accounting 

adalah untuk menyajikan informasi akuntansi keuangan, ekonomi, informasi 

akuntansi sosial, dan informasi akuntansi lingkungan secara terpadu dalam 

satu paket pelaporan akuntansi untuk digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan tentang 

investasi ekonomi, administrasi, dan lainnya (Sukirman et al,. 2021).  

Publikasi green accounting diharapkan mampu memenuhi tanggung 

jawab korporasi dalam hal akuntabilitas pemangku kepentingan dan dapat 

digunakan untuk menilai perlindungan lingkungan. Intinya adalah green 

accounting bertujuan meningkatkan jumlah informasi relevan yang 

dihasilkan untuk pemangku kepentingan yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan (Sunarmin, 2020). Keberhasilan green accounting tidak 

bergantung pada bagaimana korporasi mengklasifikasikan biaya yang 
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dikeluarkan, akan tetapi green accounting juga dimaksudkan untuk 

mengenali dan berusaha mengidentifikasi cara untuk mengurangi dampak 

negatif dari kegiatan dan sistem terhadap lingkungan. Semakin meluas 

pembangunan akan berpengaruh pada semakin meningkatnya dampak 

lingkungan yang ditimbulkan, keadaan ini menunjukkan perlunya upaya 

pengendalian dampak lingkungan (Mustofa et al., 2020), namun green 

accounting ini memiliki berbagai macam tantangan atau hambatan dalam 

penerapannya secara sempurna,  diantaranya  green accounting mengalami 

kesulitan dalam pengukuran nilai cost and benefit eksternalitas yang muncul 

dari proses industri, hal ini disebabkan bukan hal yang mudah untuk 

mengukur kerugian yang diterima masyarakat sekitar dan lingkungan 

ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional yang merusak 

lingkungan. Pengungkapan informasi green accounting di kebanyakan 

negara, termasuk Indonesia masih bersifat voluntary, hal ini membuat 

pengungkapan green accounting  terkesan formalitas dan menyebabkan 

pencemaran lingkunganpun masih relatif tinggi (Kusumaningtias, 2013). 

Tantangan terkait green accounting ini penting untuk diteliti karena 

sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus membahas terkait dengan 

pengaruh implementasi green accounting  terhadap kinerja korporasi, 

keuangan korporasi, dan provitabilitas korporasi, diantaranya penelitian dari 

Ningsih & Rachmawati, (2017); Zuniawan et al., (2020); Hanifa, (2015); dan 

Risal et al., (2020). Riset-riset terdahulu tidak secara siknifikan membahas 

terkait “tantangan penerapan dan pelaporan green accounting oleh 
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korporasi”  padahal dalam konteks analisis yang lebih mendalam, salah satu 

faktor penyebab pencemaran lingkungan adalah kurangnya perhatian 

terhadap tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan green 

accounting, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan kostribusi dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi 

oleh korporasi dalam penerapan green accounting sehingga pencemaran 

lingkungan juga dapat teratasi, untuk menangani masalah penerapan green 

accounting pemerintah seharunya membuat keputusan yang tegas dalam hal 

regulasi, jika betul-betul ingin mengatasi masalah lingkungan karena apabila 

pencemaran lingkungan terus terjadi tanpa adanya tindakan tegas untuk 

menjaga kelestarian alam, maka Indonesia akan kehilangan kekayaan alam.  

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian 

sebelumnya dalam beberapa aspek penting. Pertama, perbedaan signifikan 

terlihat dalam fokus penelitian yang lebih spesifik pada tantangan yang 

dihadapi perusahaan dalam penerapan dan pelaporan green accounting. 

kedua, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang berbeda dari 

yang telah digunakan sebelumnya yaitu metode kualitatif, pendekatan studi 

literatur, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sumber data yang 

diperoleh dari literatur jauh lebih besar dan memiliki potensi merangkum 

lebih banyak masalah yang dihadapi korporasi sehingga hasil analisis dapat 

digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam perumusan solusi dari 

permasalahan. Kedua, studi literatur diperlukan untuk memahami gejala-

gejala baru yang belum dapat dijelaskan. Alasan ketiga data pustaka tetap 
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dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informasi atau 

data empiris yang telah dikumpulkan oleh orang lain, seperti buku, laporan 

ilmiah, dan hasil penelitian, masih dapat digunakan oleh peneliti. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran green accounting dalam 

mengurangi pencemaran lingkungan serta tantangan penerapan dan 

pelaporan green accounting sebagai inovasi dalam mengurangi pencemaran 

lingkungan. Korporasi baru bisa dikatakan mempunyai kepedulian terhadap 

permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasinya jika 

korporasi bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam 

disekitarnya yang secara tidak  sadar maupun sadar kegiatan industri 

merusak ekosistem mahluk hidup. Korporasi  selalu menjadi sorotan akibat 

dari kerusakan lingkungan namun selama ini, penelitian-penilitian terdahulu 

lebih banyak berfokus pada kesalahan korporasi dan mengesampingkan 

tantangan atau penyebab sehingga suatu korporasi cenderung mengabaikan 

tanggung jawab sosial, oleh karena itu fokus penelitian yang diangkat oleh 

penulis adalah tatangan apa saja yang dihadapi korporasi dalam penerapan 

serta pelaporan green accounting dan tanggung jawab sosial.  

C. Rumusan Masalah 

 Green accounting merupakan inovasi dalam upaya mengurangi 

pencemaran lingkungan, sebagai penyempurna akuntansi konvensional yang 

dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis sosial dan krisis lingkungan, 

karena laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi 
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konvensional berfokus pada informasi keuangan materialitas, sementara 

informasi sosial dan lingkungan cenderung diabaikan. Tantangan pererapan 

dan pelaporan green accounting sebagai inovasi dalam mengurangi 

pencemaran lingkungan selama ini kurang diperhatikan, padahal jika dikaji 

secara mendalam penyebab kurang diterapkan-nya green accounting karena 

kendala yang dihadapi oleh korporasi minim kepedulian dari pihak-pihak 

yang seharusnya ikut bertanggung jawab.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran green accounting sebagai inovasi dalam 

mengurangi pencemaran lingkungan? 

2. Bagaimana tatangan yang dihadapi oleh korporasi dalam 

penerapan serta pelaporan green accounting?  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran green accounting sebagai inovasi dalam 

mengurangi pencemaran lingkungan.  

2. Untuk mengetahui tatangan yang dihadapi oleh korporasi dalam 

penerapan serta pelaporan green accounting. 

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang membahas terkait peran green accounting 

untuk keberlangsungan usaha dalam upaya mencegah pencemaran 

lingkungan telah banyak dilakukan, namun masih banyak korporasi-
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korporasi enggan mempublikasikan tanggung jawab sosialnya. Munculnya 

masalah-masalah ini, menarik perhatian peneliti untuk mengkaji  dan 

membahas tantangan penerapan dan pelaporan green accounting sebagai 

inovasi dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Penelitian ini, bertujuan 

untuk mengidentifikasi tantangan tersebut dan memberikan kontribusi 

dalam memahami penerapan green accounting. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Judul dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 

Hartwell & 

Devinney 

(2023) 

A Responsibility 

to Whom? 

Populism and 

Its Effects on 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(Metode 

Penelitian 

Kuantitatif) 

Peneliti mengkaji hubungan 

antara gaya pemerintahan yang 

bersifat populis dan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). 

Dilakukan dengan menggunakan 

analisis data ekonomi pada lebih 

dari seribu perusahaan di 13 

negara yang mengalami 

pemerintahan dengan gaya 

populis yang mendukung atau 

menentang bisnis. Rentang 

waktu penelitian adalah dari 

tahun 2012 hingga 2020. 

Menggunakan metode data 

panel dinamis, peneliti 

menemukan bukti yang kuat 

bahwa pada masa pemerintahan 
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populis, banyak perusahaan 

yang mengurangi keterlibatan 

dalam CSR.  

2 
Chairia et 

al., (2022) 

Implementasi 

Green 

Accounting 

(Akuntansi 

Lingkungan) di 

Indonesia: 

Studi Literatur 

(Metode 

Penelitian 

Kualitatif) 

 

Hasi penelitian ditemukan 

penerapan akuntansi hijau green 

accounting oleh perusahaan 

akan sangat mendukung dalam 

proses evaluasi, terutama dalam 

menganalisis masalah limbah 

dan aktivitas lingkungan 

lainnya. Melalui laporkan biaya 

lingkungan secara transparan, 

publikasi ini akan membantu 

para pemangku kepentingan 

untuk mengevaluasi upaya 

pelestarian lingkungan dan 

meningkatkan efisiensi 

pengelolaan lingkungan, 

sehingga mendukung 

kelangsungan usaha baik saat 

ini maupun di masa depan. 

3 
Buric et al., 

(2022) 

Research of 

Attitudes 

toward 

Implementation 

of Green 

Accounting in 

Tourism 

Industry in 

Menunjukkan bahwa faktor 

sosiodemografi memiliki 

dampak yang signifikan, baik 

pada informasi karyawan 

pariwisata tentang apa green 

accounting, dan pada 

pemahaman mereka tentang 

pentingnya penerapan green 
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Montenegro-

Practices, and 

Challenges 

(Metode 

Penelitian 

Kualitatif) 

accounting dalam praktek. 

 4 

(Dewi & 

Wardani, 

2022) 

Green 

Accounting, 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Manufaktur 

(Metode 

Penelitian 

Kuantitatif) 

Variabel penerapan green 

accounting dan pengungkapan 

corporate social responsibility 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan secara 

parsial. 

 5 

Justita Dura 

& Riyanto 

Suharsono 

(2022) 

Application 

Green 

Accounting To 

Sustainable 

Development 

Improve 

Financial 

Performance 

Study In Green 

Industry 

(Metode 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa green accounting 

memiliki dampak positif pada 

pembangunan berkelanjutan 

dan juga berpengaruh pada 

kinerja keuangan korporasi, 

namun kinerja keuangan sendiri 

tidak memiliki dampak langsung 

pada pembangunan 

berkelanjutan. Penggunaan 

green accounting dan kinerja 
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Penelitian 

Kuantitatif) 

keuangan menjadi faktor krusial 

yang dapat dijadikan indikator 

kelangsungan hidup jangka 

panjang korporasi dalam 

mencapai pembangunan 

berkelanjutan. 

 6 

Angelina & 

Nursasi, 

(2021) 

Pengaruh 

Penerapan 

Green 

Accounting dan 

Kinerja 

Lingkungan 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

(Metode 

Penelitian 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil analisis 

menunjukkan bahwa variabel 

green accounting dan kinerja 

lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

suatu perusahaan. 

7 

Utami & 

Nuraini 

(2020) 

Pengaruh 

Penerapan 

Green 

Accounting dan 

Perputaran 

Total Aset 

terhadap 

Profitabilitas 

(Metode 

Penelitian 

Hasil penelitian membuktikan 

bahwa penerapan green 

accounting secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas di perusahaan 

tambang karna tidak transparan 

terhadap pengeluaran biaya 

sosial dan lingkungan dalam 

laporan keuangan, sedangkan 

perputaran total aset secara 
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Kuantitatif) parsial berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan 

cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Penelitian ini secara 

simultan penerapan green 

accounting dan perputaran total 

asset berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan-

perusahaan tambang tersebut 

karena dalam menjalankan 

operasinya perusahaan perlu 

memperhatikan keadaan 

lingkungan karena kinerja 

lingkungan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

keuangan perusahaan. 

8 

Schaltegger 

& Burritt 

(2010) 

Sustainability 

accounting for 

companies: 

Catchphrase or 

decision 

support for 

business 

leaders? 

(Metode 

Penelitian 

Kualitatif). 

Mengungkapkan bahwa 

interpretasi akuntansi 

keberlanjutan sebagai kata 

kunci berasal dari satu 

perhatian manajemen informasi 

utama, greenwashing (komitmen 

palsu). Greenwashing terjadi 

ketika para pemimpin berusaha 

untuk menunjukkan bahwa 

mereka peduli tentang isu-isu 

keberlanjutan, tetapi tanpa 

meningkatkan kinerja sosial dan 

lingkungan perusahaan. 
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F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori stakeholder yang 

pertama kali dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. 

Teori ini menyatakan bahwa suatu korporasi tidak hanya beroperasi 

semata-mata untuk kepentingan korporasi dan pemegang saham, 

tetapi juga harus memberikan tanggung jawab dan manfaat kepada 

para stakeholder-nya (Dewi & Wardani, 2022). Teori stakeholder 

sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana 

korporasi dituntut untuk memperhatikan sosial, ekonomi, dan 

lingkungan masyarakat sekitar yang terdampak oleh aktivitas 

operasional.   

Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan teori legitimasi yang 

dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer tahun 1975. Mengemukakan teori 

legitimasi menjelaskan hubungan antara korporasi dan masyarakat. 

Teori legitimasi ini berfokus pada interaksi individu, masyarakat, 

kelompok masyarakat, dan pemerintah dengan sistem tata kelola 

korporasi. Konsep legitimasi ini mencakup pengungkapan informasi 

sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi kepada 

masyarakat untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari 

masyarakat sekitar. Teori Legitimasi juga menggambarkan hubungan 

saling ketergantungan antara korporasi dan masyarakat, yang 
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memerlukan hubungan yang harmonis agar korporasi dapat 

beroperasi secara berkelanjutan.  

Kemudian, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan teori triple 

battom line yang pertama kali dicetuskan oleh John Elkington pada 

tahun 1994, dimana menurut (Maricar, 2024) konsep triple bottom 

line (TBL) menekankan bahwa keberlanjutan dan pertumbuhan 

perusahaan tidak hanya bergantung pada keuntungan finansial 

semata, tetapi juga pada tindakan nyata perusahaan terhadap 

lingkungan dan keadilan, dengan tujuan mencapai pembangunan yang 

berkelanjutan. Perusahaan diharapkan untuk mencapai keseimbangan 

ekonomi yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga 

lingkungan dari dampak aktivitas ekonomi. Konsep ini menekankan 

tiga pilar kinerja, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang 

saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk pihak korporasi hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kesadaran agar korporasi tidak melakukan tindakan 

oportunisme, tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha, dan ekosistem 

mahluk hidup. Bagi pihak eksternal hasil penelitian ini diharapkan 

digunakan sebagai gambaran dan menjadi bahan evaluasi oleh para 

investor, pemegang saham, kreditor dan pemerintah. Hasil penelitian 

ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar memperhatikan 
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tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat mempermudah pemerintah dalam merangkum alasan atau 

tantangan agar menemukan titik permasalahan  yang dihadapi oleh 

korporasi guna untuk mencari solusi dari permasalahan.  

3. Manfaat Regulasi   

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pertimbangan oleh pihak 

regulator khususnya pemerintah dalam mengawasi secara ketat 

tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Diharapkan  

Pelaporan green accounting kepada masyarakat umum diwajibkan 

dan tidak lagi bersifat suka rela, agar masyarakat ikut serta dalam 

mengawasi tanggung jawab lingkungan, sosial, dan ekonomi 

korporasi. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder pertama kali dicetuskan oleh R. Edward Freeman, 

pendekatan stakeholder ini muncul pada tahun 1980-an dengan tujuan 

mengatasi perubahan lingkungan yang dihadapi oleh para manajer (Dewi & 

Wardani, 2022). Manajemen stakeholder berfokus pada merancang metode 

yang strategis untuk mengelola hubungan dengan berbagai kelompok yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Stakeholder 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu stakeholder primer dan stakeholder 

sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok yang penting bagi 

kelangsungan korporasi, seperti pemegang saham, karyawan, konsumen, 

pemasok, pemerintah, dan komunitas. Stakeholder sekunder adalah mereka 

yang mempengaruhi korporasi tetapi tidak berhubungan langsung atau 

esensial untuk kelangsungannya. 

Teori stakeholder menekankan pentingnya akuntabilitas organisasi 

dalam hal kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual. Organisasi diharapkan 

untuk secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja mereka 

untuk memenuhi harapan dan kepentingan stakeholder. Teori ini melibatkan 

aspek etika dan manajerial. Aspek etika menekankan perlunya perlakuan 

yang adil terhadap semua stakeholder, sedangkan aspek manajerial berfokus 

pada mengelola organisasi untuk keuntungan semua stakeholder (Fuadah & 

Hakimi, 2020). 
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Teori stakeholder mengasumsikan bahwa korporasi memerlukan 

dukungan stakeholder untuk bertahan, sehingga kegiatan perusahaan harus 

mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat pengaruh 

stakeholder, semakin korporasi harus beradaptasi. Pengungkapan informasi 

sosial dan lingkungan dianggap sebagai dialog antara korporasi dan 

stakeholder. 

Menurut Sri Rokhlinasari (2016), beberapa alasan mengapa perusahaan 

perlu memperhatikan kepentingan stakeholder antara lain: 1) Isu lingkungan 

mempengaruhi kualitas hidup berbagai kelompok masyarakat. 2) Globalisasi 

mendorong produk yang ramah lingkungan. 3) Investor cenderung memilih 

perusahaan dengan kebijakan dan program lingkungan yang baik. 4) LSM 

dan aktivis lingkungan semakin aktif dalam mengkritik perusahaan yang 

kurang peduli terhadap lingkungan. 

B. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi berkaitan erat dengan teori stakeholder. Teori legitimasi 

yang pertama kali dicetuskan oleh Dowling & Pfeffer (1975) dalam  Deviyanti 

(2022), menyatakan bahwa organisasi berusaha secara berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan norma dan batasan yang 

berlaku dalam masyarakat. Perspektif teori legitimasi, perusahaan akan 

secara sukarela melaporkan kegiatan mereka jika manajemen percaya bahwa 

hal tersebut diharapkan oleh masyarakat. 

Teori legitimasi didasarkan pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” 

antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Kontrak 
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sosial ini menjelaskan harapan masyarakat terhadap cara perusahaan 

menjalankan operasinya. Harapan-harapan ini tidak tetap dan dapat berubah 

seiring waktu, sehingga perusahaan harus responsif terhadap lingkungan di 

sekitarnya.  

Teori legitimasi menekankan organisasi harus secara konsisten 

menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan nilai-nilai sosial, hal 

ini bisa dicapai melalui pengungkapan informasi dalam laporan perusahaan 

(Permatasari et al., 2019). Organisasi dapat menggunakan pengungkapan 

informasi untuk menunjukkan perhatian manajemen terhadap nilai-nilai 

sosial atau untuk mengalihkan perhatian komunitas dari dampak negatif 

yang disebabkan oleh aktivitas organisasi. Sejumlah penelitian sebelumnya 

telah mengevaluasi pengungkapan sukarela informasi lingkungan dan sosial 

dalam laporan tahunan, dan menganggapnya sebagai respon organisasi 

terhadap tekanan publik.  

Berdasarkan analisis terhadap teori stakeholder dan teori legitimasi, 

dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki penekanan yang berbeda 

terkait pihak-pihak yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Teori stakeholder lebih 

memperhatikan posisi dan kekuatan para pemangku kepentingan.  Kelompok 

pemangku kepentingan ini menjadi pertimbangan utama bagi korporasi 

dalam memutuskan apakah akan mengungkapkan atau tidak 

mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan. Sementara itu, 
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teori legitimasi menganggap persepsi dan pengakuan publik sebagai faktor 

utama yang mendorong pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. 

C. Teori Triple Bottom Line 

John Elkington memperkenalkan konsep Triple Bottom Line (TBL) untuk 

pertama kalinya pada tahun 1994 dalam bukunya yang berjudul Cannibals 

With Forks. Teori TBL, menurut Elkington (1998), merupakan pendekatan 

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan secara komprehensif, dengan 

mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Michael et al., 

(2019) dalam konteks ini, kinerja ekonomi tidak hanya dinilai dari segi 

profitabilitas, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan upaya 

pelestarian lingkungan. Dengan demikian, teori ini mengakui pentingnya 

mempertahankan keseimbangan antara keuntungan ekonomis, kepedulian 

sosial, dan pelestarian lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka 

panjang suatu perusahaan (Firman et al., 2023). Karena adanya tuntutan dari 

ketiga aspek triple battom line ini, mengharuskan korporasi untuk 

melaporkan kegiatan CSR-nya pada stakeholder sebagai sarana pengambilan 

keputusan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban korporasi pada pihak-

pihak yang terkena dampak akibat dari kegiatan operasional.  

D. Kondisi Lingkungan 

Kerusakan lingkungan saat ini semakin memprihatinkan akibat kegiatan 

operasional korporasi yang terus menggarap sumber daya alam. Akibatnya 

lapisan-lapisan tanah mengalami kerusakan, terjadinya pencemaran air, 

hilangnya habitat hewan, dan pencemaran udara yang semakin parah 
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(Lakshmi1 & K. Syamala Devi2, 2018). Menurut S. Risal et al., (2013) Jika 

ditinjau manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar korporasi pertambangan 

batu bara, dampak buruk yang dialami masyarakat jauh lebih besar dari pada 

manfaat positif yang diterima. Kebijakan pertambangan di negara tampaknya 

lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal dari pada masyarakat lokal. 

Akibatnya masyarakat yang telah tinggal di wilayah pertambangan secara 

turun temurun harus menghadapi pengorbanan hak hidup dan hak atas 

tanah mereka. 

Dampak negatif dari adanya aktivitas manusia terhadap lingkungan 

seperti adanya dampak global (perubahan iklim, penipisan ozon, 

pencemaran laut dan sungai, serta spoliasi hutan), regional (hasil dari 

kecelakaan industri, polusi air, dan polusi udara), serta juga dampak lokal 

yang mengakibatkan dampak besar bagi sosial dan juga lingkungan, namun 

ketidak seimbangan lokal ini bisa diatasi dengan benar dan diakui oleh 

otoritas, dapat dibatasi, dianalisis, dan dihilangkan dengan keputusan 

menyatu dengan kebijakan lingkungan (Dascalu et al., 2018). 

Mempertahankan  sumber daya lingkungan dan alam menjadi lebih 

mendesak. Kesadaran dunia internasional akan pentingnya isu-isu 

lingkungan telah memotivasi pengembangan ilmu akuntansi yang disebut 

green accounting atau akuntansi lingkungan. Tansisi menuju ekonomi hijau 

dianggap sebagai pendorong utama ekonomi berkelanjutan. Menumbuhkan 

kesadaran akan biaya lingkungan dan integrasinya dalam korporasi telah 

menyebabkan pengembangan dimensi lingkungan baru ilmu akuntansi 
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(Buric et al., 2022). Menurut Hódi Hernádi (2012) Pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi 

sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Konsep 

tersebut mengartikan berkelanjutan pembangunan ekonomi, ekologi, dan 

sosial sebagai satu kesatuan.  

E. Green Accounting sebagai Inovasi dalam Mengurangi Pencemaran 

Lingkungan 

Geen accounting sebagai inovasi dalam mengurangi pencemaran 

lingkungan adalah ide yang tepat dalam mengatasi masalah lingkungan yang 

semakin hari semakin memprihatinkan. Green accounting merupakan 

pelengkap dari ketidak sempurnaan akuntansi konvensional yang hanya 

berfokus pada laba yang akan diterima oleh korporasi tampa memperdulikan 

lingkungan berkelanjutan (Kusumaningtias, 2013). Green accounting  akan 

sangat mendukung proses evaluasi seperti kegiatan lingkungan terutama 

analisis permasalahan limbah. Melalui publikas pelaporan biaya lingkungan 

tentunya akan membantu para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi 

pelestarian lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan 

untuk mendukung kelangsungan usaha di masa sekarang dan masa yang 

akan datang (Chairia et al., 2022)  

Menurut Haris et al., (2021), kelestarian lingkungan merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan semua kalangan, terutama organisasi yang 

berpotensi menimbulkan masalah besar bagi lingkungan masyarakat. Green 

accounting dirancang untuk  memberikan dampak kinerja keuangan 
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terhadap pembangunan berkelanjutan. Penggunaan green accounting dalam 

kinerja keuangan telah menjadi indikator perusahaan untuk kelangsungan 

hidup jangka panjang (Justita Dura & Riyanto Suharsono, 2022) hal ini 

menjadi bukti dengan penerapan green accounting sebagai inovasi dalam 

mengatasi pencemaran lingkungan mempunyai pengaruh yang besar.  

Lingkungan bisnis berubah dengan cepat, dan organisasi menjadi 

semakin kompetitif. Bagaimana membuat korporasi makmur, itu harus 

mempertahankan kesuksesan jangka pendek sementara juga 

mempertimbangkan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. 

Korporasi  pemangku kepentingan, seperti investor dan pelanggan, telah 

menempatkan penekanan yang lebih tinggi pada metode pembangunan 

berkelanjutan untuk mencapai ekonomi, lingkungan, dan sosial 

keberlanjutan (Chabowski, 2011). Keberlanjutan telah menjadi arah 

strategis, seperti serta peran strategis dalam orientasi industri karena 

mengidentifikasi tren yang konsisten seluruh aktivitas manusia dan 

korporasi. Pembangunan berkelanjutan perusahaan dilihat dari tingkat 

mikro sebagai paradigma manajemen baru yang mengakui pertumbuhan dan 

profitabilitas, sementara juga membutuhkan bisnis untuk memasukkan dan 

mengejar sosial yang tidak hanya menguntungkan tujuan profitabilitas 

material, dan tetap mementingkan terkait dengan isu-isu keberlanjutan 

seperti perlindungan lingkungan (Tien et al., 2020). 

Keberlanjutan merupakan pendekatan yang dilakukan korporasi 

diadopsi untuk melakukan bisnis, sehingga mengubah norma dan aturan 
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yang ditetapkan untuk korporasi di seluruh dunia. Lebih dari sebelumnya, 

korporasi tidak hanya fokus pada perolehan manfaat ekonomi, tetapi mereka 

juga berusaha memberikan manfaat lingkungan dan sosial, penyempurnaan 

tanggaung jawab ini hanya akan dirangkum pada green accounting bukan 

pada akuntansi konvensional (Teng & Umi Kalsom Kassim, 2018). 

Pengungkapan aktivitas lingkungan dalam laporan tahunan atau laporan 

keberlanjutan membutuhkan persiapan yang matang, karena pengungkapan 

tersebut secara tidak langsung akan memberikan pengaruh bagi citra 

korporasi atas pengungkapan aktivitas lingkungannya (Syafrina Qolbiatin 

Faizah, 2020). Masyarakat akan melihat aktivitas korporasi dalam 

menjalankan operasionalnya, yang nantinya akan berpengaruh pada 

legitimasi korporasi. Penilaian publik dan pengalaman kinerja korporasi 

berpengaruh terhadap keputusan membeli sehingga jika konsumen memiliki 

pengalaman baik maka akan memberitahukannya kepada konsumen lain 

(Akhtar et al., 2017). Ketika korporasi mempunyai citra yang baik dalam 

pengelolaan lingkungannya, maka perusahaan akan diterima masyarakat. 

Sebaliknya, bagi korporasi yang memiliki keterbatasan aktivitas lingkungan, 

maka akan cenderung menahan pengungkapannya. Dengan demikian, hanya 

korporasi yang mempunyai informasi bersifat positif yang siap 

mengungkapkan aktivitas lingkungannya (Sulistiawati, E. & Dirgantari, 

2016). 

 



27 

 

 

F. Green Accounting  

Green Accounting adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan 

menyiapkan laporan terkait data lingkungan dan keuangan dalam rangka 

mengurangi dampak dan biaya kerusakan lingkungan (Rahman et al., 2019). 

Pendapat lain menyebutkan green accounting merupakan penerapan 

akuntansi yang memasukkan biaya untuk pelestarian lingkungan (Zulhaimi, 

2015). Green accounting ini juga suatu ilmu yang dipengaruhi dan 

mempengaruhi lingkungan sekitar. Eksistensinya akan terus berkembang 

mengikuti zaman. Begitupun metode-metode pembukuan green accounting 

juga terus berkembang mengikuti kompleksitas bisnis yang semakin tinggi 

(Mustofa et al., 2020).  

Tanggung jawab korporasi merupakan suatu hal yang penting untuk 

dilaksanakan, terlebih lagi tentang tanggung jawab terhadap lingkungan 

sekitar korporasi beroperasi. Perusahaan atau organisasi baik dalam sektor 

besar maupun kecil akan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. 

Maka dari itu bentuk penerapan green accounting adalah dengan adanya 

program meminimalisir limbah, penanaman pohon, agar mengurangi volume 

dan tingkat bahaya yang ditimbulkan dari proses produksi terhadap 

lingkungan. AICPA mendefinisikan green accounting sebagai akuntansi yang 

di dalamnya terdapat identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya lingkungan. 

Dimana biaya-biaya lingkungan ini diintegrasikan dalam pengambilan 

keputusan bisnis, dan selanjutnya dikomunikasikan kepada para 

stakeholders. 
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Problematika lingkungan tidak hanya terfokus pada masalah lingkungan 

itu sendiri, melainkan telah dirangkainkan oleh kepentingan ekonomi dan 

politik negara-negara maju (Idris, 2012). Terlepas dari berbagai kepentingan 

tersebut, persoalan lingkungan harus dilihat sebagai masalah yang semakin 

kompleks dan rumit. Akibatnya masalah lingkungan tidak lagi merupakan 

masalah yang hanya diperhatikan oleh pakar lingkungan, melainkan juga 

oleh pakar ekonomi, khususnya pakar ekonomi lingkungan (Idris, 2012). 

Antara ekonomi dan lingkungan merupakan bidang kajian yang berbeda. 

Ekonomi klasik memandang individu dan masyarakat sebagai penentu 

terbaik dalam aktivitas ekonomi, sementara aspek alam dipandang sebagai 

faktor penghambat untuk optimasi model-model ekonomi.  

Melalui penerapan green accounting maka diharapkan lingkungan akan 

terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan green accounting maka 

perusahaan akan secara sukarela mamatuhi kebijakan pemerintah tempat 

perusahaan ersebut menjalankan bisnisnya. Penelitian yang dilakukan De 

Beer & Patrick (2006) dan Aniela (2012), membuktikan pengungkapan 

semua biaya lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan 

mengalokasikan biaya-biaya berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam 

green accounting yang terstruktur akan memberikan kontribusi baik pada 

kinerja lingkungan.  

G. Perkembangan Green Accounting  

Konsep “green” (environmental accounting) atau akuntansi lingkungan 

telah berkembang di Eropa sejak tahun 1970-an (Sulistiawati, E. & 
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Dirgantari, 2016). Green accounting muncul akibat adanya tekanan dari 

lembaga swadaya masyarakat agar meningkatnya kesadaran lingkungan 

dikalangan industi-indutri yang beroperasi dan dapat merusak lingkungan, 

perusahaan diminta tidak hanya melakukan kegiatan industri untuk tujuan 

bisnis, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan.  

Seiring berkembangnya dunia industi masyarakat harus menyadari 

bahwa betapa pentingnya lingkungan berperan dalam kelangsungan hidup 

dan siap-siaga terhadap kerusakan dan dampak yang harus dihadapi dunia 

dalam jangka panjang. Semakin banyak korporasi yang beroperasi, 

pemerintah dan entitas juga harus menyadari bahwa tidak hanya perlu 

melindungi lingkungan tetapi juga perlu menciptakan kesadaran di kalangan 

stakeholder dan entitas tentang pentingnya lingkungan, agar sumber daya 

yang ada saat ini masih bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan 

datang. Penerapan Green accounting juga dapat membantu korporasi dalam 

menambah citranya pada publik, sehingga perusahaan tidak mendapat 

tuntutan negatif akibat tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan. 

Penerapan green accounting juga  dapat membantu korporasi untuk 

beroperasi jangka panjang (Syafrina Qolbiatin Faizah, 2020). Jelas hal ini 

memberikan keuntungan terhadap nilai entitas dimata publik dan membantu 

entitas memperoleh investor yang akan menambah profit. 

Menurut Idris (2012), prinsip pembangunan berkelanjutan (sustanable 

development) dikembangkan agar pengelolaan sumber  daya alam 

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. 
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Deklarasi Rio atau (Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, yang lebih dikenal dengan sebutan KTT Bumi tahun 1992) 

menyatakan kebulatan tekat para kepala pemerintahan untuk melaksanakan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip tentang 

pengelolaan hutan, konvensi tentang perubahan iklim, dan konvensi tentang 

perubahan keanekaragaman hayati.  

Memasuki era gerakan industri menuju green company, sebuah korporasi 

tidak hanya dituntut sekedar mengolah limbah yang dihasilkan dari aktifitas 

produksi, melainkan dituntut oleh konsumen agar lebih cerdas dalam 

mengelola sumber daya alam agar tidak mengalami kerusakan total. Green 

Accounting dijadikan patokan atau sebagai sumber solusi dari kelemahan 

akuntansi konvensional yang hanya beriorientasi pada laba dengan 

mengesampingkan pelestarian lingkungan. Green accounting merupakan 

inovasi atau ide terobosan baru dalam dunia akuntansi yang dasarnya selalu 

dilandasi oleh nilai-nilai kepeduliaan terhadap lingkungan (Nursamsiah et al., 

2019). 

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pertama kali menerbitkan buku 

pegangan tentang Sistem untuk green accounting dan Ekonomi terintegrasi 

(SEEA) pada tahun 1993. SEEA memperkenalkan aset ekonomi lingkungan, 

alam, dan biaya lingkungan dari degradasi penipisannya kedalam Sistem 

Neraca Nasiona (Chairia et al., 2022). Tanggung jawab entitas tidak serta-

merta sebatas tanggung jawab kepada stakeholder saja, yang hanya 

berorientasikan pada profit material, akan tetapi entitas juga berkewajiban 
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dalam mempertanggung jawabkan lingkungan alam, sosial, dan manfaat 

sosial kepada masyarakat sekitar lingkungan indutri yang dikelolahnya 

(Abdullah et al., 2015). Pertanggung jawaban ini akan memberikan manfaan 

positif dari masing-masing pihak kepada entitas dan masyarakat, dimana 

entitas akan terhindar dari tuntutan publik terkait isu-isu yang ditimbulkan 

dari aktifitas korporasi dan masyarakat juga tidak hanya mendapat dampak 

negatif saja.  

Era tahun 1990 hingga 2010-an kepedulian perusahaan global terhadap 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pengungkapan informasinya dalam 

media laporan bisnis atau laporan tahunan, pelaporan berkelanjutan, atau 

pelaporan tanggung jawab sosial terus meningkat pesat (I. Wahyuni et al., 

2020). Tingginya peningkatan kepedulian terhadap pelaksanaan dan 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia bisa 

dilihat dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang juga semakin 

pesat. Indonesia sendiri pelaporan green accounting masih bersifat sukarela 

(Kusumaningtias, 2013), padahal green accounting memberikan informasi 

tidak hanya pada satu pihak saja akan tetapi memberikan laporan bagi pihak 

internal dan eksternal korporasi (Abdullah & Amiruddin, 2020). Pelaporan 

ini membantu para stakeholder dalam mengabil keputusan investasi, karena 

investor saat ini sudah semakin cerdas dalam berinvestasi mereka mulai 

mempertimbangkan pertanggung jawaban entitas terhadap lingkungan. 
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H. Peraturan mengenai   Green Accounting  

Ada beberapa undang-undang dan standar yang mengatur terkait green 

accounting dalam jurnal (Kusumaningtias, 2013). Undang-Undang No. 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur 

tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk 

menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat 

mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi 

pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini 

mengatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau 

perorangan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menjaga 

kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat 

sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi 

berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan 

kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal. 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini 

mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk 

memasukkan perhitungan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai 

biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal 

tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. UU ini mengatur 
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mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan 

(Corporate Governance) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang 

dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi 

Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). Kedua PSAK ini 

mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan 

pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item 

lingkungannya dalam laporan keuangan. Peraturan Bank Indonesia No. 

7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank 

Umum. Aturan ini berisikan  aspek lingkungan menjadi salah satu syarat 

dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit 

perbankan, harus mampu memperlihatikan kepeduliannya terhadap 

pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang 

dipakai adalah PROPER. Dengan menggunakan lima peringkat (hitam, merah, 

biru, hijau, dan emas) perusaahaan akan diperingkat berdasarkan 

keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya. 

I. Rerangka Pikir  

Tantangan penerapan dan pelaporan green accounting sebagai inovasi 

dalam mengatasi pencemaran lingkungan membutuhkan sebuah rerangka 

pikir yang komprehensif dan strategis. Menghadapi masalah serius seperti 

pencemaran lingkungan, penerapan green accounting menjadi solusi inovatif 

yang menuntut sebuah rerangka pikir yang mendalam. Memahami secara 
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menyeluruh tantangan yang terkait dengan integrasi praktik green 

accounting dalam konteks bisnis dan kebijakan publik menjadi langkah awal 

yang penting. Menghadapi kompleksitas ini, diperlukan pemikiran strategis 

yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 

sebuah model yang berkelanjutan. 

Gambar 2. 1  

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penilitian kualitatif. Menurut 

Musianto (2002), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi 

dalam konteks alami, dan lebih fokus pada interpretasi makna, 

perspektif, dan pengalaman individu. Penelitian ini biasanya 

melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti 

wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang menjelaskan atau mengungkap suatu 

kondisi sehingga fenomena yang diteliti dapat diidentifikasi untuk 

mendapatkan informasi yang lebih luas dalam penelitian (Murni et al., 

2017). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai metodologi 

yang menyediakan alat untuk memahami secara mendalam makna 

dari fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik 

kehidupan sosial (Brady, 2015). 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Menurut 

Putrihapsari & Fauziah (2020), studi literatur merupakan sebuah 

penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang 

relevan untuk penelitian tersebut. Studi literatur merupakan cara 
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untuk mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori-

teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan 

penelitian (Fadli, 2021). Terdapat empat tahap dalam studi literatur, 

yaitu persiapan alat yang diperlukan, penyusunan daftar pustaka, 

pengaturan waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan rekonstruksi dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang sudah ada. 

Bahan literatur yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis 

secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan 

yang disampaikan. 

B. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang menurut 

Darmawan (2021), sumber data sekunder dapat ditemukan dari berbagai 

literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-nya. Data yang dimaksudkan di 

sini merujuk pada sumber utama yang dibutuhkan untuk penelitian. Sumber 

data tersebut akan dipilih dan disusun oleh penulis sesuai dengan 

pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Sumber data 

utama yang dimaksudkan penulis  adalah hasil penelitian yang bersumber 

dari jurnal, beberapa buku, artikel, dan sumber lain-nya yang membahas 

terkait  dengan green accounting, atau tanggung jawab sosial suatu korporasi, 

kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian juga tidak menuntut 

kemungkinan berasal dari disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan metode-metode teknis yang 

digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam 

penelitiannya. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang 

peneliti dalam mengkategorikan sumber data agar memperoleh informasi 

yang relevan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan atau mencari literatur yang terkait dengan obyek 

penelitian. 

2. Mengkategorikan literatur berdasarkan isinya atau jenisnya. 

3. Mengutip data, teori, atau konsep secara lengkap dengan 

mencantumkan informasi pengarang, judul, tempat penerbitan, 

tahun terbit, dan halaman yang relevan. 

D. Teknik Analisis Data 

   Salah satu elemen krusial dalam sebuah laporan penelitian adalah 

analisis data. Menurut Rozali (2022), teknik analisis merupakan sebuah 

metode yang bertujuan memproses data untuk menjadi informasi baru. 

Analisis data yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh solusi atau 

jawaban atas permasalahan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Rozali 

(2022), menyatakan salah satu teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian adalah analisis konten. 

Analisis konten atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang 

menggunakan serangkaian prosedur untuk mencapai kesimpulan yang valid 

dari sebuah buku atau dokumen. Penjelasan di atas, merangkum kesimpulan 
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analisis konten adalah suatu metode penelitian dengan langkah-langkah 

tertentu untuk mendapatkan pemahaman dari suatu gagasan atau informasi, 

yang kemudian diambil kesimpulan. Penulis menggunakan teknik analisis 

data berupa analisis konten karena jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan, di mana sumber datanya berupa buku, dokumen, dan literatur 

dalam berbagai bentuk lainnya.  

Menurut Miles & Huberman (1992:20) dalam Darmawan (2021), dalam 

proses analisis data terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh 

peneliti.Teknik analisis data merujuk kepada metode-metode teknis yang 

digunakan oleh seorang peneliti dalam mengevaluasi dan mengolah data 

yang telah terkumpul, metode tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Mencari atau menghasilkan pola-pola, tema-tema, dan topik-topik 

yang akan menjadi fokus pembahasan. 

Beragam sumber data yang telah dikumpulkan dan tinjauan yang 

dilakukan oleh peneliti, ditemukan pola-pola, tema-tema, atau topik-

topik tertentu dalam topik pembahasan. Penarikan pola, tema, dan 

topik tersebut perlu berkaitan erat dengan masalah yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. 

2. Memperluas atau memperkaya sumber atau data yang ada. 

Sumber-sumber data yang telah diperoleh dikembangkan 

berdasarkan jenisnya, baik itu data primer atau data sekunder. Tujuan 

dari pengembangan ini adalah untuk mengurangi atau mencegah 

kesalahan pemahaman dalam melakukan sintesis pendapat atau teori 



39 

 

 

yang dikemukakan oleh para pakar atau sumber-sumber dokumentasi 

yang mendukung. 

3. Menerapkan pendekatan berpikir sebagai cara untuk memperkuat 

analisis yang dilakukan. 

Melakukan analisis, penting untuk memiliki pendekatan berpikir 

yang terdefinisi dengan jelas. Metode ini merupakan kunci untuk 

menjaga konsistensi dalam setiap pembahasan yang dikembangkan, 

dengan merujuk pada sumber-sumber yang menjadi acuan peneliti. 

4. Menghindari Bias Data 

Melalui analisis dan penyajian laporan penelitian, akan terlihat 

apakah penelitian tersebut mengandung bias data atau tidak. Ada 

sepuluh indikator yang dianggap bias dalam penelitian yaitu: 

a. Tidak ada masalah penelitian yang jelas. 

b. Ketidakkonsistenan antara masalah, tema, atau topik. 

c. Tidak jelasnya rerangka pikir peneliti. 

d. Ketidakrelevanan teori yang digunakan. 

e. Ketidakjelasan atau ketidaksuaian metode penelitian yang 

digunakan. 

f. Adanya unsur-unsur subyektifitas dari peneliti (tendensius). 

g. Ketidakakuratan sumber atau data yang menjadi landasan 

penelitian. 

h. Kesalahan dalam memberikan interpretasi data atau teori. 
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i. Tidak memiliki paradigma atau cara pandang penelitian. 

j. Tidak sesuai dengan ranah keilmuan yang diteliti. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

BAB IV  

TELAAH LITERATUR DAN PEMBAHASAN 

A. Telaah Literatur 

Penelitian ini menganalisis hasil penelitian yang berbentuk jurnal 

sebanyak 15 jurnal,  yang kemudian setiap hasil telaah dari penelitian 

diperkuat oleh  referensi berupa artikel, buku, serta sumber data lainnya. 15 

Jurnal yang dianalisis ini, memperhatikan beberapa aspek dalam jurnal 

seperti topik penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, tahun 

penelitian, dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.  

Distribusi Berdasarkan Tahun Penelitian 

Tabel 4. 1 Distribusi Berdasarkan Tahun Penelitian 

Tahun Jumlah 

2019 4 
2020 1 
2021 1 
2022 1 
2023 7 
2024 1 

Total 15 

 
Penelitian ini menggunakan 15 hasil penelitian yang berupa jurnal. 

Adapun jurnal yang digunakan oleh penulis paling besar pada tahun 2023 

sebanyak 7 jurnal serta di tahun 2019 sebanyak 4  jurnal.  
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Distribusi Berdasarkan Ruang Lingkup Penelitian  

Tabel 4. 2 Distribusi Berdasarkan Ruang Lingkup Penelitian 

Kategori Internasional Nasional 

Jurnal 6 9 

Total 15  

 
Ruang lingkup penelitian ini bersumber dari  internasional dan 

nasional. Yaitu sebanyak 6 jurnal internasional dan 9 jurnal nasional. 

Distribusi Berdasarkan Topik Penelitian  

Tabel 4. 3 Distribusi Berdasarkan Topik Penelitian 

Kategori Topik Penelitian 
Jumlah 
Artikel 

Jurnal Green Accounting 14 

Jurnal GRI 1 

Total 15 

 
Dari 15 jurnal penelitian berdasarkan topik penelitian tersebut, terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut: 14 jurnal dengan topik green 

accounting dan 1 jurnal dengan topik penerapan GRI. 

B. Pembahasan 

Hubungan antara PSAK dengan Pencemaran Lingkungan serta 

Munculnya Tiga Teori Penguat (Legitimasi, Stakeholders, dan Triple 

Bottom Line) yang Mendorong Green Accounting sebagai Inovasi dalam 

Meminimalisir Pencemaran Lingkungan.  

Tugas kita adalah memandang dunia dan melihatnya secara utuh. Seutas 

“Rantai Eksistensi” yang dapat dilihat membentang ke bawah dari yang 

tertinggi kepada yang terendah, atau dapat dilihat membentang ke atas dari 
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yang terendah kepada yang tertinggi Darwis (2020:261). Dari yang tertinggi 

berwujud kesadaran rohani dan spiritual terhadap tanggung jawab sosial, 

dimana segala sesuatu memerlukan peningkatan terhadap kesadaran 

spiritual, hal ini berkaitan dengan bagaimana kita memandang dunia pada 

konsep yang jauh lebih mendalam tidak hanya sebatas yang bersifat material, 

begitupun sebaliknya. Konsep ini mengajarkan bagaimana seharusnya 

manusia memandang dan memperlakukan dunia sebab untuk mencapai 

kesejahteraan membutuhkan keseimbangan baik dalam ranah memandang 

hingga pada perlakuan, dan menurut  (Anwar et al., 2017) kecerdasan 

spiritual menjadikan manusia utuh secara intelektual,serta  emosional. 

Namun, kebanyakan manusia dilema akan keseimbangan dan pandangan 

terhadap sebuah keuntungan. Sehingga terjerumus dalam sifat ke-egoisan 

yang sebenarnya berdampak pula kepada dirinya. Contohnya, kerusakan 

alam yang diakibatkan oleh kegiatan operasional suatu korporasi yang 

kurang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena 

memandang pengeluaran untuk CSR/TJSLP merupakan beban yang 

mengurangi profit korporasi (Kusumaningtias, 2013). Padahal, menurut 

Darwis (2020:267), semakin jauh sesuatu dari pusat yang Ilahi (kesadaran 

spritual), kualitasnya dianggap semakin menurun, hal ini menandakan jika 

kesadaran akan tanggung jawab sosial itu tidak terlaksana maka bisa saja 

kualitas dari korporasi dari segala aspek tidak maksimal. Contoh korporasi 

tidak menjaga lingkungan sekitarnya maka kelangsungan usaha jangka 

panjang juga akan terancam.   
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Untuk menjaga dan memastikan segala sesuatu dapat berjalan sesuai 

dengan norma maka hal itu juga membutuhkan sebuah standar yang 

dianggap mampu menjadi petah atau penunjuk alur dari sebuah proses. 

Standar atau norma merupakan pedoman yang disusun secara sistematis dan 

disetujui oleh suatu badan atau organisasi resmi, yang digunakan sebagai 

patokan dalam pegambilan kebijakan, dimana tujuan utama dari standar 

adalah untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan sistem bekerja 

dengan cara yang diharapkan tanpa adanya hambatan atau kesalahan yang 

signifikan. Hal ini juga sama dengan maksud dari adanya  standar akuntansi 

keuangan, dengnan adanya PSAK diharapkan mampu untuk memastikan 

sistem yang ada sudah bekerja dengan baik.    

Oleh karena itu, pernyataan standar akuntansi keuangan dianggap 

sebagai komponen vital dalam bidang akuntansi, sebab PSAK dianggap 

memiliki kemampuan untuk memfasilitasi tugas seorang akuntan dengan 

menyediakan panduan dan peraturan yang mendukung penyusunan laporan 

keuangan. Menurut Rengganis et al., (2023), PSAK menghadirkan panduan 

khusus dalam ranah akuntansi keuangan. PSAK secara terperinci 

memberikan arahan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan, 

mulai dari proses pencatatan, penyusunan, perlakuan, hingga penyajian 

laporan keuangan. Dengan kata lain, PSAK adalah semacam aturan yang 

harus dipatuhi oleh seorang akuntan (ukirama.com).  

Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Lako (2018) menghasilkan 

bahwa meskipun PSAK telah ada dan dianggap sebagai panduan yang harus 
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mendukung sistem agar bekerja dengan baik, akan tetapi PSAK ini masih 

memiliki kekurangan yang menyebabkan kekacauan terhadap 

lingkungan.Hal ini disebabkan karena PSAK hanya mengatur terkait 

penyajian laporan keuangan, sedangkan laporan TJSLP/CSR tidak dirangkum 

dalam PSAK, padahal laporan aktivitas tanggung jawab lingkungan sangat 

penting untuk dipublikasikan sebagai panduan/sarana  pengambilan 

keputusan oleh stakeholder.  

Sebenarnya pelaksanaan serta pelaporan Corporate Social Responsibility 

(CSR) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan yang bergerak di 

sektor sumber daya alam atau sektor terkait untuk menjalankan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan ini, 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan,  (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, yang 

mengharuskan semua korporasi  yang beroperasi di sektor sumber daya 

alam atau sektor terkait untuk melaksanakan program Corporate Social 

Responsibility dan menyertakan program Corporate Social Responsibility 

dalam rencana kerja tahunan korporasi (Prakasa & Astika, 2017).  

Akan tetapi, walaupun peraturan telah disahkan tidak semua korporasi 

melaksanakan program Corporate Social Responsibility, hal ini disebabkan 

kekurangan dari standar/pedoman. Kelemahan-kelemahan tersebut 

dijelaskan dalam penelitian Prakasa & Astika (2017) seperti belum adanya 

ketentuan yang jelas mengenai persentase dana yang harus dialokasikan 
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untuk Corporate Social Responsibility, belum ada ketetapan mengenai entitas 

yang berwenang untuk menghimpun dana Corporate Social Responsibility, 

serta belum ada penjelasan mengenai pihak/instansi yang bertanggung 

jawab atas pengawasan pelaksanaan Corporate Social Responsibility.  

Pendapat di atas juga didukung oleh Faiqoh & Mauludy (2019),  yang 

mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi akuntansi yang 

mengharuskan setiap korporasi  di Indonesia untuk mengungkapkan biaya 

yang timbul akibat aktivitas operasional yang berpotensi merusak 

lingkungan secara wajib. Jika ada ketentuan yang bersifat wajib, itu hanya 

berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal Ini 

merupakan bukti nyata cacatnya sebuah regulasi/standar, karena belum 

mampu memastikan sistem yang ada telah memenuhi kriteria kejelasan.  

Sebagai contoh dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.1 (revisi 2009) pada paragraf 12, mengenai kewajiban untuk 

mengungkapkan bentuk tanggung jawab terkait masalah sosial. “Entitas 

dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan 

penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok 

pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan 

tersebut di luar ruang lingkup standar akuntansi keuangan (Prakasa & 

Astika, 2017).” 
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Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini, korporasi belum 

diwajibkan secara tegas untuk menyampaikan informasi mengenai tanggung 

jawab sosial korporasi secara profesional. Dengan kata lain, belum adanya 

konsep yang jelas mengenai laporan CSR/TJSLP, apakah digabungkan dalam 

laporan keuangan atau dipisahkan, hal ini menjadi kelemahan yang memiliki 

potensi untuk mendukung praktik-praktik yang berpotensi merugikan 

stakeholder.  Menurut penelitian Sakka (2020) dan Ramadhani & Dewi 

(2020), penyampaian informasi atau laporan secara sukarela tanpa adanya 

kewajiban hukum atau standar baku yang mengharuskan hal tersebut, 

laporan atau informasi dapat beragam dan berbeda dari satu entitas ke 

entitas lainnya sehingga menyebabkan ambiguitas dalam pelaporan.  

Permasalahan di atas dapat disimpulkan walaupun tidak dijelaskan 

secara detail bahwa hal ini berkaitan langsung dengan penyebab pencemaran 

lingkungan. Namun, jika menggunakan analisis mendalam menunjukkan 

indikasi bahwa korporasi akan enggan menerapkan green accounting yang 

dianggap sebagai inovasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat 

konsep yang ada dalam PSAK tidak mendukung pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility tersebut sehingga pencemaran lingkungan juga tidak bisa 

diminimalisir.  

Dan jika ditinjau dari teori psikologi sebuah instansi/individu akan 

bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing dan mengesampingkan 

tanggung jawab eksternal yang dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap 

keuntungan mereka (Najah et al., 2021). Hal ini terjadi karena jika korporasi 
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di awal dibangun untuk bisnis maka visi dam misi mereka akan tetap kepada 

profit, sehingga hal yang terkait dengan CSR/TJSLP hanya dianggap sebagai 

pelengkap agar korporasi dapat menarik investor. Hal ini dapat dikatakan 

menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan masih tergolong sangat 

tinggi. 

Bersamaan dengan munculnya krisis sosial dan lingkungan, kelemahan 

dari PSAK bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan krisis sosial dan 

lingkungan masih menjadi isu yang memprihatinkan. Akan tetapi, beberapa 

pihak berpendapat bahwa akuntan menjadi penyebab terjadinya krisis ini 

(Adreas Lako, 2018). Hal ini disebabkan oleh fokus praktik akuntansi yang 

hanya terbatas pada transaksi keuangan, sedangkan peristiwa sosial dan 

lingkungan yang sebenarnya merupakan elemen fundamental bisnis yang 

sering diabaikan dalam proses akuntansi, sehingga Corporate Social 

Responsibility terhadap lingkungan terabaikan, akibatnya pencemaran 

lingkungan belum mampu diatasi secara maksimal (Maulana, 2023).  

Akibat kelemahan yang ada dalam PSAK dan akuntan, dimana akuntan 

hanya fokus pada seberapa besar laba yang harus diperoleh mengakibatkan 

munculnya tuntutan dari stakeholder agar korporasi tidak hanya berorientasi 

pada laba, namun memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

sekitar korporasi (Kusumaningtias, 2013). Permasalahan ini, sejalan dengan 

teori stakeholder, legimasi, dan triple bottom line dimana teori ini sama-sama 

menyatakan bahwa korporasi menjalankan aktivitas bisnisnya tidak hanya 

untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan 
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para pemangku kepentingan lainnya, hal ini disebabkan keberhasilan tidak 

hanya diukur dari apa dan berapa banyak (materi) yang diperoleh, tetapi 

juga dari cara pencapaiannya, pelaporan, serta manfaat, dan dampaknya 

terhadap berbagai bentuk kehidupan dalam komunitas yang lebih kompleks 

(Deviyanti, 2022; Lubis et al., 2024; Maricar, 2024; Permatasari et al., 2019; 

Sri Rokhlinasari, 2016).  

Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai sadar akan pentingnya 

menjaga lingkungan agar ekosistem makhluk hidup juga dapat terjaga, 

sebagai masyarakat yang berperan sebagai investor mereka mulai cerdas 

dalam memilih korporasi mana yang akan dijadikan tempat untuk 

berinvestasi. Hal ini merupakan bentuk kesadaran spritual dari 

individu/kelompok. Sebab kecerdasan spiritual berkembang secara alami 

dari kecerdasan personal, yakni pengetahuan, penghayatan, dan pemahaman 

tentang diri sendiri, melalui kecerdasan sosial berupa pengetahuan, 

penghayatan, dan pemahaman berbagai bentuk kehidupan lain di dunia 

(Darwis:262). Dimana dalam bumi tidak hanya ada manusia tetapi banyak 

ekosistem-ekosistem lain yang menjadi penyeimbang tatanan alam agar 

tetap utuh.  

Karena meningkatnya kecerdasan spritual dari individu melahirkan 

sebuah konsep baru yang dianggap mampu untuk mengatasi berbagai 

problematika  sosial dan lingkungan alam yaitu green accounting dimana 

green accounting merupakan proses pencegahan, pengurangan, dan atau 

penghindaran terhadap dampak lingkungan dengan memasukan biaya 
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lingkungan pada laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan 

keputusan pihak internal maupun eksternal (Dianty & Gita Nurrahim, 2022).  
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BAB V 

PERAN GREEN ACCOUNTING SEBAGAI INOVASI DALAM MENGURANGI 

PENCEMARAN LINGKUNGAN 

Menurut pandangan Islam, manusia dianggap sebagai alam kecil 

(mikrokosmos) yang mencerminkan semua unsur yang ada dalam alam besar 

(makrokosmos), seperti logam, tumbuhan, tanah, dan lainnya. Ini berarti 

manusia adalah miniatur dari alam semesta Darwis (2020:110). Pandangan 

ini juga membawa implikasi bahwa semua makhluk di alam semesta 

memiliki kesetaraan, khususnya dalam dimensi spiritual atau kedudukan 

mereka sebagai hamba di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam konteks 

tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan, penulis menekankan 

pentingnya menyadari dimensi sakral dan spiritual dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 

Dengan adanya dimensi ini, manusia dan korporasi seharusnya tidak 

memandang alam hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai 

mahluk spiritual yang setara dengan manusia dalam perjalanan menuju Sang 

Khalik. Sikap ini sangat penting karena berdampak besar pada bentuk 

peradaban yang akan dibangun, termasuk sistem ekonomi, persepsi, dan 

indikator kesejahteraan. Selain pandangan yang memberi prioritas pada 

pertumbuhan ekonomi, salah satu pandangan lain dalam pola pembangunan 

yang telah berlangsung adalah pemahaman yang salah tentang kekayaan 

alam. Sebagaimana diutarakan oleh Naess dan pakar etika lingkungan lainnya 

dalam Darwis (2020:79), kekayaan alam sering kali hanya dianggap sebagai 
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sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Ketika kekayaan alam hanya dilihat 

sebagai sumber daya ekonomi, upaya cenderung dilakukan untuk 

mengubahnya menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang 

nyata untuk kemakmuran suatu bangsa. Dampaknya adalah nilai-nilai lain 

dari kekayaan alam tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan sama 

sekali. 

Namun jika ditinjau dari konsep kesadaran spritual terhadap ke 

Tuhanan, maka seharusnya konsep keuntungan tidak hanya terkait dengan 

sesuatu yang bersifat material dan tanggung jawab sosial seharusnya tidak 

dipandang sebagai beban yang akan mengurangi profit, sebab ada hal yang 

jauh lebih bermakna dari pada materi, yaitu ketika kita memandang dunia 

sebagai bagian dari konsep ketaatan dan jalan menuju kedekatan kepada 

yang khalik. Sebab ada janji Tuhan ke pada manusia yang jauh lebih abadi 

kebanding keuntungan yang bersifat material serta sementara dari dunia 

yaitu keuntungan akhirat. Yang dijelaskan dalam kitab agama islam dalam 

surah Al-Baqarah ayat: 261  

 
ثلََ  ينََ مَّ ِ لََّّ
 
لهَ مَْ ي نفِق ونََ ٱ َِ سَبِيلَِ فَِ ٱَمْوََٰ للَّّ

 
بْعََ ٱَنبَۢتتََْ حَبَّةَ  كََثَلََِ ٱ نَابِلََ س َ ََِ فَِ س َ نبۢ لَةَ ك  ئةََ  س  ا  َ  َۗحَبَّةةَ مَِ للَّّ

 
َ وَٱ ٰـعِف   ي ضَ

َ  َۗيشََاءَٓ  لِمَن للَّّ
 
سِعَ  وَٱ ٢٦١ علَِيَ  وََٰ  

Terjemahnya:  
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, 
pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan 
bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha 
Mengetahui. 
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Setiap perbuatan yang dilakukan manusia ibarat benih yang ditanam di 

tanah. Jika seseorang berbuat sesuatu agar dikagumi orang lain, ibaratnya ia 

menanam benih di bumi dunia. Sebaliknya jika seseorang berbuat demi ridha 

Allah, maka ia telah menaburkan benih di ladang abadi di akhirat, dimana 

benih tersebut akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dunia ini, satu 

benih menghasilkan seribu butir jagung. Demikian pula pada hasil panen di 

akhirat nanti, manusia akan memperoleh pahala yang jauh melebihi apa yang 

ditanamnya (tafsirs tazkirul-quran). 

Tafsir surah al-baqarah ayat 261 merupakan perumpaan ganjaran 

nikmat yang akan dipoleh oleh orang-orang yang beriman dan menginfakkan 

hartanya dijalan Allah SWT, sama seperti ketika korporasi melakukan 

kegiatan tanggung jawab sosial, dimana setiap apa yang dikeluarkannya akan 

menjadi sebuah berkah dan dilipat gandakan oleh sang khalik. Sementara itu, 

pandangan lain yang keliru sehingga pencemaran lingkungan masih relatif 

tinggi adalah fokus utama pembangunan ekonomi hanya pada peningkatan 

standar hidup, terutama standar material. Fokus utama dalam seluruh proses 

pembangunan adalah mencapai kesejahteraan material, seolah-olah itu 

adalah satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan manusia. Aspek-

aspek lain dari kesejahteraan manusia seperti kemajuan budaya, spiritual, 

dan estetika, hampir tidak mendapat perhatian sama sekali. Karena 

permasalahan ini, diperlukan suatu konsep yang mampu untuk menciptakan 

tatanan yang baik serta meminimalisir kerusakan lingkungan. 
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Adanya tuntutan dari masyarakat sekitar korporasi  beroperasi 

mengacuh munculnya sebuah metode baru yang dianggap dapat 

meminimalisir masalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yaitu 

green accounting (W. Wahyuni et al., 2019).  Green accounting merupakan 

sebuah konsep akuntansi yang melibatkan pengidentifikasian, pengukuran, 

dan pengalokasian biaya lingkungan. Konsep ini mempertimbangkan akibat 

yang timbul karena berbagai aktivitas yang  dilakukan oleh korporasi, 

terutama pada aktivitas korporasi yang berdampak pada lingkungan (Faiqoh 

& Mauludy, 2019).  

Green accounting dianggap sebagai sebuah konsep baru sebab selama ini 

akuntansi konvensional hanya terus berfokus pada keuntungan bersifat 

material dan mengabaikan tanggung jawab sosial (Kusumaningtias, 2013). 

Sementara stakeholder sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga 

lingkungan, hal ini merupakan salah satu bukti bentuk kesadaran spritual 

dari manusia atas keberadaan alam. Sejalan dengan teori stakeholder dimana 

korporasi harus melakukan tindakan agar stakeholder merasa puas akan 

hasil kinerja korporasi.  

Menurut Darwis (2020:269), orang yang memahami kesadaran spritual 

akan melakukan tindakan yang berorientasi pada kesejahteraan batin, tidak 

terjebak pada orientasi materialistik dan jika orientasinya adalah 

kesejahteraan batin, maka tentunya tindakan tersebut didasari oleh kemauan 

baik, menurut dari Eldine, (2007) dalam Andi Wawo  (2020) Para filsuf 

moral, dari zaman kuno hingga saat ini, menekankan pentingnya memiliki 
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dan mengembangkan karakter yang baik untuk mencapai kehidupan yang 

memuaskan dan penuh makna. Mereka percaya bahwa kualitas seperti 

kejujuran, keberanian, kesabaran, dan belas kasih adalah fondasi dari 

kehidupan yang berhasil.  

Meskipun teknologi, budaya, dan situasi sosial telah mengalami 

perubahan besar sepanjang sejarah, inti dari sifat manusia tetap sama. Begitu 

pula, pandangan tentang kesuksesan yang sejati tidak berubah; yaitu, bahwa 

kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian materi atau status 

sosial, tetapi juga dari bagaimana seseorang menjalani hidup dengan 

integritas dan karakter yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, 

dimana teori ini mengedepankan kesesuaian norma sosial  oleh masayarakat 

terhadap lingkungan sehingga cenderung melakukan sesuatu karena 

dorongan rohani . Maka dari itu green accounting hadir sebagai inovasi dalam 

meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

korporasi sebagai bentuk peningkatan kesadaran rohani manusia terhadap 

satu kesatuan dengan alam.  

 Adanya konsep green accounting  para pelaku usaha diharapkan agar 

dapat mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, dan menyiapkan 

laporan baik data lingkungan maupun data  finansial yang nantinya 

digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan 

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan (Faiqoh & Mauludy, 2019). 

Pelaporan biaya lingkungan dalam green accounting seringkali dihubungkan 

oleh korporasi dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Corporate 
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Social Responsibility merupakan salah satu instrumen inovatif yang dapat 

membantu korporasi untuk peka dan adaptif terhadap lingkungan dan 

kehidupan lingkungan dan kehidupan masyarakat (Arif & Wawo, 2016).  

Corporate Social Responsibility dianggap sebagai inovasi yang membantu 

korporasi menjadi lebih peka dan adaptif terhadap lingkungan sebab 

Corporate Social Responsibility ini berisi tanggung jawan korporasi dari 

segala sisi. Seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan 

tetap mempertimbangkan aspek profit dari perusahaan, hal ini juga sejalan 

dengan teori triple battom line teori ini mengakui pentingnya 

mempertahankan keseimbangan antara keuntungan ekonomis, kepedulian 

sosial, dan pelestarian lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka 

opersional perusahaan (Firman et al., 2023).  

 Green accounting sebagai inovasi ditinjau dari beberapa teori 

stakeholder, legitimasi, dan triple battom line. Dimana dari tiga teori ini 

memberikan penjelasan masing-masing alasan mengapa korporasi harus 

memperhatikan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan alam. 

Berdasarkan analisis teori stakeholder lebih menekankan pada posisi dan 

kekuatan pemangku kepentingan, menjadi pertimbangan utama korporasi 

dalam pengungkapan informasi keuangan, hal ini dilakukan untuk 

memberikan rasa nyaman serta menghindari tuntutan stakeholder yang 

terkena dampak oprasional, sehingga korporasi dapat bertahan lama tampa 

adanya ancaman. Sementara teori legitimasi lebih fokus pada persepsi dan 

pengakuan publik sebagai pendorong utama pengungkapan informasi. 
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Konsep triple bottom line dalam Maricar (2024), menekankan keberlanjutan 

korporasi tidak hanya terkait dengan keuntungan material, melainkan 

tindakan konkrit terhadap lingkungan dan keadilan. Korporasi diharapkan 

mencapai keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk 

keberlanjutan.     

Dengan adanya tuntutan dari ketiga teori diatas, menjadikan green 

accounting sebagai inovasi dalam mengurangi pencemaran lingkungan, hal 

tersebut dilandasi oleh value yang akan didapatkan oleh korporasi ketika 

melaksanakan green accounting, dengan adanya alasan-alasan dasar yang 

memberikan dampak positif bagi korporasi yang secara tidak langsung 

menggerakkan korporasi untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan 

tuntutan yang dijelaskan oleh masing-masing teori, yang secara otomatis 

ketika tuntutan yang ada diatasi, maka pencemaran lingkungan juga mampu 

diminimalisir.   

Berdasarkan hasil penelitian W. Wahyuni et al., (2019), penerapan green 

accounting yang melibatkan penggunaan bahan baku daur ulang, energi 

terbarukan, dan alokasi biaya ramah lingkungan, berdampak positif secara 

signifikan terhadap peningkatan kinerja lingkungan korporasi pertambangan 

dan energi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan, penerapan green 

accounting mampu meminimalisir kerusakan lingkungan yang timbul akibat 

kegiatan operasional. Penelitian diatas didukung Shella Gilby Sapulette 

(2021) dan Wiranti (2023), bahwa penerapan green accounting yang diukur 

menggunakan kinerja lingkungan, dapat berdampak positif terhadap tingkat 
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profitabilitas korporasi. Yang artinya, upaya korporasi dalam mengelola dan 

melaporkan aspek lingkungan dapat memberikan keuntungan finansial yang 

secara tidak lansung akan menjadi alasan kuat korporasi dalam 

melaksanakan green accounting, karena korporasi cenderung melakukan 

sesuatu yang memiliki dampak posistif agar dapat terus survive. Dengan 

demikian pencemaran lingkungan juga dapat terminimalisir.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nayseo et al., (2023) ditemukan 

bahwa mengungkapkan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal, serta mengalokasikan biaya-biaya tersebut berdasarkan 

jenis dan pemicunya dalam suatu sistem green accounting yang terstruktur 

akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja lingkungan. Hal ini 

memiliki pesan moral, bahwa kedamaian serta kesejahteraan yang hakiki 

hanya dapat dicapai jika ada relasi yang harmoni antara manusia dengan 

alam (antara korporasi dengan kepedulian lingkungan), sebab hanya 

korporasi yang memiliki kepedulian yang akan mengalokasikan biaya 

berdasarkan jenis dan pemicunya.  

Hal ini sejalan dengan teori triple bottom line dimana teori ini 

memandang tanggung jawab tidak hanya dari satu aspek saja tetapi dari 

segala sisi seperti tanggung jawab terhadap  people, planet, dan profit. 

Dengan kata lain, ketika korporasi sudah memahami konsep dari tanggung 

jawab, keuntungan yang hakiki, serta sadar hubungan manusia dengan alam 

maka penerapan green accounting akan menjadi solusi yang dapat mengatasi 

pencemaran lingkungan, sebab green accounting tidak hanya terkait dengan 
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pencatatan tetapi bagaiman green accounting ini mampu untuk mencegah, 

mengurangi, atau mampu menjadi pengarah bagi korporasi dalam 

pengambilan tindakan penghindaran terhadap dampak lingkungan dengan 

cara memasukan biaya lingkungan pada laporan keuangan, yang berguna 

untuk pengambilan keputusan pihak internal dalam penyusunan rencana 

anggaran belanja Corporate Social Responsibility (Dianty & Gita Nurrahim, 

2022).  

Tabel 5. 1  Hasil Penelitian Green Accounting sebagai Inovasi  

No Peneliti Judul dan 
Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 W. Wahyuni 

et al., (2019) 

The Effect of 

Green 

Accounting 

Implementation 

on Improving the 

Environmental 

Performance of 

Mining and 

Energy 

Companies in 

Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan akuntansi hijau 

berupa bahan daur ulang, energi 

terbarukan, dan alokasi biaya 

ramah lingkungan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja lingkungan. 

Sebaliknya alokasi dana Corporate 

Social Responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

lingkungan. 

2 Shella Gilby 

Sapulette, 

(2021)  

Pengaruh 

Penerapan Green 

Accounting dan 

Kinerja 

Lingkungan 

terhadap Nilai 

Hasil analisis data diketahui 

bahwa variabel green accounting 

tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan sedangkan variable 

kinerja lingkungan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 
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Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2018-

2020 (Metode 

Kuantitatif) 

variabel nilai perusahaan. 

 

3 Wiranti, 

(2023) 

Analisis 

Penerapan Green 

Accounting dan 

Dampaknya 

terhadap Laba 

Usahan (Metode 

Kualitatif) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa PT ABC telah melaksanakan 

tanggungjawabnya terhadap 

lingkungan sekitar dengan 

mengeluarkan biaya-biaya yang 

terkait dengan aktifitas 

lingkungan. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan yaitu biaya 

pencegahan lingkungan dan biaa 

kegagalan internal. Penerapan 

green accounting pada PT ABC 

memiliki dampak yang positif 

terhadap laba perusahaan. 

Meskipun kenaikan laba 

perusahaan mungkin tidak terjadi 

secara langsung, namun dengan 

komitmen yang kuat terhadap 

praktik berkelanjutan, perusahaan 

dapat memperoleh manfaat 

finansial yang lebih besar dan 

berkelanjutan di masa depan 

4 Nayseo et al., 

(2023) 

Dampak 

Akuntansi 

Lingkungan 

Praktik akuntansi lingkungan 

dapat membantu perusahaan 

mengurangi biaya operasional, 
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terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan di 

Indonesia: 

Sebuah Studi 

Literatur 

meningkatkan efisiensi, serta 

meningkatkan citra dan reputasi 

perusahaan di mata konsumen dan 

masyarakat. 
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BAB VI 

TANTANGAN PENERAPAN DAN PELAPORAN GREEN ACCOUNTING 

Cita-cita dan konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan adalah 

suatu upaya untuk mengintegrasikan, mensinkronkan, dan menyeimbangkan 

serta  upaya-upaya untuk menyelaraskan aspek pertumbuhan ekonomi, 

aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup (keseimbangan ekologi). 

Kita tentunya dapat memahami bahwa konsep ini merupakan sebuah cita-

cita luhur. Namun dalam implementasinya, kita masih terus terjebak dalam 

paradigma yang terlalu menekankan kepentingan dan ambisi manusia untuk 

menguasai sumber daya yang ada, dan terjebak pada logika-logika 

pertumbuhan ekonomi yang berupaya untuk mengakumulasi modal demi 

untuk kesejahteraan jangka panjang yang tak berujung Darwis (2020:78).  

Oleh karena itu, green acconting hadir sebagai inovasi baru sebagai 

penyempurna kekurangan akuntansi konvensional yang terus berfokus pada 

keuntungan materialistik (Adreas Lako, 2018). Namun, menurut (Mustofa et 

al., 2020) green accounting ini memiliki berbagai macam tantangan atau 

hambatan dalam penerapannya secara sempurna, oleh karena itu peneliti 

akan berfokus pada tantangan apa saja yang dihadapi oleh korporasi dalam 

penerapan dan pelaporan green accounting agar masalah ini dapat 

dirangkum guna merumuskan solusi dari permasalahan.  

  Untuk lebih memperjelas tantangan yang dihadapi dalam penerapan dan 

pelaporan green accounting, penulis membuat ringkasan hasil penelitian 

dengan cara merangkumnya dalam tabel hasil penelitian. Perangkuman ini 
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juga akan terbagi menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan 

permasalahan hasil penelitian. Seperti tabel yang berisikan hasil penelitian 

yang menganggap green accounting sebagai beban yang mengurangi profit, 

kurangnya pemahaman dari korporasi terkait tatacara penerapan green 

accounting, dan tantangan dalam hal standar/regulasi. Tabel tersebut 

disajikan pada akhir dari penjelasan di bawah ini.  

A. Tantangan Penerapan   

1. Klaim Korporasi terhadap Green Accounting sebagai Beban yang   

Mengurangi Profit Korporasi. 

Hasil penelitian dari Mulyati & Khalimatusadiah , (2023); Sumiati et al., 

(2022) menunjukkan bahwa sebagian besar korporasi menganggap biaya 

lingkungan sebagai biaya tambahan yang menyebabkan berkurangnya nilai 

profitabilitas. Hal Ini terjadi akibat masih banyak korporasi berlandaskan 

filosofi kapitalis, berkiblat pada besaran laba yang harus diperoleh dan 

adanya anggapan pengeluaran untuk Corporate Social Responsibility itu 

sebagai beban tampa mempertimbangkan aspek Lingkungan. Padahal jika 

dikaji secara mendalam manusia seharusnya tidak bersifat egois dan serakah, 

sebab manusia merupakan satu kesatuan dari alam, manusia merupakan 

gabungan dari semua unsur lapisan alam. Artinya apapun yang ada di Dunia 

merupakan bagian dari manusia itu sendiri.  

Sebagaimana yang dijelasakan oleh Darwis (2020:10) bahwa manusia 

adalah alam kecil yang memiliki kandungan unsur seperti logam, nabati, 

tanah, air, dan lainnya. Atau jika dimaknai jauh lebih mendalam, manusia 
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adalah miniatur dari alam semesta. Argumen ini dibuktikan dalam kitab suci 

agama islam surah Ar-Rahman ayat (14) 

نسَٰـنََ خَلَقََ ١٤ كَٱلإفَخَّارَِ صَلإصَٰـل َ  مِن ٱلْإِ  
 Terjemahnya: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. 
 

Al-Qur’an surah Ar-Rahman ini, sudah sangat jelas menggambarkan 

bagaimana Allah SWT, menciptakan manusia dengan sangat sempurna dan 

menjamin rezki dari hambanya, sehingga seharusnya manusia tidak ingkar, 

serakah, dan merusak bagian dari dirinya sendiri seperti menghindari 

tanggung jawab sosial dan mengangapnya sebagai beban. Karena alam 

adalah bagian dari manusia sendiri, dimana ketika terjadi kerusakan atau 

ketidakseimbangan dalam makro kosmos (alam), maka hal itu juga akan 

menimbulkan ketidakseimbangan (instabilitas) pada level mikro kosmosnya 

(manusia). Pandangan seperti ini dapat dipahami melalui pendekatan 

metafisika, namun secara empiris juga dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi 

kerusakan pada lapisan ozon misalnya, maka akan menyebabkan suhu bumi 

tidak kondusif lagi bagi kehidupan manusia. Artinya bahwa tubuh manusia 

(mikro kosmos) terpengaruh dengan kerusakan yang terjadi pada lapisan 

ozon sebagai bagian kecil dari makro kosmos (alam) tersebut Darwis:2020 . 

Jika dikaji secara mendalam penulis menarik sebuah kesimpulan dengan 

adanya konsep atau pandangan korporasi yang menganggap pengeluaran 

untuk tanggung jawab sosial sebagai beban menjadikan penerapan green 

accounting sulit untuk direalisasikan sebab paradigma materialistik telah 
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tertanam dan menjadi budaya dalam lingkungan korporasi, dimana jika suatu 

korporasi diawal dibentuk dengan tujuan menghasilkan laba maka fokus dari 

korporasi tersebut hanya terus kepada peningkatan laba korporasi dari 

tahun ke tahun sehingga tanggung jawab spritual terhadap alam tersisihkan. 

Hal ini didukung oleh teori psikologi  bahwa sebuah instansi/individu akan 

bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing dan mengesampingkan 

tanggung jawab eksternal yang dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap 

keuntungan mereka (Najah et al., 2021). Pandangan seperti ini seharusnya 

dihilangkan karena dapat berdampak pada kehancuran alam jika masalah ini 

terus berlarut-larut. 

Akan tetapi, bukan hal yang mudah untuk mengubah paradigma 

materialistik yang sudah membudaya menjadi paradigma spritual yang 

hakiki, hal ini betul-betul membutuhkan kesadaran rohani tinggi dari 

personal. Namun, jika manusia mampu melampaui kesadaran pada level 

materi dan menjangkau kesadaran pada level yang lebih tinggi, misalnya 

kesadaran spiritual atau pada level kesadaran sejati di mana manusia mampu 

menyelaraskan energi (frekuensi) dengan alam, maka ia akan mampu 

menangkap dan memahami esensi dari kerja batin yang secara tidak 

langsung alam bawah sadarnya akan merespon hal positif tersebut, sehingga 

terciptalah pengaplikasian sikap tanggung jawab yang murni karena 

kepudulian.  

Dalam agama islam manusia merupakan khalifah atau pemimpin di dunia 

yang bertugas menegakkan keadilan, jelas keadilan yang dimaksud tidak 
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hanya sekedar aturan terhadap sesama manusia, namun kepada seluruh 

elemen yang ada dimuka bumi ini, termasuk alam yang merupakan satu 

kesatuan dari manusia itu sendiri. Akan tetapi dalam menegakkan sebuah 

amanah yang dipikul oleh manusia pasti memiliki ujian pula dalam 

pengaplikasiannya. Sebagaimana dijelasakan oleh Sapuri (2019:183) Ujian 

yang diberikan kepada para khalifah sebagaimana dalam Al-Our'an surat 

Shad ayat ke-26 adalah hawa nafsu, yaitu suatu dorongan keras dan tak 

terbatas dalam perbuatan. Jika minum, maka hausnya terasa tak pernah 

hilang. Jika ia makan, terasa laparnya tak pernah hilang. Jika ia berperang, 

serbuan (ekspansi)-nya terasa belum cukup luas, dan sebagainya.  

Penjelasan di atas memberikan gambaran mengapa sebagian dari 

manusia atau pemimpin dari korporasi terus fokus terhadap profit 

perusahaan dan mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan, karena 

ujian dasar manusia berada pada hawa nafsu yang ketika ia minum hausnya 

tak akan pernah hilang hal ini dapat diibaratkan bahwa manusia ketika 

mengejar kesenangan dunia maka yang terjadi dia tidak akan pernah puas 

walaupun telah meminum seluruh air dalam lautan. Fenomena ujian 

terhadap hawa nafsu ini hanya bisa dibentengi oleh kesadaran spritual atas 

kehadiran Tuhan sebagai tempat untuk kembali dan zat yang maha 

mengetahui serta adil, sebab jika manusia mencapai kesaran rohani maka 

tingkat kepatuhan menjalankan ibadah juga semakin tinggi.  

Semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam beribadah akan semakin sensitif 

perasaan seseorang dalam berinteraksi, sehingga mudah terkontaminasi 
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pihak luar (lingkungan). Dengan demikian, tingkat kepekaannya untuk 

mengubah ketidakbenaran akan tinggi. Jika sensitivitasnya berhasil meraih 

citra Tuhannya, ia akan merasakan nikmatnya hidup dalam lingkaran ibadah. 

Dengan demikian seharusnya setelah manusia mencapai kesadaran spritual 

tinggi maka pengeluaran untuk tanggung jawab lingkungan juga tidak 

dianggap sebagai beban yang mengurangi laba/profit karena hal itu 

merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh korporasi guna 

mencapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan teori triple bottom line, 

dimana ketika organisasi berusaha untuk mencapai keseimbangan antara 

keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan, 

maka korporasi dapat menciptakan kelangsungan hidup dalam jangka 

panjang. 

2.  Kurangnya Pemahaman Korporasi terkait Tatacara Penerapan Green  

Accounting. 

Akuntansi sosial mempunyai tugas untuk mengevaluasi mengenai 

dampak dari program pertanggungjawaban sosial korporasi, melakukan 

pengukuran terhadap biaya-biaya sosial yang dipilih, mengukur dampak dari 

suatu entitas (misalnya keberadaan suatu korporasi) terhadap masyarakat, 

dan membuat laporan sosial yang berkaitan dengan dampak-dampak sosial 

Darwis (2020:51). Namun dalam pengaplikasiannya masih saja terkendala, 

hal ini membuktikan bahwa adanya sebuah konsep saja tidak cukup untuk 

mengaplikasikan suatu ilmu, akan tetapi perlu adanya sebuah tindakan pasti. 
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Oleh karena itu penulis merangkum beberapa kendala pengaplikasian green 

accounting tersebut agar lebih mudah untuk diidentifikasi.  

Penelitian dari Maulita & Adham (2020) menyatakan para pengusaha 

UMKM masih kurang memahami biaya lingkungan. Maisyaroh et al., (2023) 

meskipun pada dasarnya mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan, 

namun pemahaman mereka terhadap biaya lingkungan dan konsep green 

accounting masih kurang jelas. Oleh karena itu, mereka belum sepenuhnya 

memahami bagaimana menerapkan green accounting dalam kegiatan usaha 

mereka. Hal ini bukanlah sesuatu  yang sangat mengejutkan bagi penulis, 

sebab ilmu terkait  green accounting saja baru didapatkan oleh penulis 

ditengah-tengah semester pada bangku perkuliahan.  

Bagaimana dengan para pelaku UMKM yang ada diluar sana,  yang 

sebelumnya belum mempunyai  akses pendidikan dibangku perkuliahan, 

meskipun misalkan para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dari Dinas 

UMKM terkait dengan green accounting pelatihan itu hanya bisa 

dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun, sedangkan ketika berbicara 

tentang bagaimana cara pengaplikasian serta cara mengkategorikan biaya 

dari kegiatan operasional membutuhkan bimbingan yang lebih intensif. 

Terkait hal ini, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa diperlukan 

adanya pendidikan yang lebih evektif bagi para pelaku UMKM terkusus 

tentang akuntansi lingkungan dan tanggung jawab sosial. 

Sedangkan dalam hasil penelitian dari Hossain (2019) pada beberapa 

perusahaan di Bangladesh menyatakan tantangan yang dihadapi akibat 
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kurangnya tenaga terampil, kurangnya aturan yang ditetapkan tentang green 

accounting, standar green accounting yang tidak memadai, rendahnya adopsi 

green accounting, tidak ada prinsip khusus green accounting. Jika dilihat dari 

hambatan penerapan green accounting pada Negara luar, kendala yang 

dialami juga sama dengan yang ada di Indonesia hambatan tersebut 

dijelaskan dalam penelitian Prakasa & Astika (2017) seperti belum adanya 

ketentuan yang jelas mengenai persentase dana yang harus dialokasikan 

untuk Corporate Social Responsibility, belum ada ketetapan mengenai entitas 

yang berwenang untuk menghimpun dana Corporate Social Responsibility, 

serta belum ada penjelasan mengenai pihak/instansi yang bertanggung 

jawab atas pengawasan pelaksanaan Corporate Social Responsibility. 

Dengan demikian penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa green 

accounting memerlukan perhatian khusus dalam ranah pengembangan 

konsep dan regulasi. Walaupun green accounting sudah ada sejak lama 

namun pada kenyataannya masih ada Negara yang mengaku kurang paham 

akan standar dari green accounting, walaupun sebenarnya green accounting 

ini sudah mempunyai standar internasional yang dikenal dengan sebutan 

GRI. Akan tetapi banyak korporasi yang tidak paham akan tatacara 

pengaplikasian dari GRI,  hal ini menandakan green accounting kurang eksis 

dikalangan korporasi. Permasalahan diatas disebabkan kurangnya edukasi 

dan perhatian dari pihak yang berwenang terkait standar green accounting 

sehingga diperlukan sebuah program untuk mengatasi tantangan agar ilmu 



70 

 

 
 

dari  green accounting ini dapat terpublikasi. Dengan harapan ilmu yang ada 

dapat diaplikasikan agar pencemarang lingkungan juga dapat terminimalisir.  

 Untuk merangkum permasalahan di atas yang begitu kompleks 

dibutuhkan sebuah konsep yang dapat mengubah stikma bahasa “tantangan” 

menjadi “peluang” agar tercipta sebuah standar baru yang jauh lebih lengkap 

dalam mengatasi masalah atau dalam kata lain diperlukan alat ukur untuk 

meninjau ulang tantangan, agar bahasa tantangan tersebut tidak dianggap 

sebagai beban akan tetapi dipandang sebagai peluang dalam menciptakan 

inovasi baru.  Ada sebuah alat ukur yang disebut Adversity quotient (AQ) yang 

dikemukakan oleh (Sapuri, 2019) yaitu alat ketangguhan yang dipublikasikan 

oleh Stoltz pada tahun1997.  Adversity Quotient (AQ) dapat disebut dengan 

kecerdasan adversitas, atau kecerdasan mengubah kesulitan, tantangan dan 

hambatan menjadi sebuah peluang yang besar.  

Adversity Quotient AQ adalah  pengetahuan baru untuk memahami dan 

meningkatkan kesuksesan. Adversity Quotient AQ adalah tolok ukur untuk 

mengetahui kadar respon terhadap kesulitan dan merupakan konsep analisis 

praktis untuk memperbaiki respon-respon terhadap kesulitan dalam bentuk 

pertanyaan yang digunakan untuk mencari titik permasalahan guna mencari 

solusi (Sapuri, 2019). Dengan adanya konsep analisis mendalam,  diharapkan 

pihak regulator lebih mudah menganalisis jauh lebih mendalam terkait 

dengan tantangan yang ada, agar dapat melengkapi kekurangan yang begitu 

kompleks dari permasalahan dengan baik dan tepat. Dan untuk pihak 
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korporasi diharapkan kata tantangan itu tidak dijadikan hambatan dalam 

menerapkan  tanggungjawab lingkungan.  

Berikut ringkasan hasil penelitian tantangan penerapan green accounting  

dalam bentuk tabel: 

Tabel 6. 2  Hasil Penelitian Tantangan Penerapan  

No Peneliti Judul dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Klaim Korporasi terhadap Green Accounting sebagai Beban yang 
Mengurangi Profit Korporasi. 

1 Sumiati et al., 

(2022) 

Pengaruh 

Akuntansi Hijau 

dan Lingkungan 

Kinerja pada 

Profitabilitas 

(metode 

penelitian 

kuantitatif) 

 Hasil penelitian mengungkap, 

meningkatnya biaya lingkungan 

dapat menyebabkan nilai 

profitabilitas menurun. 

2 Mulyati & 

Khalimatusad

iah (2023) 

 

The Effect of 

Implementing 

Green 

Accounting and 

Disclosure of 

Sustainability 

Reporting on 

Profitability 

(Comparative 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara green 

accounting dan profitabilitas 

perusahaan. Ini mengindikasikan 

bahwa korporasi yang hanya 

fokus pada peningkatan 

keuntungan cenderung 

memperhitungkan biaya 
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Study of 

Plantation Sector 

Companies Listed 

on the Indonesia 

Stock Exchange 

and Malaysia 

Stock Exchange). 

(meteode 

penelitian 

kuantitatif) 

tambahan, termasuk biaya 

lingkungan, yang dapat 

mengurangi skala keuntungan. 

Ketika perusahaan mengelola 

lingkungan, biaya-biaya tersebut 

dialokasikan melalui 

pengungkapan atau biaya 

lingkungan hidup, yang pada 

akhirnya dapat mengakibatkan 

penurunan keuntungan. 

Kurangnya Pemahaman Korporasi terkait Tatacara Penerapan 
Green Accounting. 

1 Maulita & 

Adham 

(2020) 

Tingkat 

kepedulian dan 

pengetahuan 

umkm dalam 

mengimplement

asikan Green 

Accounting di 

Kota Samarinda 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pelaku usaha 

(UMKM) di samarinda peduli 

terhadap lingkungan namun 

mereka belum memahami 

dengan baik mengenai Green 

Accounting. 

2 (Maisyaroh et 

al., 2023) 

Implementation 

of Green 

Accounting to 

Concern For The 

Working 

Environment of 

Garment Micro, 

Small and 

Medium 

Meskipun pada dasarnya mereka 

memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan, namun pemahaman 

mereka terhadap biaya 

lingkungan dan konsep green 

accounting masih kurang jelas. 

Oleh karena itu, mereka belum 

sepenuhnya memahami 

bagaimana menerapkan green 
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Enterprises in 

Gerbang 

Kertasusila 

accounting dalam kegiatan 

usuaha. 

3 Hossain 

(2019) 

Environmental 

Accounting 

Challenges of Se 

lected 

Manufacturing 

Enterprises in 

Bangladesh 

Persepsi responden mengenai 

Tantangan yang dihadapi adalah: 

keterlibatan biaya, kurangnya 

tenaga terampil, kurangnya 

aturan yang ditetapkan tentang 

akuntansi lingkungan, standar 

akuntansi lingkungan yang tidak 

memadai, rendahnya adopsi 

akuntansi lingkungan, tidak ada 

prinsip khusus akuntansi 

lingkungan. 

 

B. Tantangan Pelaporan  

1. Kurangnya Pemahaman Korporasi dalam Pelaporan Green Accounting. 

Mutia Ramadhany (2023) perusahaan Sinatria Farm Yogyakarta dalam 

pengelolaan laporan keuangan masih menggunakan catatan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan internal peternakan dan menggunakan terminologi yang 

lebih mudah dipahami oleh pihak internal korporasi. Kemudian dalam 

penelitian Kartyaningsih Bela et al., (2023) pihak korporasi menyatakan 

bahwa mereka tidak menggunakan standar GRI karena tidak mengetahui 

bagaimana standar GRI. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menerapkan 

pencatatan dan pelaporan pada kedua korporasi disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman mengenai prosedur akuntansi yang sesuai dengan standar yang 
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ditetapkan. Selain itu, hal ini juga mencerminkan kurangnya pengetahuan 

dan keterampilan akuntansi dari para akuntan yang bekerja di korporasi 

tersebut. 

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan PSAK No. 1  dan 

penerapan GRI bukan hanya tentang pemahaman prosedural, tetapi juga 

melibatkan pemahaman konseptual yang komprehensif terhadap prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketidakmampuan untuk menerapkan 

standar mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi 

akuntan mereka, serta penyesuaian sistem pelaporan keuangan yang dapat 

memenuhi kebutuhan regulasi dan transparansi yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi 

akuntansi yang lebih mendalam dan sistematis di lingkungan korporasi 

untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mendukung 

keberlanjutan usaha melalui praktik green accounting yang lebih baik. 

2. Klaim Korporasi Pelaporan Green Accounting sebagai Beban yang 

Mengurangi Profit Korporasi. 

Keterikatan manusia dengan Tuhannya minimal akan terjerat dengan dua 

pokok tugas, yaitu isti'mar (memakmurkan dunia) dan alfalah (menebar 

kebahagiaan). Manusia sebagai mahluk yang diciptakan dari tanah 

seharusnya memahami betul unsur-unsur tanah dan keseimbangannya 

sehingga dunia akan terus bersahabat dengannya bukan malah menjadi 

perusak di muka bumi Sapuri (2019:25). Akan tetapi, sebagian korporasi 
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masih saja menganggap tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan 

hal yang merugikan bagi mereka.  Pelaporan tanggung jawab korporasi 

mengakui pengeluaran di luar operasional yang mengurangi laba sebagai 

beban pada laporan laba rugi (Tarigan & Saragih, 2020).  

Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan internal yang dihadapi oleh 

korporasi dalam penerapan dan pelaporan green accounting. Sebab 

paradigma materialistik yang melekat pada ingatan menjadi penghalang 

dalam tanggung jawab. Padahal dalam konsep green accounting pengeluaran 

untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diakui sebagai investasi, bukan 

beban. Karena dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan 

dampak positif terhadap ketenangan rohania, sebab manusia merupakan 

bagian dari alam. Tidak hanya berdampak positif terhadap rohani manusia, 

akan tetapi pada lingkungan serta kelangsungan hidup korporasi juga 

(Adreas Lako, 2018).  

Era korporasi yang semakin berfokus pada prinsip green company, 

industri tidak hanya dituntut untuk sekedar mengolah limbah mereka. 

Tuntutan dari masyarakat dan konsumen kini melangkah lebih jauh. Mereka 

mengharapkan bahwa setiap tahapan dalam proses produksi, mulai dari 

pengambilan bahan baku hingga pembuangan limbah produk setelah 

digunakan, dilakukan tanpa merusak lingkungan. Dengan kata lain, seluruh 

siklus hidup produk harus beroperasi dalam kerangka keberlanjutan dan 

tanggung jawab lingkungan yang ketat (Kusumaningtias, 2013).   
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Hal ini sejalan dengan teori triple bottom line dimana teori ini 

menekankan korporasi agar menjalankan aktivitas bisnisnya dengan 

mempertimbangkan aspek keuntungan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian 

lingkungan. Teori ini menegaskan bahwa tujuan korporasi tidak hanya untuk 

meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga untuk 

memberikan manfaat yang signifikan bagi para pemangku kepentingan 

lainnya, termasuk karyawan, komunitas lokal, dan ekosistem. Dengan 

demikian, perusahaan diharapkan untuk mengintegrasikan tanggung jawab 

ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aspek operasional mereka 

(Michael et al., 2019). 

Adanya anggapan pengeluaran untuk pelaporan CSR/TJSLP sebagai 

beban, mengindikasikan adanya kekeliruan terhadap pengakuan 

pengeluaran. Akibat adanya pandangan tanggung jawab lingkungan itu  

sebagai  beban, menyebabkan krisis tanggung jawab sosial (Adreas Lako 

2018), hal ini merupakan suatu kesalahan dalam segi pemaknaan sebuah 

tanggung jawab. Padahal  manusia sebenarnya mampu menemukan 

kebenaran dari dalam dirinya tetapi manusia tetap saja keliru. Hal ini 

didasari, sebab manusia memiliki musuh dari dalam dirinya yaitu hawa nafsu 

(cenderung serakah), selain manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan 

bodoh, manusia juga diberi musuh yang sangat tangguh, oleh karena itu 

sebagian manusia terkalahkan oleh musuhnya Sapuri (2019:99). 

Musuh yang datang dari dalam diri berupa hawa nafsu yang membawa 

kejahatan, Ia merupakan musuh yang sangat berat dan kuat, tantangan 
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manusia berasal dari dalam, maka akan sangat sulit bagi manusia untuk bisa 

menjadi pemenang dan unggul dalam menapaki tantangan hidup ini, jika ia 

tidak mampu mengenal diri dan terus-menerus meningkatkan kualitas diri, 

baik secara rohaniah atau jasmaniah Sapuri (2019:100). Karena adanya hawa 

nafsu (bersifat serakah) yang kuat menyababkan manusia yang lemah iman 

keliru dalam bertindak, sehingga manusia yang mengendalikan sebuah 

korporasi menganggap pengeluaran untuk tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sebagai beban yang mengurangi laba, sebab mereka mempunyai 

prinsip keuntungan hanyalah yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik atau 

dalam artian materialistik (Adreas Lako, 2018).  

Manusia Ibarat tanah bolong yang mengeluarkan air, ia tak memerlukan 

air dari atas tanah seperti air sungai dan sebagainya sebab ia telah memiliki 

sumber air itu Sapuri (2019:380). Sehingga hal seperti kekeliruan ini 

seharusnya tidak menjadi alasan bagi korporasi untuk mengabaikan 

tanggung jawab ekositem lingkungan. Karena manusia merupakan bagian 

dari alam itu sendiri. Pribahasa di atas menggambarkan bahwa setiap 

manusia memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya untuk menemukan 

kebenaran atau kebijaksanaan. Analogi "tanah bolong yang mengeluarkan 

air" menunjukkan bahwa seperti tanah yang dapat mengeluarkan air dari 

dalam dirinya sendiri, manusia juga memiliki sumber pengetahuan atau 

kebenaran dalam dirinya.  

Tanah yang mengeluarkan air tidak membutuhkan air dari sumber luar 

seperti sungai, karena ia sudah memiliki sumber air internal. Begitu pula, 
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manusia dapat menemukan jawaban dan kebenaran dari dalam dirinya tanpa 

harus sepenuhnya bergantung pada bacaan buku atau diskusi dengan orang 

lain. Secara lebih mendalam, pribahasa ini mendorong introspeksi dan 

refleksi diri. Ia menekankan pentingnya mengenal dan memahami diri 

sendiri, mengandalkan intuisi dan kebijaksanaan internal yang sering kali 

terabaikan karena terlalu fokus pada sumber pengetahuan eksternal. 

 Pada akhirnya, kebenaran dan pemahaman mendalam yang sejati sering 

kali ditemukan dari dalam diri kita sendiri. Sama halnya dengan tanggung 

jawab sosial korporasi, pentingnya memahami dan memaknai dengan penuh 

kesadaran spritual terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana 

setiap individu yang menjadi pengendali pada korporasi seharusnya mampu 

untuk menemukan kebenaran dalam dirinya bahwa tanggung jawab 

terhadap lingkungan bukanlah beban tetapi sebuah investasi jangka panjang. 

Maka dari diharapkan dengan tercapainya pemahaman terhadap kebenaran 

yang hakiki paradigma materialistik dapat tergantikan dengan paradigma 

kesadaran spritual.  

Berikut ringkasan hasil penelitian tantangan pelaporan green accounting  

dalam bentuk tabel: 

Tabel 6. 3 Hasil Penelitian Tantangan Pelaporan 

No Peneliti Judul dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Kurangnya Pemahaman Korporasi dalam Pelaporan Green 

Accounting 

1 Mutia Penerapan green Pengungkapan dan 
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Ramadhany 

(2023) 

accounting untuk 

Pengelolaan 

Limbah pada 

Peternakan Sinatria 

Farm Yogyakarta 

Periode 2023  

(Metode kualitatif). 

penyajian laporan 

keuangan green accounting 

di Sinatria Farm Yogyakarta 

belum sesuai dengan PSAK 

No.1, melainkan masih 

menggunakan catatan 

pelaporan keuangan sesuai 

kebutuhan peternakan 

dengan menggunakan 

bahasa ataupun istilah 

biaya yang dimengerti oleh 

pihak Sinatria Farm 

Yogyakarta. 

 

2 Kartyaningsih 

Bela et al., 

(2023) 

Green Accounting: 

Realitas Dan 

Pengungkapannya 

(Studi Pada Industri 

Kehutanan Di 

Papua Selatan) 

Masih ada beberapa 

korporasi yang belum 

mengadopsi standar GRI 

sebagai pedoman dalam 

penyusunan laporan. Pihak 

korporasi menyatakan 

bahwa mereka tidak 

menggunakan standar GRI 

karena mereka tidak 

mengetahui bagaimana 

standar GRI itu sendiri. 

Klaim Korporasi Pelaporan Green Accounting sebagai Beban 

yang Mengurangi Profit Korporasi. 

1 (Maricar, 2024) Implementasi 

Akuntansi 

Lingkungan dalam 

 Perusahaan telah mencatat 

hasil dari kegiatan 

konservasi lingkungan 
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Hubungannya 

dengan Konsep 

Triple Bottom Line 

Menuju Green 

Economy Guna 

Mencapai 

Keberlanjutan Pada 

PT Varia Usaha 

Beton ( VUB ) 

Sidoarjo 

( Metode kualitatif). 

dalam bentuk data 

akuntansi namun belum 

adanya transparansi dalam 

pengungkapan konservasi 

lingkungan secara khusus. 

PT Varia Usaha Beton 

melakukan pencatatan dan 

penyajian seluruh biaya 

sosial dan  lingkungan yang 

diungkapkan ke dalam satu 

kelompok yaitu beban 

umum dan administrasi di 

dalam laporan laba rugi. 

Alasan perusahaan untuk 

tidak memisahkan biaya 

tersebut dikarenakan 

belum adanya permintaan 

dari perusahaan induk 

(holding).  

 

2 Afni et al., 

(2019) 

Telaah Kualitatif 

Model Penerapan, 

Pelaporan dan 

Pemerikasaan 

Green Accounting 

pada Perusahaan 

PT PLN (Persero) UPK 

Bukittinggi telah 

melaksanakan, melaporkan, 

dan melakukan 

pemeriksaan terkait 

aktivitas tanggung jawab 

sosial lingkungan dan 

masyarakat. Akan tetapi, 

dalam pelaporan atas 

kegiatan tanggung jawab 
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tersebut, PT PLN (Persero) 

UPK Bukittinggi mengakui 

sebagai beban di luar usaha 

dan mengurangi laba 

perusahaan pada Laporan 

Laba Rugi. 

 

3. Tantangan dalam hal Regulasi/Standar   

         Nayseo et al., (2023) Indonesia telah memiliki landasan kebijakan terkait 

lingkungan hidup, tetapi hingga saat ini belum ada regulasi yang secara 

spesifik mengatur mengenai green accounting di sektor  korporasi 

manufaktur, perdagangan, dan jasa. Seharusnya sudah ada standar khusus 

yang bisa   digunakan dalam penyusunan dan pelaporan green accounting, 

sebab masing-masing korporasi memiliki perbedaan dalam hal pengakuan 

pengeluaran. Contoh korporasi manufaktur, bagaimana korporasi ini mampu 

untuk mimilah dan menghitung biaya kerusakan lingkungan akibat dari 

penggalian, polusi, dan pencemaran air. Sedangkan korporasi dagang dan 

jasa lebih kepada pengakuan pengeluaran untuk tanggung jawab sosial 

masyarakat. Sebagaimana menurut pandangan Sakka (2020), keragaman dan 

perbedaan dalam laporan atau informasi antara satu entitas dengan entitas 

lain dapat mengakibatkan ambiguitas dalam pelaporan, karena tidak ada 

standar yang baku yang mengatur format atau isinya.  

Argumen diatas didukung oleh hasil penelitian (Mutia Ramadhany, 2023) 

pengungkapan dan penyajian laporan keuangan green accounting di Sinatria 



82 

 

 
 

Farm Yogyakarta masih menggunakan catatan keuangan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan peternakan dan menggunakan bahasa serta istilah biaya 

yang dimengerti oleh pihak Sinatria Farm Yogyakarta, hal seperti inilah yang 

menyebabkan keberagaman laporan yang pada akhirnya menyebabkan 

ambiguitas. Akibat kekurangan dari standar yang ada, menjadi tantangan dan 

hambatan bagi perusahaan dalam menerapkan green accounting secara 

maksimal.  

Tantangan lainnya ialah, berbagai masalah yang timbul dalam 

menerapkan green accounting berasal dari regulasi yang kurang transparan 

tentang aktivitas perusahaan dan kurangnya detail dalam aturan mengenai 

pelaksanaan green accounting itu sendiri. Banyak korporasi saat ini hanya 

menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya 

meningkatkan citra atau reputasi merek mereka, bahkan ada yang menolak 

melaksanakan Corporate Social Responsibility dengan alasan cukup 

membayar pajak. Persoalan kurangnya regulasi yang mengatur dan minsed 

yang lemah dalam perusahaan menjadikan penerapan green accounting tidak 

efektif (Faiqoh & Mauludy, 2019). 

Berikut ringkasan hasil penelitian tantangan dalam hal regulasi/standar 

dalam bentuk tabel: 
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Tabel 6. 4 Hasil Penelitian Tantangan dalam hal Standar/Regulasi 

No Peneliti Judul dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Nayseo et 

al., (2023) 

Dampak Akuntansi 

Lingkungan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan Di 

Indonesia: Sebuah 

Studi Literatur 

Praktik akuntansi lingkungan 

dapat memiliki dampak positif 

dan negatif bagi kinerja 

keuangan perusahaan. Praktik 

akuntansi lingkungan dapat 

membantu perusahaan 

mengurangi biaya operasional, 

meningkatkan efisiensi, serta 

meningkatkan citra dan reputasi 

perusahaan di mata konsumen 

dan masyarakat. Namun, 

implementasi praktik akuntansi 

lingkungan juga dapat 

meningkatkan biaya, 

memperkecil laba, dan sulit bagi 

perusahaan untuk menentukan 

praktik yang tepat dan benar 

karena masih kurangnya standar 

internasional yang mengatur 

praktik akuntansi lingkungan. 

2 Faiqoh & 

Mauludy 

(2019) 

Penerapan Gri-G4 

Sebagai Pedoman 

Baku Sistem 

Pelaporan 

Berkelanjutan Bagi 

Perusahaan Di 

Hingga saat ini, di Indonesia 

masih belum ada suatu aturan 

dari segi akuntansi yang 

menyatakan bahwa setiap 

perusahaan perlu 

mengungkapkan biaya akibat 
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Indonesiak. 

(Metode Kualitatif) 

aktifitas perusahaan yang dapat 

menyebabkan penurunan 

lingkungan secara mandatory. 

Hal ini diperkuat dalam PSAK 

No.1 Tahun 2009 yang 

menyebutkan bahwa pada 

dasarnya untuk pengungkapan 

biaya lingkungan dapat disajikan 

secara terpisah dari laporan 

keuangan dan laporan tambahan 

tersebut di luar ruang lingkup 

Standar Akuntansi Keuangan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penelitian dilakukan ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan 

menerapkan green accounting dapat membantu meminimalisir pencermaran 

lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan operasional suatu korporasi.  

Tantangan Penerapan 

Tantangan penerapan green accounting oleh korporasi disebabkan, 

karena fokus utama mereka pada peningkatan laba sering kali mengabaikan 

biaya lingkungan. Pengusaha juga mengalami kesulitan dalam memahami 

biaya lingkungan dan konsep green accounting akibat kurangnya edukasi dan 

belum adanya standar yang mengatur green accounting khusus untuk. 

Kurangnya pemahaman serta ketidakadaan regulasi yang sesuai menjadi 

hambatan utama bagi dalam menerapkan green accounting secara efektif. 

Tantangan Pelaporan 

Korporasi mengalami kesulitan dalam pelaporan green accounting akibat 

kurangnya pemahaman terhadap standar pelaporan dan sistem akuntansi 

yang memadai. Banyak korporasi belum menggunakan standar GRI sebagai 

pedoman, yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan 

CSR/TJSLP. 

Tantangan dalam Hal Regulasi/Standar 

Kurangnya regulasi yang spesifik tentang green accounting menjadi 

tantangan utama dalam menerapkan konsep ini. Kurangnya standar yang 
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baku mengenai format dan isi pelaporan green accounting menyebabkan 

ambiguitas dan keberagaman dalam laporan, sehingga menghambat 

penerapan konsep ini secara efektif dan akuntabel. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Peran green Accounting dalam mengurangi pencemaran lingkungan 

bisa dilihat sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat dan 

tekanan sosial terhadap perusahaan untuk bertanggung jawab 

secara lingkungan. Ini berarti bahwa adopsi green accounting 

sebagian besar dipicu oleh kebutuhan akan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang semakin meningkat dalam masyarakat, maka 

dari itu perusahaan harus lebih memperhatikan tanggung jawab 

terhadap lingkungan agar mampu survive jangka panjang.   

2. Beberapa perusahaan mungkin menganggap perubahan ke arah 

Green Accounting sebagai risiko yang tidak perlu diambil, terutama 

jika mereka merasa bahwa manfaat jangka panjangnya tidak 

sebanding dengan biaya dan kerumitannya. Oleh karena itu, 

pendekatan psikologis dapat membantu dalam mengidentifikasi dan 

mengatasi hambatan psikologis yang mungkin menghalangi adopsi 

Green Accounting. Dalam konteks ini, pendidikan atau kesadaran 

tentang keberlanjutan sebaiknya diarahkan kepada manajemen 

perusahaan, terutama kepada dewan direksi dan manajemen tingkat 

atas, karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk 
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menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan strategis terkait 

dengan praktik berkelanjutan.  

3. Ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai green accounting di 

sektor perusahaan manufaktur, perdagangan, dan jasa menciptakan 

tantangan dalam penyusunan dan pelaporan green accounting. 

Diperlukan standar khusus yang dapat mengatur pengakuan 

pengeluaran sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan. 
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