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ABSTRAK  

 

Judul Disertasi  : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM  

                                          Muslim di Kota Pasuruan 

Penulis   : Mahfudz Sayudi  

Promotor : Prof. Dr.H. Yasid, MA, LLM 

      Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I  

 
 Indonesiaimerupakan negara yang masih mengandalkan sektor pajak sebagai pendapatan 

prioritas utama negara. Sebagai anggaran (budgetair) Negara , pajak memiliki fungsi  penting untuk 

sumber pembiayaan dalam anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak tahun 

2021 masih terealisasi  1.171 Trilyun atau 58 % dari target sebesar Rp. 1.488 Trilyun. Penelitianidisertasi 

ini mengangkatitema “ Perilaku  Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim  di Kota 

Pasuruan”, dengan rumusan masalah, bagaimana pemahaman pelaku UMKM Muslim tentang wajib 

pajak, bagaimana makna pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, bagaimana perspektif 

Maqāṣid al-Sharī`ah tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim. 

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

fenomenologi melalui pengungkapan fakta-fakta dilapangan yang berhubungan dengan kesamaan 

makna yang menjadi esensi dari suatu konsep perilaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan. Metode 

penelitianiini menggunakan penelitianilapangan (field research). Sedangkan analisa data menggunakan 

teknik eksplorasi (pencarian informasi) dan deskriptif atas fenomena yang diamati dengan logika 

berpikir induktif.dengan menggunakan teori perilaku dan maqāṣid. 
 Temuan penelitian ini adalah bahwa, 1) Secara keseluruhan pelaku UMKM Muslim memahami 

peraturan perpajakan yang berlaku melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan 

UKM secara terus menerus, melalui pendekatan humanis, agar semua pelaku UMKM paham dengan  

peraturan yang sedang disosialisasikan oleh petugas yang berdampak pada kepatuhan pembayaran dan 

pelaporan pajak. 2) Perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim sudah terwujud dengan 

baik karena sudah adanya kesadaran dari wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak itu 

merupakan kewajiban bukan suatu paksaan. 3) Perspektif Maqāṣid al-Sharī`ah tentang perilaku 

kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim, terdapat beberapa nilai Maqāṣid al-Sharī`ah pada 

kebijakan perpajakan yang tentu dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perpajakan dalam upaya 

menjaga keamanan wajib pajak. Keterkaitan nilai Maqāṣid al-Sharī`ah dengan kebijakan perpajakan 

yakni memberikan pendidikan dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat 

perihal isi dan manfaat menyangkut peraturan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh 

pemerintah, dalam konsep Maqāṣid al-Sharī`ah adh-ḍarūriyāt ini termasuk pada Hifzul Maal yang 

merupakan kemaslahatan Maqāṣid al-Sharī`ah yang paling atas.  

  Implikasi teoritik pada penelitian ini bahwa telah ditemukan perilaku kepatuhan wajib pajak 

apabila didukung oleh adanya sosialisasi, kesadaran, religiusitas, dan pengetahuan wajib pajak, akan 

tetapi dalam penelitian kali ini, peneliti menambahkan faktor kemaslahatan, keberkahan dan keadilan 

ekonomi bagi pelaku wajib pajak sebagai penguat teori religiusitas pada penelitian terdahulu. 

  

Kata Kunci: Perilaku, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM Muslim
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 ABSTRACT 

 

Dissertation Title : Taxpayer Compliance Behavior UMKM Actor Muslims  

   In Pasuruan 

Author   : Mahfudz Sayudi 

Promoter  : Prof. Dr.H.A. Yasid, MA, LLM 

     Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., MEI 

 

Indonesia  is a country that relies on the tax sector as the country’s main income, as a budget 

(budgetair), taxes have ani mportant function as a source of state finacing in the State Budget, Revenue  

and Expenditure (APBN), it is evident from year to year that Indonesia’s tax revenue  target has increased  

in line  with the increasing amount of state spending and development  needs, national tax revenues are 

still not in line  with the set targets. In this study theme ” Taxpayer Compliance behavior  of Muslim 

UMKM in Pasuruan City”,  with the formulation of the problem, how is the understanding  of Muslim 

UMKM actors about taxpayers, haw is taxpayer compliance behavior  for Muslim UMKM actors, what 

is the perspective of Maqāṣid al-Sharī`ah about taxpayer compliance behavior for muslim UMKM 

actors. 

This research  was conducted on Muslim UMKM using descriptive qualitative research methods. 

As for this study using field  research methods (field reseacrh) and based primary data and secondary 

data. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. 

Meanswhile, the data  analysis technique in observed phenomena with induvtive logic of thinking by 

using the theory and maqāṣid. 

The findings of this study are that, 1) Overall, Muslim UMKM understand the applicable tax 

regulations through continuous socialization organized by the Coorporative and UKM Office, through a 

humanis approach, so that all UMKM actors understand the regulations being socializedby officials that 

have an impact and payment compliance and tax reporting. 2) Taxpayer compliance behavior for Muslim 

UMKM has been well realized because there is already awareness from taxpayers  that paying  taxes is 

an obligation not a compulsion. 3) Maqāṣid al-Sharī`ah values on taxation policies which can certainly 

support the sustainability of taxation activities in an effort to maintain  the safety of taxpayers. The 

relationship  between the values of Maqāṣid al-Sharī`ah and tax policy is to provide education by 

conducting tax socialization to the public regarding the contents and benefits of tax regulation. The tax 

policy  carried out by the govermment, in the concept of Maqāṣid al-Sharī`ah- adh daruriyat, is included 

in the Hifzul Maal which is the highest benefit of Maqāṣid al-Sharī`ah. 

The theoritical implication of this study is that taxpayer complication behavior has been found if 

it is supported by socialization, awareness, religiosity, and knowledge of taxpayers, religiosity in 

previous studies. 

Keywords: Behavior, Taxpayer Compliance, Muslim UMKM.
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 مستخلص البحث

 

 المتناهية الصغيرة والمتوسطة   المشروعاتسلوك امتثال دافعي الضرائب على الفاعلين موضوع البحث: 

 باسروان         مدينةفي  (UMKMالمسلم )  

 : محفوظ سايودي       الباحث

 : الأستاذ الدكتور الحاج أحمد يسد الماجستير     الممتحن

 الدكتور سيراج العارفين الماجستير          

 
إندونيسيا بلد يعتمد على قطاع الضرائب باعتباره الدخل الرئيسي للبلاد، كميزانية )ميزانية(، وللضرائب وظيفة   

(. من الواضح من عام إلى آخر أن هدف  APBNمة كمصدر للتمويل الحكومي في ميزانية الدولة والإيرادات والإنفاق )مه

لا تزال عائدات الإيرادات الضريبية في إندونيسيا قد زاد تماشياً مع زيادة حجم الإنفاق الحكومي واحتياجات التنمية، و

الضرائب الوطنية غير متوافقة مع الأهداف المحددة. في هذه الدراسة، كان الموضوع هو "سلوك امتثال دافعي الضرائب  

غيرة والمتوسطة في مدينة باسوروان"، مع صياغة المشكلة، كيف يتم فهم للمؤسسات الإسلامية المتناهية الصغر والص

الفاعلين المسلمين في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن دافعي الضرائب، وكيف هو سلوك امتثال  

ة على سلوك الامتثال  دافعي الضرائب للجهات الإسلامية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟ منظور المقاصد الشريع

 لدافعي الضرائب بالنسبة للجهات الإسلامية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

تم إجراء هذا البحث على الشركات المسلمة الصغيرة والمتوسطة باستخدام طرق البحث                

)البحث الميداني( والقائمة على البيانات الأولية  لهذه الدراسة باستخدام طرق البحث الميداني  الوصفية النوعية. أما بالنسبة

والثانوية. تتم تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه، استخدمت تقنية تحليل 

لتفكير بمنطق ا البيانات في هذه الدراسة تقنيات استكشافية ووصفية للظواهر المرصودة بمنطق التفكير    الاستقرائي

 الاستقرائي باستخدام نظرية السلوك والمقاصد                                                   

( بشكل عام ، يفهم الفاعلون المسلمون في المشروعات المتناهية 1النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي ،            

ن خلال التواصل المستمر الذي يعقده المكتب التعاوني ومكتبمعمول بها مالصغر والصغيرة والمتوسطة اللوائح الضريبية ال  

UKM ،   من خلال نهج إنساني ، بحيث يفهم جميع الفاعلين في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اللوائح

( لقد تحقق سلوك امتثال دافعي 2. التي ينشرها المسؤولون الذين لديهم تأثير على الامتثالللدفع وإعداد التقارير الضريبية

ئب  اهية الصغر والصغيرة والمتوسطة جيداً نظرًا لوجود وعي بالفعل من دافعي الضراالضرائب للمؤسسات الإسلامية المتن 

( منظور مقاصد الشريعة حول سلوك امتثال دافعي الضرائب للجهات الإسلامية  3بأن دفع الضرائب هو التزام وليس إكراهًا.  

هية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، هناك العديد من قيم مقاصد الشريعة في السياسات الضريبية والتي يمكن أن تدعم المتنا

بالتأكيد استدامة الأنشطة الضريبية في محاولة للحفاظ على أمن دافعي الضرائب. العلاقة بين قيم مقاصد الشريعة والسياسة  

التنشئة الاجتماعية الضريبية للجمهور فيما يتعلق بمحتويات وفوائد الأنظمة   الضريبية هي توفير التعليم من خلال إجراء

الضريبية. السياسة الضريبية التي تنفذها الحكومة ، بمفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية ، مدرجة في حفظ المال ، وهي أعلى  

                              فائدة لمقاصد الشريعة                                                    

ً بالتنشئة              المعنى النظري لهذه الدراسة هو أنه تم العثور على سلوك امتثال دافعي الضرائب إذا كان مدعوما

 الاجتماعية ، والوعي ، والتدين ، ومعرفة دافعي الضرائب ، والتدين في الدراسات السابقة                 

(      UMKMوالمتوسطة المسلم ) المشروعات المتناهية الصغيرةسلوك، امتثال دافعي الضرائب،   ة:الأساسي الكلمات
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
  Dalam Pembukaana UUD 1945 pada alenia keempat yang menyatakan tujuan 

berdirinya Negara Repubik Indonesia di antaranya untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. 

Sumber pembiayaan dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan 

sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara yang dengan 

menggunakan dana pajak.1 

  Penerimaana pendapatana negara Indonesia terbesar bersumbera dari sektora pajak. 

Pajak mempunyai fungsi utamaa dalam sumber apembiayaan operasional negara yang 

digunakan tidak hanya sebagai asumber amasukan dana ke dalam  kas negara, tetapi juga 

sesuai undang-undang yang berlaku sebagai alatiapengatur serta alata stabilitasiaredistribusi 

perdaganganiyang aberfungsi unuk pembangunana infrastruktur negara. Alokasia dari 

pemungutana pajak disalurkan untuk membiayai semua apengeluaran yang dikeluarkan 

oleh anegara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, akesehatan dan lain-lain. Saat 

ini pemerintah sedang fokus untuk amelakukan proyek apembangunan sumber daya 

manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan pembangunana nasionala 

dibutuhkan anggaran cukup besar serta  anggaran tersebut adidapatkan berasal dari sumbera 

dana dalam negeri di antaranya apajak.2 

  Perlu adanyaa interpelasi dalam rangka optimalisasi apenerimaan pajak, Direktur 

Jenderal Pajak berupaya menegakan aturan-aturan aperpajakan melalui pemeriksaan pajak 

dan denda yang tinggi bagi wajib apajak yang diduga melakukan pelanggaran pajak. 

Sedangkan salah satu afaktor yang dapat membentuk kepatuhan wajib pajak apemerintah 

perlu aproaktif melakukan pemeriksaan pajak secara berkala. Kepatuhan wajib pajak 

dibentuk oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara pemerintah 

untuk menekan angka apenggelapan pajak dan apenghindaran pajak yang dilakukana oleh 

wajib pajak.3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan 

ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umuma dan Tata Cara 

Perpajakan,  

 
1 Direktoral Jenderal Pajak, Lebih Dekat dengan Pajak, Penyuluhan Pajak, (Jakarta: DJP, 2013), 20. 
2 Carolina V. Pengetahuan Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 30. 
3Suryadi, “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timu”, Jurnal Keuangan Publik, 

(2006), 105–121. 
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Direktorat Jenderal Pajak merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan 

yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan akewajiban perpajakan oleh wajib 

pajak serta dalam arangka melaksanakan aketentuan perundang-undangan perpajakan.4 

  Pemerintah berupaya untuk ameningkatkan pendapatan dari sektora pajak, salah 

satunya dengan memberikan asanksi secara formal aberupa denda pajak yang bertujuan 

untuk menghukum aketidakpatuhan. Sanksi amerupakan hukuman anegatif kepada orang 

yang amelanggar peraturan. Sedangkan, adenda merupakana hukuman dengan cara 

membayar bagi wajib pajak yang melanggara peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh 

karena itu, sanksi denda merupakan hukumana negatifa kepada orang yang melanggar 

peraturana dengan cara membayara uang.5  

  Dalam hitungana beberapa tahun lalu target penerimaaniapajak mengalamiikenaikan, 

untuk dapat amewujudkan target penerimaan apajak selain dipengaruhi oleh adanya 

pertumbuhan ekonomi juga adipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. 

Kurangnya akesadaran dan akepatuhan dari Wajib aPajak di Indonesia terlihat dari tax-to-

GDP Ratio (rasio pajak) Indonesia masih atergolong rendah berkisar 10-11% sedangkan 

target apenerimaan pajak pun setiap tahun selalu meningkat.6 

  Hal tersebut adibuktikan data nasional ahingga Agustus  tahun 2019 sebesar 920,2 

triliun  hanya tumbuh 1,4% secara atahunan. Meskipun begitu penerimaan pajak tersebut 

baru amencapai a50,78% dari target APBN 2019. Pemerintah mencatat penerimaan pajak 

hingga November 2021 sudah mencapai 1.082,6 triliun. Angka ini setara dengan 88% dari 

target APBN yang senilai a1.229,6 triliun di tahun 2021. Penerimaan apajak pada bulan 

November 2021 tumbuh sebesar a17 % secara tahunan, amelanjutkan pertumbuhan 

penerimaan pajak sebesar 15% pada bulan Oktober 2021.7 Sedangkan apada tahun 2022 

Penerimaan pajak tahun 2022 masih terealisasi  a1.171 Triyun atau 58 % dari target sebesar 

Rp. 1.488a Trilyun.8 

  Sejalan dengan ameningkatnya jumlah belanja negara dan akebutuhan 

pembangunaninasional sedangkan apenerimaan pajak masihitidak asejalan dengan target 

yang ditetapkan. Pemerintah adalam ameningkatkan apenerimaan pajak melakukan banyak 

upaya, agar amasyarakat Indonesia amenjadi sadar serta patuh dalam  perpajakanakarena 

hal tersebut sudah amenjadi keputusan bulat apemerintah. Dengan adanya Wajib Pajak tidak 

membayar apajak dapat amenyebabkan penerimaan dari sektor pajak menurun, mengingat 

di Indonesia sendiri pendapatan terbesar diperoleh dari pajak. Setidaknya ada tiga faktor 

yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, pertama 

rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas perpajakan, kedua 

 
4 Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,  Tentang 

Pajak, (Jakarta: Gramedia, 2007), 45 
5 Jatmiko, A. N. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus,dan 

Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Universitas Diponogoro), (2006). 

http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmik o.pdf. 02 Juli 2021 
6 Supriyati,  Akuntansi Perpajakan, (Surabaya: STIE Perbanas, 2014), 64 
7 Kementerian Keuangan. Data Resmi Menteri Keuangan yang dirilis, Pada tanggal 17 Desember 2021, 

38 
8 Ibid., 40. 

http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmik
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birokrasi administrasi aperpajakan dinilai masih sulit, ketiga  pemahaman masyarakat masih 

rendah yang menyangkut Undang-Undang Perpajakan.9 

  Pemerintah aberupaya sangat serius dalam meningkatkan tingkat kepercayaan 

masyarakat aterhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut Yustinus Prastowo sebagai 

Executive Director of Center for aIndonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan 

bahwa ada tiga yang dapat adibangun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap aadministrasi perpajakan antara lain: 

1. The “Enforcement” Konsisten dalam pelaksanaan hukum dengan amenegakkan 

peraturan yang berlaku  serta melakukan atindakan hukum terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan ahukum yang dilakukan oleh wajib pajak, dilakukan adengan 

meningkatkana sistem deteksi dini pada  kesalahana yang dilakukan oeh wajib pajak, 

memperbaikia regulasi serta memberlakukan ahukuman yang dapat membuat jera.  

2. The “Service” aparadigma yaitu dengan memberikan apelayanan sebaik mungkin 

kepada wajib pajak. Pelayanana yang baik dapat adilakukan dengan menyediakan 

fasilitas yang adiperlukan wajib pajak dalam amelakukan kewajiban aperpajakan dan 

juga adengan diadakannya pelatihan apegawai untuk amemberikan apelayanan yang 

baik kepada wajib pajak. 

3. The “Trust” dengan ameningkatkan akesadaran setiap individu aterhadap fungsi dan 

peran pajak bagi Negara, peningkatan akepercayaan masyarakat kepada  Direktorat 

Jenderal Pajak dilakukan untuk aoptimalisasi apenerimaan Negara, oleh karenanya 

Direktorat Jenderal Pajak terus berbenah untuk menjadi ainstitusi yang kredibel dan 

kompeten dalam amenjalankan amanat kepada anegara dalam  penghimpun penerimaan 

negara yang  berasal  asektor pajak10  

  Pemerintaha dalam mengatasi masalah birokrasi penanganana pajak melakukan 

reformasi perpajakana yang mana programa reformasi birokrasi ini dilaksanakan pada 2002 

sampai 2008. Selanjutnya, sekitar 2009 sampai 2014 reformasi difokuskan kepada 

peningkatan internal control. Sebeluma adanya reformasi pajak, dalam pemungutana pajak 

di Indonesia pada tahun 1984 adalah menggunakana sistem official assessment system 

namun setelaha adanya reformasi perpajakan  sistem pemungutana pajak berganti menjadi 

self assement system. Menurut Mardiasmo, official assessment system adalah asuatu sistem 

pemungutan pajak dalam  amemberi wewenang kepada apemerintah untuk 

menentukanibesarnyaipajak yang tertuang oleh wajib pajak sedangkan self assement 

system merupakan suatu sistem apemungutan pajak yang memberi wewenanga 

kepada wajib pajak untuk amenentukan besarnya pajak yang tertuang.11  

  Reformasia perpajakan dilakukan supaya optimalisaia penerimaan tercipta. 

Pasca tax amnesty, reformasi perpajakan lebih amelibatkan banyak sinergi dengan 

pihak alain dalam amenyukseskan reformasi pajak. Pemerintah selalu 

mengedepankan konsolidasi, aakselerasi dan akontinuitas reformasi, kantor pajak 

 
9 Resmi S. Perpajakan,  Teori dan Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 28 
10 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Media Keuangan Transparasi Informasi Kebijakan 

Fiskal”, Jurnal,  Kemenkeu, Vol XIV, Maret 2019,18. 
11 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: ANDI, 2009), 7   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  4 

 

 
 

fokus kepada perbaikan 5 pilar areformasi. Pilar tersebut adalah Sumber Daya Manusia, 

Organisasi, Proses Bisnis, Teknologi Informasi dan Basis Data, serta Peraturan Perpajakan. 

Selain  itu, asinergi dengan pihak ketiga seperti asosiasi, institusi apemerintahan lainnya 

digiatkan dalam upaya akeandalan data dan penegakan hukum.12 

  Terdapat a3 program aimplementasi aksi akaitannya yang terkait  bidang reformasi 

perpajakan, yaitu: (1) Pertukaran Data dan aInformasi Perpajakan, data dan informasi ini 

menjadi sangat penting adigunakan dalam pengawasan dan pemeriksaan dalam akepatuhan 

atas akewajiban perpajakan wajib pajak, dengan begitu adanya hal ini diharapkan dapat 

mendukung pencapaian penerimaan pajak. (2) Konfirmasi Status aWajib aPajak (KSWP), 

keterangan KSWP status atas KSWP ini memuat status “Valid” atau “Tidak Valid.” Status 

alid aapabila wajibipajaki (dalam dan luar negeri) amemenuhi ketentuan ayang telah 

ditetapkan sesuai Peraturana Direktur Jenderal Pajak. Dengana adanya KSWP ini, wajib 

pajak yang akan amengajukan apelayanan pada instansi pemerintah aterpenuhi kepatuhan 

perpajakannya, sehingga akepatuhan dalam apembayaranipajak meningkatisebagaimana 

kriteria akeberhasilan aksi dan (3) Integrasi Data Keuangan, Integrasi data akeuangan 

sangat penting, utamanya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan apembayaran pajak, yang 

mana tujuannya untuk meningkatkan validitas data akeuangan wajib pajak.13  

  Rendahnya pemahamana masyarakat terkait peraturan aperpajakan menjadi faktor 

terpenting yang harus segera diatasi. Upaya apeningkatan pemahaman perpajakan untuk 

peningkatan kesadaran dan akepatuhan wajib pajak membayar pajak aterletak pada Kantor 

Penyuluhan dan aPengamatan Potensi Pajak, karena penyuluhan berperan penting dalam 

mensukseskan penerimaan pajak. aTingkat pemahaman merupakan suatu proses 

peningkatan pengetahuana secara intensif yang dilakukan oleh seseoranga individu sejauh 

mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu apermasalahan yang ingin diketahui. 

Menurut Dirjen Pajak, apihaknya akan aktif dan memberlakukan sistem jemput bola dalam 

memungut pajak UMKM tersebut, mengingat Indonesia amenganut self assessment atau 

wajib pajak membayar sesuai dengan kesadarannyaa sendiri. Alasannya, sulit bagi 

instansiaapajak melaksanakana akebijakan PP No. 46/ 2013 apabila tidak alangsung terjun 

ke pusat-pusata apertokoan atau aperdagangan.14 

  ”Hasil apenelitian yang dilakukan oleh Inasius amenjelaskan bahwa pengetahuan pajak 

adalah  hal yang penting berkaitan dengan  akepatuhan wajib pajak sebagai keadilan pajak 

yang terjadi.”15 Tanpa adanya apengetahuan dan pemahaman tentang pajak maka 

wajib pajak tidak merespon adanya kebutuhan pembangunan nasional meskipun 

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari adanya pajak. Dengan tingginyaaintensitas 

informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secaraaperlahan merubah 

mindset amasyarakat mengenai pajak yang positif. Beberapa bentuk sosialisasi yang 

 
12 A, Tjahjono, dkk., Perpajakan, ( Yogyakarta: UPP AMP, 2005), 26. 
13 Supriyati.,  Akuntansi Perpajakan, (Surabaya: STIE Perbanas, 2014),70. 
14 http.// w.w.w. suara merdeka.com. 29 juli 2013 
15 F. Inasisus, “Tax Compliance off Small and Medium Enterprises: Evidence form Indonesia 

Accounting & Taxation”, Journal Accounting:  The Institute for Business and Finance Research, 
Vol.7, No.1, 2015, 67-73 
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dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa dikelompokkan berdasarkan: metode 

penyampaian, segmentasi maupun amedianya. 

  Di Indonesia dengan mayoritas penduduk aberagama amuslim terbesar di dunia, yang 

mana setoran yang dilakukan oleh amasyarakat muslim tidak hanya pajak tapi juga ada 

setoran yang sifatnya obligatory berdasarkan ketentuan  aagama yaitu zakat. Dengan adanya 

2 (dua) pembebanan setoran apemerintah membuat kebijakan inisiatif dimana amasyarakat 

muslim telah melakukan pembayaran zakata bisa menjadi pengurang dalam melakukan 

pembayaran pajak negara. Walau demikian apembebanan pembayaran zakat bagi 

pemerintah hanya bersifat anjuran. Dalam akehidupan bernegara, maka wajib hukumnya 

bagi masyarakat untuk taat kepada aturan apemerintah. Pembayaran asetoran pajak sendiri 

merupakan bagian dari aturan apemerintah yang bersifat obligatory. Dalam aperspektif 

Islam sendiri ketataatan untuk mematuhi kewajiban membayar apajak yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari aketaatan pada Ulil Amri yang awajib 

dilakukan sebagaimana termaktub dalam surat an- Nisa ayat 59: 

 

سُوْلَ وَاوُلِى الْامَْرِ مِنْكُمْْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْتمُْ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه  فيِْ شَيْءٍ   يايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْٓ

خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ  ِ وَالْيَوْمِ الْاٰ سُوْلِ انِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰه ِ وَالرَّ  ࣖاحَْسَنُ تأَوِْيْلًا فَرُدُّوْهُ الِىَ اللّٰه

Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah aRasul (Muhammad), dan 

Ulil Amri (pemegang kekuasaan) adiantara kamu Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akemudian. Yang demikian 

itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik aakibatnya.16 

 

 Ayat tersebut menunjukkan abahwa taat dan patuh kepada pemerintah adalah sebuah 

kewajiban. Fenomena apembebanan pajak bagi kepentingan negara sudah dikenal sejak 

zaman Rasulullah, ketika Rasulullaha memimpin Kota Madinah, dimana pajak pada masa 

ini ahanya berlaku untuk orang-orang kafir ḍimmi yaitu kafir yang tinggal di lingkungan 

Islam telah mengadakan perjanjian damai. Istilahapajak pada masa itu adalah jizyah, umat 

muslim pada masa nabi dibebaskan pajak karena umat Islam sudah memiliki akewajiban 

akan pembayaran zakat.17 Pada masa setelah Rasulullah wafat,, maka atampuk 

kepemimpinan diteruskan oleh para Khulafaurrasyidin dan bentuk aperpajakan mengalami  

perkembangan  yang pesat  karena kebutuhan akan apembangunan negara pada masa itu. 

Perintah adanya membayar pajak aterdapat pada Al-Qur’an Surat al-Anfal ayat: 41 

 
 
ا
نْ ا ِ رِيْقًا م 

ا
وْا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ امِ لِتا

َّ
حُك

ْ
ى ال

ا
 اِل
ْٓ
ا وْا بِها

ُ
دْل تُ اطِلِ وا با

ْ
مْ بِال

ُ
ك يْنا مْ با

ُ
ك
ا
ال مْوا

ا
ا ا

ْٓ
وْ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
ا
 ت

ا
مِ ولَ

ْ
ث ِ
ْ

اسِ بِالَ الِ النَّ  مْوا

  
مُوْنا

ا
عْل

ا
تُمْ ت نْ

ا
ا  ࣖوا

Dan janganlah sebahagian kamu amemakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang baṭil dan (janganlah) kamu amembawa  urusan) harta itu 

 
16 Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII 

2014),59 
17 Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf,Jurnal: Human Falah, Vol, 4, No.2, 

Juli-Desember 2017, 190. 
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kepada ahakim, supaya kamu dapat amemakan sebagian dari pada harta benda aorang 

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.18 

 

  Pajak dalam bahasa aArab adalah aḍaribah diambil dari akata daraba, berarti adalah 

utang yang mesti dibayar.19 Salah satu pakar aekonomi Islam yang menyatakan pemungutan 

pajak adiperbolehkan yaitu Ibn aKhaldun tercantum dalam kitabnya Muqqadimah 

“Sebarkanlah pajak pada semua aorang dengan keadilan dan pemerataan dan jangan 

memberi apengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau 

kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekaligus apetugasmu sendiri atau 

kawan akrabmu atau pengikutmu dan jangan kamu amenarik pajak dari orang melebihi 

kemampuan membayarnya. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

  Menurut Abu aYusuf sebagai ulama klasik yang menulis akitab Al-Kharaj 

merupakan kitab pertama yang amembahas secara khusus tentang aperpajakan 

berpandangan bahwa pajak merupakan salah satu amekanisme negara yang memungkinkan 

negara berperan dalam amelakukan campur tangan atas proses ekonomi yang terjadi di 

masyarakat, Abu Yusuf menjelaskan abahwa mekanisme pengaturan apajak terdiri dari dua 

yaitu: apertama tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya amenghindari 

perekonomian negara dari ancaman resesi, kedua adanya arahan yang jelas tentang 

pengeluaran pemerintaha untuk tujuan yang diinginkan akebijaksanaan umum.  

  Penetapana pajak dalam sisi ekonomi Islam adiperbolehkan dengan aalasan utama 

yaitu untuk kemaslahatan umat, karena dana apemerintah tidak mencukupi berbagai 

keperluan negara.20 Pemungutan pajak adiperbolehkan dan dibenarkan apabila dipungut 

dengan cara adil dan sah dan adigunakan secara adil dan sah pula.21 

  Dalam hal ini kebijakan pemungutan pajak harus amempertimbangkan aspek 

maslahah mursalah yang didasarkan pada apemeliharaan pada lima eksponen dasar 

kemaslahatan amanusia yaitu:  

1. Pemeliharaan terhadap akal dimana akebijakan tidak amendekonstruksi akal manusia. 

Karena akal merupakan sumber ainspirasi dari manusia, sehingga yang membedakan 

manusia dengan amakhluk Allah lainnya terletak pada akalnya. 

2. Pemeliharaan terhadap agama yang mana akebijakan pemungutan apajak tidak 

bertentangana dengan aprinsip-prinsip dan aajaran pokok adalam aagama.  

3. Pemeliharaana terhadap aketurunan yang mana kebijakan pemungutan apajak tidak 

berdampak pada rusaknya jalur aketurunan.  

4. Pemeliharaana terhadap jiwa yang mana kebijakan pemungutan pajak memelihara 

terjaganya jiwa dari subjek yang dikenakan pajak.  

 
18Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII, 2014), 

20  
19 Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam di 

Indonesia”,Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 19, No. 2, 2018,78. 
20 Era Sonita, “Manajemen Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal: al-Hurriyah, 

Vol.16 No.1 Januari-Juni 2015,30. 
21 Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”,Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.2, 

Juli-Desember 2021, 190. 
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5. Pemeliharaan aterhadap hartaa yang mana kebijakan pemungutan pajak menjaga 

keutuhan akepemilikan harta dari subyek pajak.22  

  Selain dari lima aeksponen tersebut kebijakan yang aberorientasi pada maslahah 

mursalah merupakan suatu akebijakan yang abermanfaat bagi kemaslahatan umat, dengan 

memperhatikan sisi kemanfaatanya dari pada kemudẓaratannya, dengan begitu kebijakan 

tersebut tidak amenjadi atrigger terhadap kerusakan yang terjadi. Sesuai dengan ayat pada 

surat al-A’raf  ayat 56 : 
ا  حِها

ا
عْدا اِصْلَ رْضِ با

ا ْ
فْسِدُوْا فِى الَ

ُ
 ت

ا
حْسِنِيْنا ولَ

ُ ْ
نا الْ ِ

رِيْبٌ م 
ا
ِ ق

ه
تا اللّٰ  اِنَّ راحْما

ۗ
عًا ما

ا
ط ا وَّ

ً
وْف

ا
ادْعُوْهُ خ  وا

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat 

Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.23 

 

  Puncak dari amaslahah mursalah dalam kebijakan apemungutan pajak yaitu adanya 

keadilan serta  akeserasian dengan spirit Islam yang memenuhi empat prinsip pada sistem 

ekonomi Islam yaitu : pertama terdapat landasan dari nash (al-Quran dan al Hadits) yang 

memerintahkan sumber pendapatan dan pemungutannya, kedua adanya apemisah sumber 

penerimaan dari kaum amuslim serta non muslim, ketiga sistem apemungutan zakat serta 

pajak harus amenjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang 

mempunyai akelebihan saja yang amemikul beban utama, keempat adanya tuntutan 

kemaslahatan umat.24 Dalam akaitannya dengan ini beberapa buah pemikiran dari tokoh 

Islam adiantaranya Abu Yusuf amemberikan pandangannya amengenai pajak usaha dalam 

kitabnya Al-Kharaj. aMenurutnya, penetapan pajak usaha adilakukan dengan sistem 

muqasamah, yaitu sistem perpajakan yang amenetapkan pungutan apajak kepada pelaku 

usaha berdasarkan nilai tidak tetap dengan amempertimbangkan tingkat kemampuan dan 

prosentase dari apenghasilan atau pajak proposional yang harus dibayarkan kepada 

negara.25 Aa 

  Kepatuhan Wajib Pajak amerupakan amasalah klasik yang dihadapi aotoritas pajak di 

seluruh dunia. Masalah kepatuhan pajak di Indonesia aselalu menjadi kebijakan perpajakan 

untuk amenggenjot penerimaan pajak setiap tahunnya. Terlebih lagi pada tahun 2020, 

Direktorat aJenderal Pajak (DJP) harus menghadapi tantangan berat situasi apandemi 

Covid-19. Meskipun pemerintah telah amenurunkan target apenerimaan pajak sebesar Rp 

1.198,8 triliun dari target APBN a1.229,6 triliun  di bulan aNovember 2021, tetapi realisasi 

penerimaan pajak sampai bulan Oktober 2020 ini baru amencapai Rp 980,6a triliun atau 

setara  a72,2% dari target.26 

 

 
22 Ahmad Qorib, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”Jurnal: Analytica 

Islamica, Vol. 5, No.1, 2016, 57.  
23 Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, al-Mizan Publishing House,  Cet. VII, 2014), 

56. 
24 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariat (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 33 
25 M. Narozi Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian, 

(Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), 78. 
26 Supriyati,  Akuntansi Perpajakan, (Surabaya: STIE Perbanas, 2014), 81. 

https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXuul-kDW0Pp_KLUHLxOv2uVPC4pA:1673205079214&q=Ahmad+Qorib,+%E2%80%9CPenerapan+Maslahah+Mursalah+Dalam+Ekonomi+Islam%E2%80%9DJurnal:+Analytica+Islamica,+Vol.5+No.1,+2016,+57.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiE44fT1rj8AhXpIbcAHcnxDIAQkeECKAB6BAgHEAE
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  Selama ini apemerintah masih amengandalkan apenerimaan pajak dari Pajak 

Penghasilan (PPh) badan. Padahal, dari 42 juta NPWP yang atercatat pada sistem administrasi 

pajak tahun 2019, sebanyak a38,7 juta diantaranya amerupakan NPWP orang pribadi. 

Sementara apenerimaan pajak dari PPh orang pribadi belum adapat diandalkan, karena 

tingkat kepatuhannya masih  jauh dari yang diharapkan. Indikasi ketidakpatuhan wajib pajak 

orang pribadi terlihat dari tingkat akepatuhan formal menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT). Tingkat akepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan serta non 

karyawan apada tahun 2018 hanya a71,8% dan 74,2a%. Selanjutnya, pada tahun 2019  

tingkat kepatuhan wajib apajak orang pribadi karyawan dan non karyawan sedikit 

meningkat menjadi 73,2% dan 75,3a%. Pandemi Covid-19 menyebabkan rasio kepatuhan 

formal wajib   pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 baru mencapai a65%, masih          ada  sekitar 6a,3 

juta wajib apajak orang pribadi yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT).27 

  Untuk upaya edukasi, apeningkatan kesadaran, serta apengawasan wajib pajak yang 

optimal, ruang untuk apeningkatan akinerja dan akontribusi Pajak Penghasilan (PPh) orang 

pribadi pada masa amendatang amasih terbuka lebar. Khususnya PPh dari orang pribadi 

nonkaryawan yang secara penuh menjalankan self aassesment asystem.  

  Cahyonowati dkk, aamenjelaskan,  dalam rangka ameningkatkan kepatuhan perpajakan 

wajib pajak orang apribadi, otoritas pajak perlu amemahami faktor-faktor keperilakuan 

(behavioral) apa yang amempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, sehingga dapat 

menyusun suatu akebijakan yang aefektif.  Karena wajib pajak orang aapribadi merupakan 

individu yang unik adengan sifat-sifat dasar seperti     rasionalitas, memaksimumkan autilitas, 

dan aamenghindari risiko.28 aaaaaaaaaaaaa 

  Beberapa macam afaktor yang menjadi apertimbangan rasionalitas  wajib pajak orang 

pribadi seperti akan ataat aturan apajak  jika terdapat kemungkinan besar mereka akan 

diperiksa dan jika aadenda pajaknya tinggi. Selain itu, kemungkinan terdapat indikator-

indikator lain seperti etika, tingkat kepercayaan terhadap sistem aahukum dan aaperpajakan, 

serta tingkat religiusitas yang merubah perilaku wajib pajak mengidentifikasi 14 faktor dalam 

literatur kepatuhan apajak yang berpotensi aaberdampak pada akepatuhan wajib pajak.29 

  Dengan apertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka tidak akan aterlepas dari 

keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). aSelain itu, UMKM juga 

berperan dalam mengurangi jumlah apengangguran, sumber pertumbuhan kesempatan 

kerja, dan pendapatan. Dalam apenerimaan sektor perpajakan selalu ditargetkan meningkat, 

sehingga aperlu upaya untuk mencapai target tersebut. Namun, penetapan target 

penerimaan dari sektor pajak perlu diimbangi dengan upaya pemerintah aseperti kebijakan 

 
27Imam Gozali, Aplikasi Multi Variete,  (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 98. 
28 Cahyonowati dkk, “Peranan Etika, Pemeriksaan dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia ,Volume 9 Nomor 2, Desember 
2018,102. 
29 Gunadi. Akuntansi Pajak, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2005), 56. 
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untuk mendukung kesadaran wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya.30  

  Usaha Mikro Kecil dan aMenengah (UMKM) merupakan unit usaha yang paling 

dominan di aIndonesia. Sehingga, UMKM juga memiliki akontribusi pada PDB setiap 

tahunya, bahkan selalu mengalami apeningkatan. Berdasarkan data yang disajikan oleh 

Kementerian aKoperasi dan UKM menunjukan bahwa PDB yang disumbang aoleh UMKM 

sebesar 58,84 persen meningkat 62,57 persen dari total PDB yang terdiri dari 38,90 persen 

usaha mikro, 9,73 persen usaha kecil, dan 13,95 persen usaha amenengah. Kontribusi 

lainnya yaitu UMKM dapat menyerap atenaga kerja di dalam negeri yang semula a96,99 

persen menjadi a97,22 apersen dalam periode lima tahun terakhir ini. Oleh akarena itu, 

peningkatana jumlah UMKM diharapkan juga diiringi dengan peningkatan akepatuhan 

UMKM dalam membayar pajaknya, sehingga memberikan akontribusi dalam penerimaan 

pajak.31      aaaa 

  Berdasarkan aPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh UMKM, dan 

salah satu aperubahan tersebut adalah menurunkan tarif satu persen menjadi setengah 

persen secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Data 

perkembangan UMKM dan penerimaan pajak dari UMKM, sehingga apotensi apenerimaan 

pajak dari sektor UMKM diharapkan tidak hanya pada tingkat anasional akan tetapi juga 

tingkat Provinsi. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM32 

Tahun Unit UMKM 
Penerimaan Pajak (dalam 

Rupiah) 

2017 62.920.000a 2,2 Triliuna 

2018 64.190.000a 3,5 Triliuna 

2019 65.470.000a 4,3 Triluna 

2020 64.200.000a 5,8 triliuna 

2021        65.471.000a                8.6 Triliuna 

 

  Ada beberapaa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan awajib pajak di antaranya 

etika, pemeriksaan dan denda pajak. Etika wajib apajak merupakan kecenderungan wajib 

pajak untuk bersikap atau aberperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya 

 
30 Nainggolan & Patimah, S. ,”Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. 

Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, (2), (2019), 188–195. 

 31 D.A. Mutmainah. Kontribusi UMKM terhadap PDB  Tembus Lebih Enam Puluh Persen.  (2016) 

htpp://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016112112252 5-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-

tembus-lebih-dari-60-persen/ 
32 Direktoral Jenderal Pajak, Lebih Dekat dengan Pajak, Penyuluhan Pajak, (Jakarta: DJP, 2022), 2. 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016112112252
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016112112252
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guna amenjalankan kewajiban perpajakannya.33 Adapun menurut Cahyonowati Etika Bisnis 

saja mungkin tidak cukup untuk ameningkatkan kepatuhan wajib apajak karena amungkin 

saja wajib pajak berbuat jujur karena tidak adanya akesempatan untuk berbuat curang. Oleh 

karena itu, upaya peningkatan akepatuhan pajak melalui program pendidikan etika saja 

mungkin tidak cukup, dan salah satu untuk ameningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan 

kebijakan apemeriksaan dan denda pajak yang bersifat memberikan rasa jera kepada apelaku 

wajib pajak.34 aa 

  Peranan masyarakat dalam aperpajakan menjadi hal yang apenting untuk 

dipertimbangkan. Dengan adasar tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tujuan 

utamanya yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, asalah satu 

kebijakan pemerintah tersebut dengan melakukan apenyempurnaan dalam bidang 

perpajakan baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan 

(PPh) amerupakan pajak yang memberikan asumbangan terbesar dalam apenerimaan pajak. 

  Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak aPenghasilan, pasal 1 

menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan aterhadap subyek pajak atas penghasilan 

yang diterima atau adiperolehnya dalam tahun pajak”. Salah satu subjek yang adimaksud 

adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM merupakan akelompok pelaku 

ekonomi terbesar di Indonesia dan memberikan peran yang sangat besar dalam 

menanggulangi angka pengangguran, amengurangi angka kemiskinan. Data aKementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengaha menunjukkan bahwa jumlah UMKM di 

Indonesia terus meningkat.35 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

a 

 

 
33 D. Gosh, & Crain, T,” Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of 

Audit on Intentional Noncompliance”, Behavioral Research in Accounting, (1996).8, 219–241. 
34 Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faishal, “Self Assesment Sistem Perpajakan yang ada di Indonesia. 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia”, (2), (2015), 136–153. 
35Kementerian Keuangan. Data Resmi Menteri Keuangan yang dirilis, Pada tanggal 17 Desember 2021, 

39 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Periode 2020-2021.36 

Keterangan Usaha 

 

2020 2021 

Jumlah Pangsa (%) Jumlah Pangsa (%) 

Unit Usaha (Ribu Unit) 64,199,606a  65,471,134  

UMKM (Ribu Unit) 64,194,057a 99,99 65,465,497 99,99 

Usaha Besar (Ribu Unit) 5,550a 0,01 5,637 0,01 

Sumbangan PDB atas  Dasar 

Harga Berlaku (Triliun Rupiah) 

14,838,756.0

a 

 15,832,535.4  

UMKM (Triliun Rupiah) 9.704,6 a 

 

61,8 11,009 63,4 

Usaha Besar (Triliun Rupiah) 7.136,2 A 
 

42,00 10,304 45,3 

 

  Dari tabel 1.2 tersebut amenunjukkan bahwa ada apeningkatan jumlah UMKM pada 

tahun 2020 sebesar a64,199,606 asedangkan pada tahun 2021 sebesar a65,471,134. UMKM 

menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan ajumlah yang cukup abesar. Akan 

tetapi, besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan apenerimaan pajak dari 

UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab aketidakpatuhan wajib pajak 

UMKM dalam pembayaran pajak apengahasilan, menurut hasil penelitian Ade aNoorlita 

menyebutkan beberapa penyebabnya yaitu adanya apemahaman agama Islam yang 

dipersepsikan, ketidakadilan atas akebijakan pemerintah untuk pajak penghasilan, adanya 

persepsi akorupsi yang dilakukan pemerintah, serta masih lemahnya kekuatan aotoritas 

pajak.37 

  Dengan alasan itu pemerintaha pada tahun 2013 amengeluarkan kebijakan pajak yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 aperaturan ini berisikan tentang tarif pajak 

sebesar 1% dari omset Wajiba Pajaka tidak melebihi 4,8 amiliar dalam satu tahun masa 

pajak, aperaturan ini mulai diterapkan pada 1 Juli 2013.38 Namun apenerapan aperaturan 

masih belum maksimal karena kurangnya asosialisasi, pada apenelitian Susilo dan Sirajudin 

menunjukkan bahwa tingkat apemahaman Wajib Pajak tentang PP No.46 Tahun 2013 masih 

 
36  Ibid.,42. 
37 Ade Noorlita Kharisma, “Penyebab Ketidakpatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan” (Thesis -- Universitas Airlangga, 2018).  
38 Tatik, “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM 

Sleman-Yogyakarta)”, Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA), 

Vol. 8 No. 1, September 2018, 1.   
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sangat minim dikarenakan belum amaksimalnya sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang 

dilakukan oleh apihak fiskus kepada kalangan UMKM.39 aaaaaa 

  Pada bulan Juni tahun 2018, apemerintah mengeluarkana kebijakan baru tentang 

perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan aPemerintah Nomor 23 Tahun 2018, 

peraturan tersebut berupa tarif pajak yang berlaku pada apelaku aUMKM sebesar 0,5% dari 

omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu atahun masa pajak, apabila omset melebihi 4,8 

miliar maka peraturan yang aberlaku yaitu Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif PPh 

pasal 17 Undang-Undang PPh. PP. No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku 1 Juli 2018. Kebijakan 

ini abertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM dan sebagai masa apembelajaran bagi 

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu aagar menyelenggarakan pembukuan 

sebelum dikenakan Pajak aPenghasilan oleh rezim umum sehingga wajib pajak dapat lebih 

mudah amelaksanakan apemenuhan aperpajakannya.40 

  Pelaku UMKM banyak dijumpai di aberbagai kota kecil maupun kota besar. Salah 

satunya adalah Kota aPasuruan dan Kota Pasuruan merupakan akota santri yang memiliki 

jiwa industri mengingat wilayah Kota aPasuruan terdiri dari 4 (empat) Kecamatan meliputi 

Kecamatan Purworejo, Gadingrejo, Bugul Kidul dan Panggungrejo. Sedangkan Pendapatan 

Kota Pasuruan target Pendapatan   Asli Daerah (PAD) di tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 

814.218.500.000 atau 104, 78 persen. Oleh kerena itu pertumbuhan ekonomi di Kota 

Pasuruan dengan cukup pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kota lain di 

Jawa Timur meskipun cakupan wilayahnya hanya 4 Kecamatan.41 

  Dengan ademikian peluang apertumbuhan usaha di Kota Pasuruan sangat  besar salah 

satunya UMKM. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di daerah Kota 

Pasuruan yang meliputi 4 Kecamatan (Purworejo, Gadingrejo, Bugul Kidul dan 

Panggungrejo) yang notabene sebagai kota santri. Wali Kota Pasuruan Bapak Syaifullah 

Yusuf menyampaikan bahwa pertumbuhan bahwa ekonomi Kota Pasuruan  meningkat 

signifikan. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Pasuruan mengalami penurunan karena 

pandemik Covid 19 sehingga perekonomian mengalami kontraksi hingga minus 4,33 

persen. Sementara tahun 2021 mengalami kemajuan dan meroket naik menjadi 3,64 persen. 

Hal ini karena pandemi mulai membaik dan masyarakatnya mulai beraktivitas seperti biasa  

dengan memacu 49 UMKM Muslim diwilayah Kota Pasuruan di genjot dengan dikeluarkan 

peraturan tentang makan ditempat umum mulai dilonggarkan sehingga pergerakkan 

ekonomi terus mengalami peningkatan terutama dari UMKM  Muslim terus bergerak baik 

di sector pengolahan mulai dari pengolahan makanan sampai pada usaha kreatif.  

 

 

 
39 Susilo & Sirajudun, “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Ilir Bara)” (Thesis– STIE Multi Data Palembang, 2013).   
40 Tatik,“Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menenga) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM 

Sleman-Yogyakarta)”, Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA), 

Vol. 8 No. 1, September 2018, 1.   
41 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan diakses Tanggal 01 Agustus 2022. 
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Tabel 1.3 

Perkembangan dan  pertumbuhan UMKM Kota Pasuruan.42 

No Nama Kecamatan  Tahun 

2018 2019 2020 2021 

1 Purworejo 1.400 1.442 1.550 1.555 

2 Gadingrejo 1.261 1.284 1.355 1.365 

3 Bugul Kidul 1.367 1.377 1.525 1.530 

4 Panggungrejo 1.419 1.447 1.590 1.595 

 

  Dari tabel 1.3 tersebut dapat diuraikan bahwa UMKM Kota Pasuruan telah 

mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan di tunjukan angka 

kenaikan rata-rata setiap tahunnya. Pada tahun 2018 data menunjukan ada 5,447 UMKM 

yang tersebar di wilayah 4 (empat) Kecamatan   (Purworejo, Gadingrejo, Bugul Kidul, dan 

Panggungrejo), sedangkan pada tahun 2019 UMKM yang ada di Kota Pasuruan telah 

berkembang menjadi 5,550 UMKM artinya telah bertambah 103 UMKM. Adapun pada 

tahun 2020 berkembang menjadi 6.020 UMKM yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan 

bertambah 470 UMKM, dan pada tahun 2021 di era pandemik Covid 19 menjadi 6.045 

UMKM hanya naik 25 UMKM artinya mengalami perkembangan dan pertumbuhan akan 

tetapi sangat kecil. 

  Setelah melakukan observasi di Kota Pasuruan peneliti memilih topik pembahsan 

dalam penelitian ini fokus pada perilaku UMKM Muslim yang berada di wilayah Kota 

Pasuruan sehingga dianggap mampu amenjawab permasalahan yang dikumpulkan oleh 

peneliti dan aberkaitan dengan kepatuhan awajib apajak. Disamping  itu ainforman UMKM 

Muslim yang dipilih oleh peneliti, adengan konsisten melakukan aktivitas produksi secara 

berkelanjutan dan omset serta kemanfaatan usaha tersebut seperti halnya amembuka 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat  Kota Pasuruan. aaaaa 

  Disamping perilaku UMKM Muslim yang menjadi objek penelitian ini yang 

dikaitkan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar 

pajak, maka dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi 

penerimaan. Bila target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih 

ada Wajib Pajak belum mengetahui atau memahami perpajakan sehingga Wajib Pajak (WP) 

tidak melakukan kewajiban dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 

 

 

 

 

 
42  Ibid.,43. 
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  Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat untuk membayar 

pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Persoalan pajak yang kerap muncul bersumber 

dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparatur pajak, serta dari pajak itu sendiri. 

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum patuh, sehingga target penerimaan 

pajak tidak terealisasi. Mengingat pengetahuam perpajakan masyarakat dari latar belakang 

pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan menjadi patuh dan 

mendorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.43 

Tabel. 1.4 

Tingkat Perilaku Kepatuhan  Wajib Pajak  PPh di Kantor  

Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan 2017-2021.44 

Tahun Jumlah Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak 

Melapor 

Kepatuhan (%) 

2017 24.867 14.973 60,21% 

2018 28.976 16.936 58,64% 

2019 29.365 12.834 43,70% 

2020 29.665 13.934 46,97% 

2021 29.769 17.686 59,41% 

 

  Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat selama lima tahun terakhir mulai 2017 

sampai 2021, jumlah Wajib Pajak  PPh  di KPP Pratama Pasuruan  selalu mengalami 

pertambahan, namun jika dilihat dari presentasi tingkat kepatuhan mulai 2017 sampai 2018 

cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2021 kembali mengalami 

peningkatan yang cukup baik. Hal ini disebabkan bahwa di tahun 2019 sampai 2021 kondisi 

masyarakat telah mengalami Pandemi Covid 19 sehingga dunia usaha mengalami 

penurunan bahkan gulung tikar, sehingga di tahun 2021 kembali mengalami peningkatkan 

dikarenakan wabah pandemik Covid 19 mengalami penurunan, meskipun belum stabil. Hal 

ini dibuktikan bahwa di tahun 2021 tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran Wajib Pajak kembali meningkat seiring dibukanya sektor-sektor 

usaha (UMKM) dan berdampak meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi 

pembayaran Wajib Pajak  

  Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggali data tentang tingkat kepatuham 

Wajib Pajak dan Pelaporan SPT tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan 

yang merupakan instansi vertical dari Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kantor Wilayah 

DJP Jawa Timur III yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah untuk melaksanakan tugas 

pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerimaan Negara.  

 
43 Gunadi. Akuntansi Pajak, ( Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2005), 30. 
44  Data di Akses dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Tanggal 08 Agustus 2022. 
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  Dengan gambaran dan uraian tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian disertasi ini dengan mengangkat thema “Perilaku Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan”. 

 

B.  Identifikasi dan Batasan Masalah 

   Identifikasi masalah merupakan rangkaian awal dalam sebuah penelitian sebagai upaya 

untuk menjelaskan dan membuat penjelasan dapat diukur. 

1. IdentifikasiiMasalahi 

   Dari Uraian latar belakang, maka diadapat identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Minimnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban pajaknya 

b. Perilaku kepatuhaniwajib pajakibagi pelaku UMKM Muslim dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannyai. 

c. Minimnya pengetahuan masyarakat  dan pemahaman wajib pajak tentang pajak 

d. Pandangan ekonomi shariah terhadap kepatuhan wajib pajak 

e. Terdapat beberapa pelaku UMKM Muslim yang selalu melakukan kegiatan produksi, 

meningkatkan omset dan kemanfaatan usahanya tanpa mempertimbangkan kewajiban 

atas kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya.   

f. Pemahaman Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan terhadap kewajiban Perpajakan 

karena masyarakat Pasuruan merupakan mayoritas muslim yang taat dalam menjalankan 

perintah agama. 

g. Perspektif Maqāṣid al-Sharī`ah tentang Wajib Pajak Bagi pelaku UMKM Muslim di 

Kota Pasuruan 

2. BatasaniMasalahi 

   Agar penelitian disertasi ini terarah sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka 

peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti diambil dari identifikasi masalah dengan 

fokus pada : 

a. Pemahaman Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan  tentang kewajiban pajak 

b. Perilaku kepatuhaniwajib pajakibagi pelaku UMKM Muslim dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

c. Perspektif Maqāṣid al-Sharī`ah terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM 

Muslim 

C.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebahgai berikut: 

1. Bagaimana Pemahaman Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang wajib pajak? 

2. Bagaimana Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM Muslim di Kota 

Pasuruan? 

3. Bagaimana Perspektif Maqāṣid al-Sharī`ah tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi 

pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan? 

D. Tujuan Penelitian 

   Adapun tujauan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untukimengetahuii dan memahami pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang 

wajib pajak  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM 

Muslim di Kota Pasuruan. 

3. Untuk mengetahuii dan menganalisa Maqāṣid al-Sharī`ah tentang perilaku kepatuhan 

wajib pajak pada pelaku UMKM Muslim. 

E. Kegunaan (Manfaaat) Penelitian 

1. Manfaat secara Teoritis 

   Manfaat teoretis merupakan manfaat penelitian dari aspek teoretis, yaitu manfaat 

penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan perilaku kapatuhan wajib pajak bagi 

pelaku UMKM Muslim, agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya yang ada hubungannya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. 

2. Manfaat Praktis 

   Manfaat praktis yang diperpleh dari hasil penelitian bisa dijadikan sumbangsih 

secara aplikatif untuk Program Studi Ekonomi Syari’ah. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan: 

a. Bagi Penulis, diharapkan memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan 

perilaku kepatuhan wajib pajak serta dapat melatih untuk amenerapkan ilmu yang di 

peroleh dalam proses perkuliahan serta dapat memberikan akontribusi positif dalam 

menambah wawasan  secara teoritis tentang ilmu apengetahuan mengenai perilaku 

kepatuhan wajib pajak bagi pelaku aUMKM Muslim. 

b. Bagi Pelaku Wajib aPajak, dalam penelitian dapat memberikan informasi dan situasi 

apenting tentang perpajakan  masyarakat bagi pelaku UMKM Muslim asehingga 

dapat meningkatkan akepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban 

membayar apajak agar amenjadi wajib pajak yang baik dan apatuh sebagai Warga 

aNegara. 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

  Dalam penelitian terdahulu yang dianggap masih terkait  dengan penelitian ini bagi 

pelaku UMKM yang ada korelasinya dan relevansinya dengan penelitian ini adalah: 

 Menurut hasil apenelitian aAde Noorlita Kharisma yang aberjudul “Penyebab 

Ketidakpatuhan Pemilik Usaha Mikro, aKecil dan Menengah dalam Pembayaran Pajak 

Penghasilan” hasil penelitian adalah terdapat beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha 

mikro kurang  patuh dalam pembayaran apajak penghasilan yaitu pertama apemahaman 

agama yang adipersepsikan, yang kedua rasa keadilan atas akebijakan pemerintah untuk 

pajak apenghasilan, dan ketiga adanya persepsi korupsi yang dilakukan apemerintah dan 

yang keempat masih lemahnya kekuatan otoritas pajak. aPeneliti amengungkapan bahwa 

tingkat religiuslitas dalam perilaku aWajib Pajak dalam amembayar pajak dan manfaat dana 

pajak yang masih belum dapat adirasakan oleh Wajib Pajak dapat berdampak pada tingkat 

kepercayaan dan kepatuhan sukarela.45 aaaaaaaaaaaa 

  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febirzki Damayanti yang berjudul 

“Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan 

 
45 Ade Noorlita Kharisma, “Penyebab Ketidakpatuhan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan”,(Thesis -- Universitas Airlangga, 2018) 
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Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang 

Terdaftar di KPP Pratama Batu)” apenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apemahaman 

atas mekanisme apembayaran pajakan, persepsi tarif pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode apendekatan kuantitatif, populasi 

sebanyak a4.726 oarang dengan kriteria aperedaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar, sampel 

yang didapat asebanyak 98 orang dengan menggunakan rumus solvin. Hasil dari penelitian 

ini abahwasannya apemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, apersepsi tarif pajak, 

dan asanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan awajib pajak UMKM pada KPP 

Pratama Batu.46 

  Penelitiana yang dilakukan oleh Inka Primadania yang aberjudul “Analisis Perilaku 

Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo. Penelitian ini dibuat untuk 

menguji perilaku kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan wajib pajak terhadap Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang 

diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp. 4,8 

miliar pertahun. Disini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran 

kuesioner kepada wajib pajak oaring pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria 

Peraturan Pemrintah No. 46 Tahun 2013. Kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan 

merupakan variable independen dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan 

variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan pajak, pemahaman pajak dan 

kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.47 

  Penelitian oleh Alfiatul Maulida yang berjudul “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada 

Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta” dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dan memilih lima responden UMKM yang bergerak di 

bidang olahan pangan, fashion, konveksi, jasa digital, dan catering di Kota Gede 

Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari lima responden sudah mengetahui 

adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan dua responden belum megetahui 

peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi adanya kebijakan 

baru adanya penurunan tarif pajak bagi UMKM, semua respoden menyatakan bersedia 

untuk membayar pajak dengan tarif baru tersebut.48 

  Adapun penelitian oleh Sari Zatwitri yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh 

(Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak)”  penelitian ini menguji tingkat kepatuhanwajib 

 
46 Febirizki Damayanti P, “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi Tarif 

Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang 

Terdaftar Di KPP Pratama Batu)”, Jurnal Perpajakan, Vol.10 No.1, 2018, 7 
47 Inka Primadani, “Analisis Perilaku Keptuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM 

Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo”, 

Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol. 3 Issue 3, 2017, 518. 
48 Alfiatul Maulida, “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kota Gede  Jogyakarta” Jurnal 

UMKM Dewantara, Vol.1 No.2, Desember 2018, 25 
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pajak pada pelaku UMKM setelah diberlakukan tarif pajak sebesar 1%. dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan 100 responden, terdapat 9 

kuisioner outlier karena tiga tahun terakhir omset melebihi Rp. 4,8 miliar maka tidak 

available menjadi sampel dalam penelitian ini. Karakteristik 91 responden dalam penelitian 

ini dibagi menjadi 4 kategori meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, da jenis 

usaha. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan sedikit pada kepatuhan wajib 

pajak UMKM setelah diberlakukannya tarif 1% (final) PPh yang terdaftar di KPP Pratama 

Pontianak, dimana sebelum adanya penerapan tarif 1% dari omset/bulan sebesar 51% 

memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah setelah adanya penerapan tarif 1% dari 

omset/bulan sebesar 52% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.49 

  Sedangkan penelitian oleh Fany Inasius yang berjudul “Tax Compliance of Small and 

Medium Enterprises: Evidence From Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

tingkat kepatuhan pajak peritel individu tertentu yang dikenal sebagai pemabayar pajak 

perorangan pada UMKM dengan pendapatan tahunan Rp. 600 juta hinga Rp. 4,8 miliar di 

Indonesia. Empat variabel kepatuhan pajak yang diperiksa yaitu persepsi tarif pajak, 

kelompok rujukan, probabilitas diaudit dan pengetahuan pajak. penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif, kuisioner diberikan sebanyak 1.000 kuisioner yang diberikan kepada 

pengusaha UMKM yang ada di Jakarta. Hasil dari pnelitian ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan wajib pajak merupakan hal terpenting untuk kepatuhan wajib pajak sebagai 

keadilan sistem pajak yang terjadi. Namun kepatuhan pajak semata-mata didasarkan pada 

pengetahuan pajak, kemungkinan diaudit, persepsi pajak dan kelompok rujukan.50 

  Menurut hasil penelitian oleh Rizki Alfiana R. yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan 

Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di 

KPP Pratama Karanganyar)” dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

responden dari penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP 

Pratama Karanganyar. Variabel independen dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan 

pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan e-billing dan 

sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas 

pelayanan, penerapan e-billing, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.51 

  Penelitian yang dilakukan oleh aM. Yusufa yang berjudul “Analisisa Pengenaan 

Pajak aPengahsilan Final aTerhadap aWajib Pajak Tertentu (Studia Kasus Pada Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan aPancoran Jakarta Selatan)” penelitisan ini 

 
49 Sari Zawitri, “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah 

Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak)”, Jurnal: Ekonomi, Bisnis 

dan Kewirausahaan, Vol.5 No.2, 2018, 160. 
50 F. Inasius . “Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia” Jurnal: 

Accounting & Taxation, Vol.7 No.1, 2018, 71. 
51 Rizki Alfiana R, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku 

UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM 

Yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar)”, (Thesis-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018) 
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dibuat untuk mengetahui efektivitas penggenaan pajak penghasilan final bagi pelaku 

UMKM ditinjau dari asas pemungutan pajak dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh 

pelaku UMKM dalam penerapan PPh final. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan menggunakan 10 informan yang berusaha dibidang perdagangan computer 

dan suku cadangnya, jasa transportasi darat, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa 

penyelenggara pameran, dan jasa konsultasi tekonologi informatika. Hasil dari penelitian 

ini adalah pengenaan PPh final bagi UMKM masih kurang mengacu pada prinsip-prinsip 

asas pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efensiensi, kemudahan 

administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan dalam pembayaran 

masih belum dapat terpenuhi karena masih ditemui hambatan-hambatan dalam penerapan 

peraturan tersebut.52 

  Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Dwi Sumba Wirawan dkk. 

Dengan thema “Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi PeraturanTarif Pajak 

dan Pelayanan Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak” dengan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dan pelayanan 

online berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan 

religiusitas memperkuat penurunan tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak.  Namun, 

pemahaman perpajakan serta religiusitas tidak memoderasi pengaruh pelayanan online pada 

kepatuhan wajib pajak.53 

  Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ichsan dengan judul “Tinjauan 

penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam di Indonesia”. 

Hasilnya bahwa pajak dianggap sebagai hutang ke Negara dan sudah semestinya harus 

dibayar dan ekonomi Islam memandang pungutan Pajak Zakat diperbolehkan asalkan tidak 

memberatkan.54 

  Manurut Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan, H., dkk  dengan thema 

“Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”. Hasilnya bahwa 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak terlepas dari keberadaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Selain itu, UMKM juga berperan dalam mengurangi jumlah 

pengangguran, sumber pertumbuhan kesempatan kerja, dan pendapatan. Dari tahun ke 

tahun, penerimaan dari sektor perpajakan selalu ditargetkan meningkat, sehingga perlu 

upaya untuk mencapai target tersebut. Namun, penetapan target penerimaan dari sektor 

 
52 M. Yusuf, “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus 

Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)”, Jurnal Lentera 

Akuntasi, Vol.2 No.1, 2017, 38. 
53 I Made Sumba Wirawan, “Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Peraturan Tarif Pajak 

dan Pelayanan Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, E-Jurnal Akuntansi, Vol. 31 No. 5. Denpasar Bali, 

2021, 127. 
54 Nurul Ichsan,“Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islamdi 

Indonesia”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 19 No. 2, 2018, 78. 
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pajak perlu diimbangi dengan upaya pemerintah seperti kebijakan untuk mendukung 

kesadaran wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya.55 

  Sedangkan menurut Cahyonowati dkk. dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan 

Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi., menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang 

pribadi”.  Hasilnya otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor keperilakuan (behavioral) 

apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, sehingga dapat menyusun suatu 

kebijakan yang efektif.  Karena wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang unik 

dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimumkan utilitas, dan menghindari 

risiko.56 

  Penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi  tentang aspek etika yang merujuk 

pada konsep Tri Karya Parisudha sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali 

juga menunjukkan memiliki pengaruh dengan niat untuk berperilaku patuh.57 Mayasari 

Wana, dkk, dalam penelitiannya mengatakan bahwa religiositas merupakan sikap 

keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak bagus terhadap 

perilaku seseorang. Adapun seseorang yeng memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-

harinya akan akan bertidak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap 

seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari 

wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan membayar pajak dan 

kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut 

dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata  lain wajib pajak yang memilik tingkat 

religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan 

yang berlaku.58 

  Adapun menurut Fahadil Amin, Selain beberapa istilah aḍ-ḍaribah yang berasal dari 

kata ḍaraba, yaḍribu, ḍaraban yanga artinyaa amewajibkan, menetapkan, menentukan, 

memukul, amenerangkan atau amembebankan. Singkatnya aḍ-ḍarbu lebih dipahami 

sebagai abeban.  Sehingga istilah pajak disebut beban karena ia merupakan akewajiban 

tambahan (taṭawwu) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalan apenerapannya akan 

 
55 Nainggolan, H., & Patimah, S,”Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan”, 

Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(2), (2019).188–195. 
56Cahyonowati dkk, “Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib  Pajak Orang Pribadi”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9 Nomor 2, Desember 

2018.145. 
57 Yasa dan Prayudi.”Nilai-nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan. 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 22 No. 2,(2019), 361-390. 
58 Mayasari Wana, M. Zaitul, Resti Yulistia Muslim, “Pengaruh Ketaatan Beragama terhadap Moral 

Pajak”, E-Jurnal Universitas Bung Hatta, Vol.6, No.1, ( 2015). 
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dirasakan sebagai sebuah beban yang harus dipenuhi oleh awajib pajak.59 Aa 

 

Tabel 1.4 
Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Tahun 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Ade Noorlita 

Kharismaaa 

“Penyebab Ketidakpatuhan 

Pemilik Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah dalam 

Pembayaran Pajak 

Penghasilan”aaaaa 

2018  “Hasil penelitian ini adalah 

ada beberapa hal yang 

menyebabkan pelaku usaha 

mikro tidak patuh dalam 

pembayaran pajak 

penghasilan yaitu yang 

pertama pemahaman agama 

yang dipersepsikan, yang 

kedua rasa keadilan atas 

kebijakan pemerintah untuk 

pajak penghasilan, yang 

ketiga adanya persepsi 

korupsi yang dilakukan 

pemerintah dan yang 

keempat masih lemahnya 

kekuatan otoritas pajak. 

Peneliti mengungkapan 

bahwa tingkat religiuslitas 

dalam perilaku Wajib Pajak 

dalam membayar pajak dan 

manfaat dana pajak yang 

belum dapat dirasakan oleh 

Wajib Pajak juga dapat 

berdampak pada tingkat 

kepercayaan dan kepatuhan 

sukarela.” 

2. Febirzki 

Damayanti 

“Pengaruh Pemahaman Atas 

Mekanisme Pembayaran 

pajak, Persepsi Tarif Pajak, 

dan Sanksi Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM (Studi Pada Wajib 

Pajak Yang Terdaftar di KPP 

Pratama Batu).”aaaaaaaaaaaa 

2016 “Hasil dari penelitian ini 

bahwasannya pemahaman 

atas mekanisme 

pembayaran pajak, persepsi 

tarif pajak, dan sanksi pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM pada KPP 

Pratama Batu.” aaaaaaaaa 

 
59 Fahadil Amin, “Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis 

Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)”,Jurnal: ‘Adliya, Vol. 11 No.2, Juni 2017, 168-

169. 
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3. Inka Primadani   “Analisis Perilaku Kepatuhan, 

pemahaman, dan Kemudahan 

Wajib Pajak UMKM 

Terhadap Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 

2013 Pada KPP Pratama 

Mulyorejo.”aaaaaaaaa 

2017 “Hasil dari penelitian ini 

adalah kepatuhan pajak, 

pemahaman pajak dan 

kemudahan pajak 

berpengaruh positif 

terhadap Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 

2013.”aaaaaa 

4. Alfiatul Maulida  “Kepatuhan Pembayaran Pajak 

Pada Pelaku UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah) 

Pasca Penerbitan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 

2018 di Kota Gede 

Yogyakarta.” 

2018 “Hasil dari penelitian ini 

adalah tiga dari lima 

responden sudah 

mengetahui adanaya 

Peraturan PemerintahNo. 23 

Tahun 2018 dan dua 

responden belum megetahui 

peraturan terbaru 

perpajakan UMKM. Kelima 

responden mengapresiasi 

adanya  kebijakan baru 

adanya penurunan tarif 

pajak bagi UMKM, semua 

respoden menyatakan 

bersedia untuk membayar 

pajak dengan tariff baru 

tersebut.”aaaaaaaaaaaa 

5 Sari Zatwitri “Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah Setelah 

Diberlakukan Tarif 1% (Final) 

PPh (Studi Kasus Di KPP 

Pratama 

Pontianak.”aaaaaaaaaaaaaaaaa 

2016 ‘Hasil dari penelitian ini 

adalah terdapat peningkatan 

sedikit pada kepatuhan 

wajib pajak UMKM setelah 

diberlakukannya tarif 1% 

(final) PPh yang terdaftar di 

KPP Pratama Pontianak, 

dimana sebelum adanya 

penerapan tariff 1% dari 

omset/bulan sebesar 51% 

memiliki tingkat kepatuhan 

pajak yang rendah setelah 

adanya penerapan tarif 1% 

dari omset/bulan sebesar 

52% memiliki tingkat 

kepatuhan pajak yang 

tinggi.””aaaaaaaaaaa 

6. Fany Inasius “Tax Compliance of Small and 

Medium Enterprises: 

Evidence From Indonesia.” 

2015 “Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

apengetahuan wajib pajak 

merupakan ahal terpenting 

auntuk akepatuhan wajib 
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pajak sebagai akeadilan 

sistem pajak yang aterjadi. 

Namun kepatuhan pajak 

semata-mata didasarkan 

pada pengetahuan pajak, 

kemungkinan diaudit, 

persepsi pajak dan 

kelompok 

rujukan.”aaaaaaaaa 

7. Rizki Alfiana R. 

aaaaaaa 

“Analisis Faktor-FaktorYang 

Mempengaruhi Kepatuhan 

Wajib Pajak Pelaku UMKM 

DalamMelaksanakan 

Kewajiban Perpajakan (Studi 

Kasus Pada Wajib 

PajakPelaku UMKM Yang 

terdaftar Di KPP Pratama 

Karanganyar).” aaaaaaa 

2018 ”Hasil dari penelitian ini 

adalah pengetahuan dan 

pemahaman perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak, kesadaran wajib 

pajak, kualitas pelayanan, 

penerapan e-billing, dan 

sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

pelaku UMKM yang 

terdaftar di KPP Pratama 

Karanganyar.”aaaaaaaa 

8. M. Yusufaaaaaa “Analisis Pengenaan Pajak 

Pengahsilan Final Terhadap 

Wajib Pajak Tertentu (Studi 

Kasus Pada UsahaMikro, 

Kecil Dan Menengah Di 

Kecamatan Pancoran 

JakartaSelatan).” aaaaaaaa 

2017 “Hasil dari penelitian ini 

adalah pengenaan PPh final 

bagi UMKM masih kurang 

mengacu pada prinsip-

prinsip asas pemungutan 

pajak sehingga keadilan, 

kepastian hukum, 

efensiensi, kemudahan 

administrasi, aaaaaa 

kesederhanaan pemungutan 

dan peraturan, kesenangan 

dalam pembayaran masih 

belum dapat terpenuhi 

karena masih 

ditemuihambatan-hambatan 

dalam penerapan peraturan 

tersebut.”aaaaaa 

9. I Made Dwi 

Sumba Wirawan 

dkk. aaa 

“Pemahaman Perpajakan dan 

Religiusitas Memoderasi 

PeraturanTarif Pajak dan 

Pelayanan Online Pada 

Kepatuhan Wajib Pajak.” 

2021 “Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

penurunan  tarif pajak dan 

pelayanan online 

berpengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak. 

Pemahaman perpajakan dan 
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religiusitas memperkuat 

penurunan tariff pajak pada 

kepatuhan wajib pajak.  

Namun, pemahaman 

perpajakan serta religiusitas 

tidak aaa memoderasi 

pengaruh pelayanan online 

pada kepatuhan wajib 

pajak.” 

10. Nurul 

Ichsanaaaa 

Tinjauan penerapana 

Pungutan Pajak Zakat 

Menurut aaKonsepa 

Perekonomiana Islama di 

Indonesia 

2018 “Hasilnya bahwa pajak 

dianggap sebagai hutang ke 

Negara dan sudah 

semestinya harus dibayar 

dan ekonomi Islam 

memandang pungutan Pajak 

Zakat diperbolehkan 

asalkan tidak 

memberatkan.” 

11. Nainggolan, H., 

dkk 

“Pengaruh aaa Pemahamana 

Peraturan, Sanksia Dan 

Kesadarana Wajib Pajak 

Usaha Mikro, Kecil dana 

Menengah (UMKM) 

Terhadap Kepatuhana 

Membayar Pajak.”aaa 

2019 “Hasilnya bahwa aaaa 

Pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, tidak terlepas aa 

dari keberadaan Usaha aa 

Mikro Kecil dan aaa 

Menengah (UMKM). Aa 

Selain itu, UMKM juga a 

berperan dalam a 

mengurangi jumlaha 

pengangguran, sumbera 

pertumbuhan kesempatana 

kerja, dan pendapatan. a 

Dari tahun ke tahun, a 

penerimaan dari sektor 

perpajakan selalua 

ditargetkan meningkat, 

sehingga aperlu upaya 

untuk amencapai target 

tersebuta. Namun, 

penetapan target 

penerimaana dari sektor 

pajak aperlu diimbangi 

dengan upaya pemerintah 

seperti kebijakan untuk 

mendukung kesadaran 

wajib pajak guna 

menjalankan kewajiban 

perpajakannya.”aaaa 
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12. Cahyonowati 

aaaa dkk. 

“Peranan Etika, aa 

Pemeriksaan, Dan aa Denda 

Pajak Untuk a Meningkatkan a 

Kepatuhan Wajiba Pajak 

Orang aPribadi., menjelaskan, 

adalam rangka ameningkatkan 

kepatuhan aperpajakan wajib 

pajak aorang pribadi.”aaa 

2018 “Hasilnya aotoritas pajak 

perlu memahami faktor-

faktor keperilakuan 

(behavioral) apa yang 

mempengaruhi atingkat 

kepatuhan pajak aindividu, 

sehingga adapat amenyusun 

suatu akebijakan yang 

efektif.  Karena awajib 

pajak orang apribadi 

merupakan aindividu yang 

unik dengan asifat-sifat 

dasar seperti arasionalitas, 

memaksimumkan autilitas, 

dan menghindari arisiko.” 

13 Yasa danaaaaa 

Prayudi   

“Nilai-nilai etikaaa berbasis 

kearifana lokal dan perilaku 

kepatuhan perpajakan.” 

 aaaaaaaa 

2019 “Hasilnya aspeka etika yang 

merujuk apada konsep Tri 

aKarya Parisudha sebagai 

asalah satu bentuk akearifan 

lokal masyarakat Bali juga 

amenunjukkan memiliki 

pengaruh dengan niat untuk 

berperilaku patuh.” aaaaa 

 

14 Mayasari Wana, 

M,, Zaitul, Resti 

Yulistia 

Muslim. 

“Pengaruh Ketaatan Beragama 

terhadap moral pajak.” 

2019 “Hasilnya Wajib pajak yang 

religios berusaha untuk 

mematuhi norma dan aturan 

yang berlaku.» 

15 Fahadil Amin “Instrument Pajak Dalam 

Kebijakan Fiskal Perspektif 

Ekonomi Islam (Tinjauan 

Kritis Terhadap Penerimaan 

Perpajakan dalam RAPBN 

2017).” 

2017 “Hasilnya pajak disebut 

beban karena ia merupakan 

kewajiban tambahan 

(tathawwu) bagi kaum 

muslim setelah zakat, 

sehingga dalan 

penerapannya akan 

dirasakan sebagai sebuah 

beban yang harus dipenuhi 

oleh wajib pajak.” 

 

G. Definisi Operasional 

1. Perilaku 

  Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang 

berasal dari dalam maupun dari luar dirinya terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan 
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kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini.60 Theory of Reasoned Action (TRA) atau 

teori tindakan beralasan adalah teori yang memiliki asumsi bahwa individu secara sadar 

mempertimbangkan konsekuensi alternatif perilaku yang sedang mempertimbangkan 

dan memilih salah satu dari pertimbangan tersebut dengan memilih konsekuensi paling 

diharapkan  mengembangkan The Theory of Planned Behavior (TPB) berdasarkan teori 

sebelumnya yaitu TRA (Theory of Reasoned Action.  Ajzen  menyatakan bahwa minat 

(bersama dengan kontrol perilaku yang dirasakan) memberi sumbangsih terbanyak 

kepada perilaku manusia. Dalam teori ini, Ajzen melihat bahwa manusia memiliki 

kontrol penuh atas minat yang ada dalam dirinya. Atribusi merupakan salah satu proses 

pembentukan kesan dengan cara mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor 

situasional atau personal.61 

2. Pajaka 

  “Pajak a merupakan iuran arakyat akepada negara, bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan atidak amendapatkan balas jasa secara langsung.”62 Pajak 

dipungut untuk amenutup biaya produksi barang serta jasa serta mencapai 

akesejaterhaan umum. Penolakana membayar, penghindaran atau perlawanan terhadap 

pajak pada aumumnya termasuk pelanggaran ahukum. 

3. Kepatuhana Wajib aPajakaaaaaa 

  “Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amemiliki arti 

tunduk pada aajaran ataupun aaturan. Kepatuhan terhadap aperpajakan merupakan suatu 

keadaan ketika aWajib Pajak bersedia amenjalankan akewajiban perpajakannya dengan 

tanpa paksaan, dimana Wajib Pajak amembayar pajak dengan kerelaan dan dilakukan 

sebelum ajatuh atempo.”63 Dalam hal ini peneliti menganalisis dari kesadaran, 

apemahaman, sosialisasi, akepatuhan wajib pajak. aaaa 

  Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Etika Bisnis Islam  tersebut 

selanjutnya sebagai kerangka praktis yang secara fungsional  akan membentuk suatu 

kesadaran beragama dalam melakukan  setiap kegiatan ekonomi (Religiousness economy 

practical guidance). 

 4. UsahaiMikro, Kecilidan Menengahi (UMKM) aaaaaaaaaa 

  Menurut Undang-Undanga Nomor 20 Tahun 2008 terdapat adefinisi yang 

mengklasifikasikan aentitas dengan amelihat dua aspek yaitu akekayaan bersih (asset) 

dan hasil aapenjualan a (omset).64 

 
60 Lesmana, D, Panjaitan, D, & Maimunah, M,“Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned 

Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di 

Kota Palembang”, Jurnal InFestasi, (2), (2017), 354-366. 
61 Fishbein, M., & Ajzen, I. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and 

Research,” Philosophy and Rhetoric, (2), (1977), 35. 
62 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
63 Saleh & Susilowati, “Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek 

Jakarta”, Jurnal: Bisnis Strategy, Vol.13, 2004, 67-80. 
64 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  27 

 

 
 

Tabel 1.5 

Kriteria UMKM65 

No Usaha Kreteria Asset Kreteria Omzet 

 

1 Usaha Mikroa Maks 50 Jutaa Maks 300 Jutaa 

2 Usaha Kecila >50 Juta – 500 Jutaa >300 Juta - 2,5 Miliara 

3. Usaha 

Menengaha 

>500 Juta – 10 Miliara >2,5 Miliar - 50 Miliara 

 

  Pada tabel 1.5 tersebut amenjelaskan akriteria aUMKM aberdasarkan aset dan 

omset per tahun, disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang amemiliki asset 

maksimal 50 juta adan omset maksimal a300 juta, sedangakan Usaha Kecil memiliki 

aset alebih dari 50 juta sampai dengan a500 juta dan memiliki omset lebih dari a300 juta 

sampai dengan a2,5 miliar serta Usaha Menengah mempunyai  aset lebih dari a500 juta 

sampai dengan a10 miliar serta  omset lebih dari a2,5 miliar sampai dengan a50 miliar. 

 5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM) Muslimaaaa 

  “UMKM muslim atau biasa juga disebut usaha amuslim adalah usaha yang 

didirikan oleh perseorangan atau kelompok adimana pemilik dari usaha tersebut ialah 

aseorang muslim. Kegiatan aopersioanal dari usaha tersebut tidak melanggar aaturan 

agama Islam, seperti memilih bahan baku produksi amenggunakan bahan yang halal, 

dalam transaksi penjualan tidak ada aunsur ketidakjelasan (gharar). Dalam usaha 

tersebut menggunakan aprinsip  usaha sesuai dengan aajaran agama dan shariah Islam 

yakni:”66 aaaaa 

a.  Prinsip Tauhidaaaaaaa 

   Pada prinsipa usaha ditekuni tidak terlepas dari ibadaha kita kepada 

Allah.Ibadah dalam artian penghambaan manusia dan apenyerahan diri kepada Allah 

sebagai bentuk apengakuan dan akesyukuran kepada Allah. Dengan tauhid usaha 

dijalani untuk amemenuhi kebutuhan hidup ahanya semata-mata untuk amencari 

ridha Allah. Aaaaa 

 

 

 

b.  PrinsipiKeadilanaaaaaaa 

   Keadilan adalam ekonomi Islam yaitu akeseimbangan aantara kewajiban yang 

harus adipenuhi manusia dengan akemampuan manusia untuk menuanaikan 

kewajiban aersebut. 

c.  Prinsip Tolong Menolongaaaaaa 

 
65  Data di Akses dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Tanggal 08 Agustus 2022 
66 Muhanlis Natadiwirya, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Granada Pess, 2007), 7. 
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 Tolong amenolong yang adimaksud yaitu dapat amembantu sesama anggota 

masyarakat. Pada prinsip amenghendaki akaum muslim untuk saling membantu dan 

tolong menolong  adalam akebaikan. 

d.  Usaha dan Barang yang Halalaaaaaaaaa 

   Islam mengharuskan untuk amelakukan usaha dari abekerja yang halal. 

Dimana usaha atau berkerja harus adihasilkan dengan cara yang halal, untuk 

memperoleh arizki yang ahalal dan adipergunakan untuk yang halal pula. Aaaaaaa 

 6.  Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islamaaaaaa 

  Pajak merupakan iuran wajib anegara di luar zakata yang hanya dibebankan 

kepada ahlu adzimmah atau dari orang Islam jika Kas Negara tidak bisa dicukupi oleh 

zakat ayang mana adiambil dengan cara yang adil dan dalam batas tertentu yang 

memungkinkan. Lebih jauh pajak merupakan beban tambahan yang adikenakan atas 

harta seletah zakat, adalam pelaksanaanya adirasa sebagai abeban.67 

Dalam ekonomi Islam pajak adikenakan akepada agolongan kaya dan makmur 

yangamempunyai kelebihan atas ahartanya. 

 

H.  MetodeiPenelitiani aaaaaa 

 “Metode apenelitian adalah  acara ailmiah untuk amendapatkan data dengan tujuan 

tertentu. Metode apenelitian adalah asuatu metode yang menguraikan atahapan penelitian, 

teknik aanalisis dan alat yang adigunakan untuk analisis. Metode apenelitian harus disusun 

secara terstruktur dan sistematis karena penelitian amerupakan salah satu karya yang harus 

dipertanggungjawabkan akebenarannya. Jenis penelitian ini adalah apenelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu cara yang adigunakan untuk menjawab masalah penelitian 

yang aberkaitan dengan data aberupa narasi yang bersumber dari aktivitas awawancara, 

pengamatan, penggalian adokumen. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala 

tentang apa yang dialami oleh asubjek apenelitian disajikan adengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata. Dimana ateknik aanalisanya tidak diperoleh melalui aprosedur statistik 

atau hitungan lainnya.”68 Aaaaa 

 

1. Ruang Lingkup dan Sasaran Penelitian aaaaaaa 

   Setiap individu memiliki dan mengaktualkan loyalitas tersendiri. Setiap individu 

memiliki kekhasan karena latar belakang yang berbeda. Latar belakang, mengalami 

aktivitas membentuk wawasan, cara berpikir dan cara bertindak. Wawasan, cara 

berpikir, dan cara bertindak juga berimplikasi pada penetapan pilihan-pilihan aktivitas 

sehari-hari, pilihn-pilihan dalam pengambilan keputusan dalam semua dimensi 

kehidupan, termasuk memilih dan memutuskan bagaimana melakukan upaya 

pengembangan diri dan usaha. Faktanya variasi individu juga menentukan perbedaan-

perbedaan berpikir dan bertindak. 

 
67 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27. 
68 Wahidmurni,”Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juli 2017),1. 
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   Perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan kesetiaan Warga Negara yang 

diwujudkan dangan membayar pajak dengan tepat waktu yang konsisten terhadap usaha 

yang dilakukan adalam awaktu yang lama, adan diikuti dengan pilihan menjalankan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Muslim untuk selalu  merekomendasikan 

orang lain agar membeli produk. UMKM Muslim merupakan usaha yang mendatangkan 

manfaat bagi orang lain  dan selalu menjaga prinsip- prinsip shariah dengan menghindari 

riba, maisyir dan gharar (Shariah Compliance) dengan tetap menjaga nilai-nilai 

kejujuran dan tidak mendhalimi pebisnis lain.  Kajian ini berorientasi untuk menggali 

lebih dalam bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim dan 

bagaimana UMKM berkiprah dalam menjalankan usaha bisnisnya yang selalu merespon 

dan menginternalisasi usaha yang halal dan tetap konsisten maupun konsekuen dalam 

berpegang teguh sekaligus patuh melaksanakan kewajiban pembayaran pajak usaha.  

 

2. Pendekatan Penelitian   

    Alasan yang sangat mendasar dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, karena untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik 

fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk difahami secara tuntas 

(memuaskan) sehingga orientasi memahami, menggali dan menafsirkan arti dari 

peristiwa-peristiwa, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi 

tertentu. Model penelitian ini disebut penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial yang alamiah 

(nature), digunakan sebagai sumber data, sehingga pendekatan ini  berdasarkan  

kenyataan lapangan (empiris).69 

   Menurut Bogdan dan Biklen dalam Asmadi Alsa, 70 bahwa analisa data kualitatif 

dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi merupakan upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data dan berusaha memahami makna dari suatu peristiwa 

atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu. 

   Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang 

dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhungan 

dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan 

pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. 

   Penelitian kualitatif percaya dimana peran peneliti adalah sebagai instrument 

kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data 

biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen, sedangkan 

kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode 

induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada 

generalisasi. 

 
69 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif: (Jakarta,  Gaung 

Persada Press, 2010), 26. 
70 Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif; serta Kombinasinya dalam Penelitian   

Psikologi, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003), 49. 
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 Karakteristik pendekatan fenomenologi adalah: 

a. Tidak berasumsi mengetahui hal-hal apa yang berarti bagi pelaku Wajib  Pajak bagi 

UMKM Muslim yang akan diteliti; 

b. Memulai penelitian dengan keheningan untuk menangkap apa yang sedang diteliti; 

 Menekankan pada aspek subyektif perilaku UMKM Muslim sebagai pelaku Wajib 

Pajak, berusaha masuk di dalam dunia konseptual subyek, agar dapat memahami 

bagaimana dan makna apa yang mereka konstruksi di sekitar peristiwa dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

c. Mempercayai bahwa dalam kehidupan pelaku UMKM Muslim banyak cara yang 

dipakai untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman, melalui interaksi kita dengan 

orang lain, dan ini merupakan makna dari pengalaman realita; 

d. Semua cabang kualitatif berpendirian bahwa untuk memahami subyek  adalah dengan 

melihatnya dari sudut pandangan subyek sendiri, artinya dalam melakukan penelitian 

kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan mengkonstruksikan penelitiannya 

berdasarkan pandangan subyek yang ditelitinya.71  

 

3. Jenis dan fokus Penelitian aaaaa 

   «Untuk amenentukan jenis penelitian yang akan adilakukan, maka terlebih dahulu 

ditentukan desain penelitiannya. Untuk amendapatkan data kemudian diuji maka 

dilakukan desain apenelitian atau rancangan penelitian.»72 desain ini dapat adigunakan 

untuk menetukan apengaturan latar belakang penelitian agar diperoleh data yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan adesain penelitian akualitatif berjenis 

deskriptif.73 penelitian kualititaf amerupakan apenelitian yang abertujuan memperoleh 

gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan amanusia yang diteliti, 

sehingga berkaitan dengan persepsi, ide, pendapat atau kepercayaan, yang tidak dapat 

diukur dengan angka. Sedangkan aMoleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif 

bermaksud untuk amemahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyeka 

penelitian. Penelitian ajenis ini berkaitan dengan pengumpulan data tentang pengulangan 

atau kejadiana aperistiwa atau masalah dalam berbagai situasi lingkungan. aaaa 

       Penelitian akan secara seimbang berfokus pada proses dan keluaran, dengan 

sebelumnya menggunakan inductive reasoning, sebuah penalaran yang memandu 

pengembangan analisis.  Kajian dengan menggunakan metode kualitatif ini 

menggunakan pendekatan studi kasus. Terdapat beberapa kasus yang dipilih dalam 

konteks topik riset, dengan analisis. 

     Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena kegiatan ini bertujuan Hanya untuk 

memahami secara mendalam dan menggambarkan kondisi kebutuhan informasi Perilaku 

Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan. 

 
71 Ibid.,79. 
72 Sandjaja, B, dan Abertus Heriyanto, Panduan Penelitian,  (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya,  2006),105. 
73Sulistiyo Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Wedatama Wedya Sastra dan Fakultas Ilmu   

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006),78. 
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   Penelitianaa ini abertujuana untuk aamengungkapkan aakualitas, Pemahaman, 

Perilakua serta Perspektif aaMaqāşid al-Syarī’ah aterhadap akepatuhan Wajib Pajaka 

pada pelaku UMKM aMuslim di Kota Pasuruan, pendalaman amakna dan akonsep-

konsep yang melekat pada aktor asehingga sehingga amentode yang adigunakan adalah 

kualitatif. Istilah aaKualitatif dan aMuller, pada awalnya bersumber pada pengamatan 

kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada obyek yang amenjadi fokus 

penelitian.74 Dalam penelitian kualitatif termasuk penelitian agama ainterdisipliner  dan 

penelitian ekonomi shariah atau penelitian anaturalistic lainnya, analisis dilakukan sejak 

awal penelitian, dan aselanjutnya sepanjang mengadakan penelitian itu. Analisis dengan 

sendirinya timbul bila ia menafsirkan data yang diperolehnya. aSebenarnya asemua data, 

setiap deskripsi amengandung tafsiran. aaaaaaa 

   Fokusa terhadapa masalah yang dikaji harus dilakukan penelitia untuk menjamin 

keakuratan hasil penelitian. Sehingga untuk fokusa terhadap kajian, peneliti melakukan 

penelitian kepada amasyarakat yang menjadi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan. 

Aaaa 

4.  Sumber Informasi dari Informan  

   Objek dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak sedangkan 

subjek penelitian adalah pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan. Jenis penelitian 

ini adalah kualitatif, dengan amenggunakan aistilah informan untuk memberikan 

informasi secara akurat amengenai hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 

informan asebagai asumber apenggalian data. Informan dipilih berdasarkan ateknik 

apurposive sampling. Dengan teknik tersebut peneliti amenentukan informan 

berdasarkan akreteria yang ditentukan oleh peneliti sesuai tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian.  

   Dalam penelitaan ini, peneliti amemutuskan ainforman yang tepat untuk 

memperoleh data tentang kebutuhan ainformasi yaitu dengan amendapatkan data 

langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dan apelaku UMKM Muslim 

sehingga data kebutuhan informasi amasyarakat tidak objektif dan personal, tetapi 

mampu mewakili pendapat apelaku UMKM Muslim secara keseluruhan. aaaaa 

   Dengan demikian unit analisis penelitian ini adalah individu beserta jenis usaha 

yang dihasilkan dari sudut pandang kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM Muslim 

di Kota Pasuruan. 

 

5. Teknik Pengumpulan Dataaaaaa 

    Istilah ateknik apenelitian pada aawalnya dikembangkana oleh Eileen Kane75  

yaitu sebagai acara tertentu adalam suatu ametode apenelitian, kadang secara spesifik 

disebut sebagai teknik apengumpulan data. Data yang dihimpun dalam penelitian ini 

bersifat averbal dan non verbal. Data averbal diperoleh melalui wawancara, percakapan 

dan tanya jawab, yang adirekam dan dicatat. Data non verbal seperti gerak muka, 

 
74 Jerome Kirk, dan Mare L. Miller, Reability and Validity in Quality Research, Vol I, (Beverly  Hills:  

Sage Publication,1986), 9. 
75 Eilen Kane, Design Your Own Research (London: Marion Boyars, 1985), 51. 
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ekspresi, agetaran bibir, yang abermanfaat untuk memvalidasi data verbal yang 

disampaikan responden. aaaaa 

 Jenis dan Sumber data aaaa 

   Dataa dalama penelitiana ini dapat diperoleh dengan beragam jenis dan  

sumber. Data dalam penulisan disertasi ini  dapat dijabarkan sebagai berikut: 

    1)  Jenis Data aaa 

  Penelitiana ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif jika data 

tidak dalam bentuk numerik tetapi lebih berupa kata-kata, teks foto, video, 

rekaman suara dan sebagainya. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai 

macam teknik pengumpulan data. Misalnya, wawancara, analisis dokumen, 

diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan 

(transkrip). Sedangkan data berbentuk gambar dapat diperoleh melalui pemotretan 

atau rekaman video.  

b. Sumber Data 

   Sumber data yang bisa digunakan dibagi menjadi dua, sumber primer dan 

sumber skunder 

1). Sumber Primer, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan dengan 

sukarela memberikan informasi yang diteliti atau data yang diperoleh dari Pelaku 

UMKM Muslim  di Kota Pasuruan76. 

2) Sumber Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik  pengumpulan data yang 

menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh data dari Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Pasuruan dan didukung oleh studi pustaka, berupa dokumen-

dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain lain. 

   c. Pengumpulan Data 

   Adapun penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data  sebagai 

berikut : 

1) Observasi  

   Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi tak terstruktur.  

Pada jenis ini peneliti mempersiapkan pencatatannya secermat mungkin 

menyangkut aktivitas pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan yang akan 

berlangsung tanpa mempradesain kategori khusus dari kegiatan pelaku UMKM 

Muslim atau membatasi observasi khusus hanya pada jenis pembayaran pajak dan 

pelaporan SPT saja.77 

     Sedangkan dari segi penempatan posisi peneliti, peneliti ini menggunakan 

observasi partisipan terbuka dengan menjelaskan bahwa observasi partisipan 

terbuka berarti subyek yang diteliti mengetahui bahwa mereka sedang diamat-

amati. Metode ini dipilih karena melibatkan peneliti kedalam situasi yang 

dilakukan subyek penelitian atau dengan kata lain peneliti hadir ditengah-tengah 

subyek penelitian yang sedang diamati. Observasi ini dilakukan dengan 

mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, dengan mengamati 

 
76  Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta Rineka Cipta, 2010.), 40. 
77 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, 151. 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM Muslim, sehingga peneliti 

menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, 

tugas/aktivitas, alamat, dan no. Telepon konsumen. 

2) Wawancara  

           “Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi 

yang diberikan.”78 Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 

hampir sama dengan kuesioner.    Wawancara itu sendiri 

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara  semi   

terstruktur,   dan   wawancara  mendalam.(in-depth interview). Namun disini 

peneliti akan memilih melakukan wawancara mendalam, dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, 

sikap, dan pengalaman pribadi. Adapun data yang peneliti dapatkan dari hasil 

wawancara antara lain meliputi, nama pemilik UMKM, Usia pelaku UMKM, 

pendidikan pelaku UMKM, pernah mengikuti pelatihan/ training UMKM yang 

diselenggarakan oleh dinas terkait, jenis UMKM yang digeluti, alamat pelaku 

UMKM, jumlah karyawan, seberapa lama UMKM beroperasi, segmen pasar dari 

UMKM, besarnya omset UMKM perhari, mengetahui dan memahami tentang 

peraturan perpajakan, memiliki NPWP,  dan tertib bayar pajak dan melaporkan, 

dan lain-lain. 

 3) Dokumentasi 

   Dokumen menurut Sugiyono. Merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data apa saja yang 

menyangkut UMKM Muslim dalam Kepatuhan wajib pajak di Kota Pasuruan. 

Adapun data yang diperoleh dari peneliti melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Pasuruan meliputi, jumlah keseluruhan pelaku UMKM di Kota Pasuruan, pelaku 

UMKM yang rutin melaporkan kegiatan usahannya, nama pemilik dan jenis 

UMKM Muslim yang ada di Kota Pasuruan dan UMKM Muslim yang bertahan 

di tengah pandemik covid 19, dan lain-lain. 

6. Teknik Analisisa Data  

   Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian  ini adalah teknik eksplorasi dan 

deskriptif atas fenomena yang diamati dengan logika berpikir induktif. Pengamatan dan 

pencarian data atas fenomena dikumpulkan untuk selanjutnya dimaknai. Penelitian 

kualitatif didasarkan pada prinsip menyingkap makna dan substansi dibalik fenomena 

yang tampak.  

       Selain itu analisis kuantitatif digunakan sebagai penunjang untuk membuat 

interpretasi data menjadi informasi yang bermanfaat. Sesuai tujuan penelitian ini, maka 

beberapa metode analisis yang digunakan antara lain: analisis statistik deskriptif, dalam 

hal ini antara lain analisis frekuensi untuk melihat distribusi dan sebaran dari kategori 

variabel yang diamati; Analisis Cluster atau analisis pengelompokan, kelompok-

 
78 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandumg:ALFABETA, CV, 2014), 

4. 
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kelompok pada anggota dalam sistem berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu; 

dan beberapa analisis multivariat secara simultan dipertimbangkan digunakan bila 

diperlukan. Analisis terhadap hasil wawancara mendalam dan pencatatan proses Focus 

Group Discotion (FGD) dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Diharapkan 

dengan analisis ini akan dapat dikonstruksikan pemikiran untuk memahami fenomena 

kepemimpinan.  

 

I. Sistematikai Pembahasani 

  “Sistematika pembahasan adalah  salah satu komponen di bagian akhir  proposal 

penelitian, yang biasanya disusun serta  diletakkan setelah metode pnelitian.”79 Untuk lebih 

memudahkan pemahaman dalam penelitian, penulis menyusun pembahasan secara 

sistemastis yang terdiri dari beberapa bab yaitu :  

   Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan 

dibahas yaitu latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan (manfaat) penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan 

Sistematika pembahasan  

   Bab Kedua, Kajian Pustaka. Pada bab ini akan membahas teori tentang Perilaku 

Individu, kepatuhan Wajib Pajak, Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

UsahaiMikroiKecil dan Menengahi(UMKM) Muslim), Pajak dalam perspektif Maqāṣid al-

Sharī`ah tentang kepatuhan wajib pajak.  

   Bab Ketiga, Berjudul Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim Kota 

Pasuruan, Pada bab ini akan membahas gambaran umum tentang usaha yang terletak di 

daerah Kota Pasuruan  yang meliputi profil pelaku UMKM muslim, dan permasalahan yang 

diangkat terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim dan juga 

gambaran umum pandangan ekonomi Islam terhadap kepatuhan wajib pajak.  

   Bab Keempat, Paparan Data dan Analisa Data Pemahaman pelaku UMKM Muslim 

di Kota Pasuruan tentang Wajib Pajak, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku 

UMKM Muslim di Kota Pasuruan, dan Perspekktif Maqāṣid al-Sharī`ah  tentang 

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Muslim dimana pada bab ini membahas tentang 

hasil analisis data dan penelitian yang telah dipaparkan dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang 

membahas tentang Kesimpulan dari hasil temuan, Saran-saran, dan Implikasi teoritik 

berupa kebaruan (novelty) dari hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah dari penelitian dan saran dari penulis yang ditujukan pada lembaga, pembaca, 

maupun peneliti selanjutnya.

 
79 Restu Kartika Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.   
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BAB II 

PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-

SHARĪ`AH 

 

A. Perilaku Individu 

  Setiap individu memiliki dan mengaktualkan perilaku tersendiri. Setiap individu 

memiliki kekhasan karena latar belakang yang berbeda. Latar belakang, mengalami 

aktivitas membentuk wawasan, cara berpikir dan cara bertindak. Wawasan, cara berpikir, 

dan cara bertindak juga berimplikasi pada penetapan pilihan-pilihan aktivitas sehari-hari, 

pilihn-pilihan dalam pengambilan keputusan dalam semua dimensi kehidupan, termasuk 

memilih dan memutuskan bagaimana melakukan upaya pengembangan diri dan usaha. 

Faktanya variasi individu juga menentukan perbedaan-perbedaan berpikir dan bertindak. 

  Terdapat berbagai pengertian tentang perilaku individu baik secara umum maupun 

menurut para ahli. Yang dimaksud dengan perilaku individu (Individual behavior) adalah 

suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan penentuan keputusan, pemilihan, 

pembelian, penggunaan serta mengevaluasi suatu usaha (barang atau jasa) dalam rangka 

memenuhi kebutuhan atau keinginanya. 

   Perilaku: akomponena pengetahuan a(kognitif),a sikap (afektif), dan ketrampilan 

(psikomotoric) a atau a tindakan. Setiap a perbuatan a seseorang dalam a merespon, 

terkonseptualisasikan a dari a ketiga a ranah a ini. Perbuatan a atau respon a seseorang  

terhadap a rangsang, a didasari a oleh beberapa a jauh a pengetahuannya a terhadap 

rangsang a tersebut, bagaimana perasaan a dan a penerimaaannya a berupa a sikapa terhadap 

a obyek  rangsang tersebut, dan seberapa besar ketrampilannya dalam melaksanakan atau 

melakukan aperbuatan yang diharapkan. Perubahan a perilaku pada proses pendidikan, 

dapat terjadi melalui a perubahan a pengetahuan, sikap, dan ketrampilan atau masing-

masing a berpengaruh a langsung pada a perubahan perilaku (kondisi yang terakhir ini dapat  

terjadi dengan tidak mudah). 

  Perilaku bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada (given),tetapi merupakan proses dari 

hasil belajar (informal, formal dan non formal).  Perilaku seseorang pastilah berubah, 

dengan asumsi bahwa perubahan dapat terjadi pada ketiga ranah (pengetahuan, sikap, 

ketrampilan)  sekaligus atau salah satu ranah saja. 

  Perubahan kearah perilaku yang diharapkan (expected behavior) hanya dapat 

dilakukan melalui proses yang disengaja dengan grand desain/strategi mencakup proses : 

1. Pengetahuan. Pengetahuan hirarki paling bawah dalam taksonomi kognitif, didasarkan 

pada kegiatan-kegiatan untuk mengingat berbagai informasi yang pernah diketahui, 

tentang fakta, metode atau tehnik  maupun mengingat hal hal yang bersifat aturan, 

prinsip-prinsip atau generalisasi. Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui 

berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. Pengetahuan akan terus 

bertambah karena proses pengalaman atau mengalami.  

2. Sikap. Sikap pada dasarnya adalah penilaian seseorang terhadap sesuatu. Dalam sikap 

terdapat keyakinan-keyakinan dan persepsi-persepsi yang terbangun melalui proses 

mengalami dan belajar. Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang 

yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam 
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lingkungannya. Sikap merupakan kecondongan evaluatif terhadap sesuatu obyek atau 

subyek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan 

obyek sikap. 

3. Ketrampilan. Ketrampilan: aktivitas fisik yang dilakukan seseorang menggambarkan 

kemampuan kegiatan motorik dalam kawasan psikomotor. Seseorang dikatakan 

menguasai kecakapan motorik bukan saja karena dapat melakukan hal atau gerakan yang 

telah ditentukan, tetapi juga karena mereka melakukannya dalam keseluruhan gerak 

yang lancar  dan tepat waktu. Dalam hal ini terdapat kecenderungan terkoordinasikannya 

aktivitas fisik karena pengenalan dan kelenturan jasmani untuk digerakkan sesuai 

ketentuan gerakan yang mestinya dilakukan. 

  Teori ini dipergunakan untuk memahami perilaku akepatuhan awajib apajak apada 

pelaku aUMKM Muslim di Kota Pasuruan adalam menghadapi persaingan maupun  

tuntutan Jaman yang semakin tinggi dalam  pemenuhan kebutuhan, keinginan serta 

perlakuan secara khusus bagi masyarakat demi mendapatkan kepuasan dan memenangkan 

persaingan. 

  Dalam kaitannya perilaku kepatuhan wajib pajak, maka pelaku UMKM Muslim yang 

bergerak dibidang usaha yang mengedepankan Sharī`ah Compliance ( anti ribawi, maisyir 

dan gharar), tentunya dalam bermuamalah sangat mengedepankan sikap saling hormat 

menghormati dan menghargai antar perbedaan suku, agama dan ras dalam menjaga 

stabilitas organisasi. Ketika organisasi terdiri dari latar belakang, budaya dan pengalaman 

yang berbeda, ide-ide kreatif dan inovatif baru mampu menopang pikiran orang yang 

berbeda dan bisa menghasilkan ide-ide unik dan solutif yang produktif untuk  mencari 

penghidupan yang halal, barakah dan maslahah.  

 

B. Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Kepatuhan 

  Patuh amenurut aKamus aBesar aBahasa aIndonesia amerupakan dimanaa akeadaan 

seseorang atunduk aatau apatuh adan atidak amenyimpang daria suatua aaturan. 

Sedangkana kepatuhana merupakana perilakua seseorang yang atunduk apada aajaran aatau 

aturan.1 Menurut aSaleh adan aSusilowati, berpendapata bahwaa teoria kepatuhana secaraa 

signifikan aditeliti amelalui kajiana ailmu asosial akhususnya apada abidang asosial adan 

psikologis, dimanaa akedua adari ailmu atersebut alebih amenekankan aproses asosialisasi 

dalam amempengaruhi asikap aataupun aperilaku akepatuhan aindividu.2 

  Sedangkan Lunenburg mengatakan dalam Teori Kepatuhan (Compliance Theory), 

adalah sebuah pendekatan struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model 

klasik dan partisipasi manajemen. Adapun menurut H.C Kelman dalam Anggraini dan 

Kiswaran dikatakan bahwa Compliane diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan 

pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang 

mungkin dijatuhkan. 

 
1Pratono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2007), 90.   
2 Saleh & Susilowati, “Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek 

Jakarta”, Jurnal: Bisnis Strategy, Vol.13, 2004, 67-80. 
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  Dalama ahal aini ateori akepatuhan adapat amendorong aseseorang untuk alebih 

mematuhi aperaturan ayang aberlaku. Samaa halnyaa adengan perusahaana yang  berusaha 

untuk amenyampaikan alaporan akeuangan asecara atepat awaktu akarena selain 

merupakan asuatu akewajiban perusahaana auntuk amenyampaikana laporana akeuangan 

tepat awaktu, ajuga aakan asangat abermanfaat abagi apara apengguna alaporan akeuangan. 

2. Wajiba Pajaka 

  Menuruta Ikatana Akuntansia Indonesiaa (IAI) wajiba pajaka adalah oranga pribadi 

ataua abadan, ameliputi apembayaran apajak, apemotong pajak, adan apemungut apajak 

yang amempunyai ahak adan akewajiban perpajakana sesuai adengan aketentuan 

perundang-undangan aperpajakan. Untuka bisaa menjadi awajib apajaka aterdaftar, 

seseorang aharus amemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP dapat adidapatkan 

dengan acara amendaftarkan adiri apada akantor aDirektorat aJenderal aPajak yang 

wilayahnyaa meliputia tempata tinggala wajiba pajaka atersebut.  

  Menuruta aUndang-Undanga a Republik Indonesia Nomor 16 aTahun 2009 apasal 1 

ayat (6)atentang Ketentuana Umuma dan aTata aCara aPerpajakan “ Nomora Pokoka wajib 

pajaka adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saran dalam administrasi 

perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”.3 

   Adapuna fungsia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menuruta Mardiasmo adalah 

sebagai berikut :  

a. Sebagaiatanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 

 b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaranipajak dalam pengawasani administrasii 

perpajakani. 

  Hal yang aberhubungan dengan adokumen aperpajakan adiharuskan  

mencantumkana NPWP yang dimilikinyaa oleh setiap wajiba pajak."Kepatuhana wajiba pajak 

menurut Nurmantu adalah kondisi ketika wajib pajak melaksanakana kewajiban perpajakan 

dan memperoleha hak perpajakannyaa sebagaimanaa yang telah diatur dalam ketentuan 

perpajakan yang berlaku.”4 Kepatuhana wajib pajak adalah keadaana dimanaa wajiba pajak 

dapat memenuhiakepatuhan perpajakanasecaraisukarelaiuntuki melakukan ikewajiban 

perpajakanisecara akurataserta tepati waktua dalam membayariserta melaporkani pajaknya 

bagi yang melaksanakani perpajaknnya.5 Ada abeberapaa faktora yang menjadii pendorong 

kepatuhaniwajibi pajak:  

a) Kesadaran aWajib aPajak. 

           Kesadaranaa wajibaa pajaka suatua kondisi awajiba pajak amengetahui, 

mengakui,menghargai, dan menaatia aketentuan aperpajakan yang aberlaku serta memiliki 

kesungguhan dan akeinginan untuk memenuhia kewajibana perpajakannyaa terhadap 

 
3Pasal 1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan  Umum 

Pepajakan dan Tata Cara Perpajakan. 
4 K.S. Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138 
5 T.A.M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dii Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, 2013, 1008. 
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pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan akewajiban adalam membayara pajak.6 

Adapuna beberapaa bentuka kesadarana    dalam amembayar apajak yang dapat mendorong 

wajib pajak untuk    memenuhiakewajiban aperpajakannya, yaitu: 

 Pertama, Kesadarana bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunana negara. Dengana menyadari hal ini wajib pajak terdorong untuk membayar 

pajak karena merasa tidak adirugikan dari pembayaran apajak yang adilakukan.  

     Kedua, akesadaran abahwa amelakukan apenundaan adalam membayara pajak dan 

pengurangan abeban apajak akan aberdampak merugikana negara. Wajib pajak yang mau 

membayar apajak karena memahami abahwa penundaan pembayaran apajak dan 

pengurangan beban pajak aberdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang akan 

mengakibatkan aterhambatnya apembangunan anegara.  

 Ketiga, akesadaran bahwa peraturan aperpajakan sudah ditetapkan dalam Undang-

Undang dan apelaksanaannya dapat dipaksakan. Wajib pajak akan amembayar karena 

pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang akuat dan merupakan kewajiban 

mutlak bagi setiap wargaa negara.  

Untuk amencapai atarget apajak, maka perlu aaditumbuhkembangkan secaraaterus 

menerus kesadaran wajib pajak untuk    memenuhi akewajiban pajak asesuai dengan 

ketentuan yang aberlaku. Oleh akarena itu untuk mewujudkana sadara dan peduli pajak 

maka apemerintah harus amengajak masyarakata untuk amengetahui dan menaati ketentuan 

peraturan yang berlaku.7 

b) Pemahamana Wajib aPajak 

Pemahamana adalah suatua proses, cara memahami, caraa mempelajaria baik baik 

supaya paham.8 Pemahamana aperpajakan adalah proses adimana awajib 

pajakimengetahuiitentangiperpajakannya dan mengaplikasikana pengetahuan tersebut 

untuk amembayar pajak.9 Pemahamana yang adimaksud adalam apenelitian ini adalah 

pemahaman wajib pajak terhadap aperaturan aperpajakan yang aberlaku.   

  Pemahaman awajib pajak sangat amempengaruhi perilaku awajib pajak dalam 

memenuhi akewajiban perpajakannya, kurangnya apemahaman wajib pajak terhadap 

ketentuan peraturan undang-undang aperpajakan yang berlaku amenyebabkan awajib 

pajak akurang memiliki kewajiban untuk amembayar pajak dan acenderung amenjadi 

wajib pajak yang tidak patuha. 

c)  Sosialisasi Perpajakan 

  Sosialisasia perpajakana merupakana suatu upaya yang dilakukan oleh Dirjen 

Pajak melalui aberbagai ametode untuk amemberikan informasi, apengetahuan aterkait 

 
6Danarsi,“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil 

Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.18 No.1, 

2017, 44-55 
7E. S. Suhendra, “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan 

Pajak Penghasilan Badan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol.15 No.1, 2011, 63. 
8Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Media Pustaka Phonix, 

2014), 74. 
9Nirawan Aidiasa, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan 

Moderating Preferensi Risiko”,Accounting Analysis Journal, Vol. 2 No. 3, 2013, 346. 
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segala aperaturan dan kegiatan yang berhubungan dengan aperpajakan, agar adapat 

dilakukan oleh masyarakat khususnyaa wajib pajak baik aindividu/perorangan dan badan 

usaha.”10 Sosialisasia yang adilakukan secara intensif akan ameningkatkan pemahamana 

wajib pajak tentang kewajibana membayar pajak, dan adanya sosialisasia perpajakan akan 

meningkatkan akesadaran awajib apajak untuk amembayar serta amematuhi aperaturan 

perpajakan.11 

3. Jenis-Jenis aKepatuhan aWajib aPajak 

  “Menurut Siti Karunia Rahayu, ada dua macam akepatuhan yaitu kepatuhan formal 

dan kepatuhan material:”12  

a. Kepatuhan Formal adalah suatua keadaan adimana awajib apajak memenuhia 

kewajibannya asecara aformal sesuai adengan aketentuan dalam aUndang-Undang 

aPerpajakan.  

b. Kepatuhan aMaterial adalah asuatu akeadaan adimana awajib pajak secara 

substanvive aatau ahakikatnya amemenuhi asemua aketentuan material aperpajakan 

yakni asesuai isi dan ajiwa Undangi-Undangi Perpajakan. 

  Ketentuana untuk kepatuhana wajib pajak secara formala menurut Undang-

Undang KUP :13 

1). Kewajibani Untuk Mendaftarkani Diri. 

 Pasala2 Undang-Undang KUP menegaskana bahwa setiapa wajib pajak 

mendaftarkan diri pada aDirektorat aJenderal aPajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat atinggal atau tempat akedudukan wajib pajak dan kedepannya diberikan 

NPWP. Khususa terhadap pengusaha yang dikenakana pajaka berdasarkan Undang-

Undanga PPN, wajib melaporkana usahanyaa untuk dikukuhkana sebagai 

Pengusahaa Kena Pajaka (PKP). 

2). Kewajibana Mengisi dan Menyampaikan Surat aPemberitahuan. 

 Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP amenegaskan bahwa setiap awajib pajak 

wajib\amengisi Surat aPemberitahuan (SPT) dalam abahasa Indonesiaa serta 

amenyampaikan ke kantor apajak tempat wajib apajak terdaftar. 

3). Kewajibana Membayar atau Menyetor Pajak. 

 Kewajiban amembayar atau amenyetor pajak dilakukan di kas anegara melalui 

Kantor Posa atau aBank BUMN/BUMD atau tempat pembayarana lainnya yang 

ditetapkana Menteria Keuangan. 

4). Kewajibana Membuata Pembukuana atau Pencatatan. 

 
10R. M. Faizin,“Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan 
11

dan 

Perkotaan di Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro)”, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9 No.1, 2016, 1-9. 
11H. Kurniawan, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Presepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan 

Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Wilayah ”, Jurnal Perpajakan, Vol.3 No.1, 2014,.1-8. 
12K.S. Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138. 
13 Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 6 (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 119. 
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 Bagi awajib pajak orang pribadi yang amelakukan akegiatan usaha atau pekerjaana 

bebas dan wajib pajak badan di Indonesia adiwajibkan 

membuatapembukuana(pasali28 ayati1). Sedangkana pencatatan dilakukana oleh 

wajiba pajak oranga pribadi yang melakukana kegiatan usahanyaa atau pekerjaa 

bebas yang diperbolehkana menghitung penghasilana neto dan awajib apajak orang 

pribadi yang tidak melakukana kegiatana usaha atau pekerjaa bebas. 

 5). Kewajibana Mentaatia Pemeriksaana Pajak. 

 Terhadapa wajiba pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuana dalam rangkaa 

pemeriksaana pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkana atau meminjamkana 

buku atau catatan dan dokumena lain yang berhubungana dengan apenghasilan yang 

diperoleh, memberi kesempatana untuk amemasuki tempat ruangan yang adipandang 

perlu dan amemberi bantuan guna kelancaran apemeriksaan, serta amemberi 

bantuana guna akelancaran pemeriksaan, serta amemberikan keterangan yang 

diperlukan oleh pemeriksaana pajak. 

6). Kewajibana Melakukana Pemotongan atau Pemungutan Pajak. 

 Wajiba pajak yang betindaka sebagai pemberi kerja atau apenyelenggara kegiatana 

wajib memunguta pajak tas pembayarana yang dilakukan dan menyetorkana ke kas 

negara. Hal ini sesuai dengana prinsip withholding system. 

  Sedangkan kepatuhana wajib pajak secara materiala menurut Undang- undang 

KUP disebutkana bahwa:14  

  “Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan aperpajakan adengan tidak menggantungkana pada adanya Surat 

Pemberitahuan yang disampaikan oleh awajib pajak aaadalah ajumlah pajak yang 

tertuang sesuai adengan ketentuan aperaturan perundang-undangan perpajakan”. 

 

 4. Etika Kepatuhan Wajib Pajak 

  Dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa: “Etika adalah ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang 

dianut oleh masyarakat luas; ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai 

dengan anggapan umum (panutan) masyarakat”. Definisi lain dari etika adalah sekumpulan 

nilai, moral, prinsip, atau standar perilaku yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu masyarakat.15  

  “Etika merupakan aturan yang terkait dengan perilaku kemudian dikembangkan 

dengan tujuan untuk memberikan bimbingan dalam hubungan sosial 

maupun“interpersonal.16 “Sedangkan, etika perpajakan adalah sebagai kewajiban moral 

 
14 Erly Suandy, Hukum Pajak, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 120. 
15Mohammed, R., dan B.Bungin, Audit Komunikasi: Pendekatan dan Metode Asesmen Sistem Informasi 

Komunikasi dalam Organisasi. (Jakarta: Predanamedia Group, 2014), 24. 
16Reckers, P. M. ., Sander, D, & Roark, S, ”The Influence of Ethical Attitudes on Taxpayer Compliance”, 

National Tax Journal, (1994). 825–836. 
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bahwa individu harus bersikap jujur dalam menyampaikan penghasilannya.”17 Menurut 

teori sikap yang dikemukan oleh Allport & Ross dan Cahyonowati mengidentifikasikan 

bahwa ada tiga komponen yang data membentuk sikap sehingga menimbulkan etika baik 

positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek yaitu 

komponen kognitif, afektif, dan konatif. Oleh karena itu, individu yang memiliki etika baik 

maka akan bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.18 

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan standar 

pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh 

karena itu, pemeriksaan pajak adalah bagian akhir dari suatu pengendalian proses 

perpajakan yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak menyampaikan SPT secara 

benar, jelas dan tepat. 19  

Etika merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak sehingga Pelaku Wajib Pajak akan membayar tepat waktu. 20  

  “Setiap individu memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam 

membayar“pajak. Ada individu yang menerapkan etika dengan baik dalam kehidupannya 

dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ada 

juga individu yang sudah menerapkan etika dalam kehidupannya namun penerapan etika 

tersebut tidak dimaknai dengan baik sehingga kesadaran dalam memenuhi kewajibannya 

juga masih kurang. Hal serupa diungkapkan oleh, etika merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.21 Sehingga, wajib pajak dituntut untuk 

memiliki etika yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini 

didukung oleh hasil penelitian Nsor Ambala, yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu. Oleh karena itu, individu yang 

memiliki etika yang tinggi memiliki kecenderungan lebih patuh dalam membayar pajak 

dibandingkan dengan orang yang memiliki etika rendah.22 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah nilai dan 

 
17 Wenzel, M, ”Motivation or Rationalizations ? Causal relations between ethics, norms and tax 

compliance”,Journal of Economic Psychology, 26 (4), (2005). 491–508. 

https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003 
18Allport, G. W., & Ross, J. M,”Personal Religious Orientation and Prejudice”, Journal of Personality 

and Social Psychology, (4), ( 2012). 432–443. 
19N. Cahyonowati,., Ratmono, D., & Faishal, “Sistem Self Assessment Sistem Perpajakan yang ada di 

Indonesia,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia,  (2), (2015),136–153. 
20Wenzel, M, “Motivation or Rationalizations ? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax 

Compliance”, Journal of Economic Psychology, 26 (4), (2005). 491–508. https://doi.org/10.1016, 

j.joep.2004.03.003 
21Putra, A. F. (2017),”Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak 

Terhadap Kepatuhan Pajak,” Jurnal Akuntansi Indonesia,  6 (1), 1. https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12 
22Nsor Ambala, R,”Influence of Individual Ethical Orientation on Tax Compliance: Evidence Among 

Ghanaian Taxpayers”,Journal of Accounting and Taxation,7 (6), (2015).97–105. 

https://doi.org/10.5897/jat2015.0179 
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norma moral yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan 

tujuannya. Sehingga dalam hal perpajakan etika Wajib Pajak adalah kecenderungan Wajib 

Pajak untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya untuk 

melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut, bahwa etika Wajib Pajak adalah suatu 

keyakinan yang dimiliki oleh seseorang (Wajib Pajak) mengenai kewajiban moral yang 

mengharuskan seseorang (Wajib Pajak) untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan yang 

berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.23 

  Terdapatidua unsur pentingidalam pembentukan aNegara yakni pemerintaha dan 

rakyat. Pemerintaha atau kepemimpinana merupakan unsur pertama dalama pembentukana 

negara. Dalam hal “kepemimpinan”, Imam Hasan Basri amengatakan “yang menjadi 

perwakilana kita ada lima perkara yaitu: juma’at, jama’ah, hari raya, peperangana dan 

sanksi hukum. Demia Allah agama tidak akan tegak tanpa mereka walaupun mereka 

bertindak zalim. Demi Allah, Allah akan amemberikan kemaslahatan lewat mereka yang 

lebih daripadaa kehancurana yang mereka lakukan. Ketaatana kepada mereka adalah 

sumber kebahagiaan, sementara ketidaktaatan kepada mereka sumber kufur nikmat.”24 

  Unsur ayang kedua dalam pembentukan negara adalah rakyat dimana kekuasaan 

(pemerintah) amenangani urusan-urusan mereka dan mengatur kepentingan-kepentingan 

serta memutuskan asegala perkara yang timbul diantara anggota-anggotanya. Bahkan dari 

segi keutamaannya dan prioritasnya, rakyat merupakan aaunsur pertama dimana para 

penguasa atau negara bisa berdiri tegak.  

  Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, baik raja, kepala negara imam 

maupun khalifah tanpa adanya rakyat atau jama’ah atau umat. Ketaatan atau kepatuhan 

manusia (rakyat) kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk 

memberi kuasa kepada negara agar melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan 

terdahulu. 

  “Sebagai balasan atas ke-iltizam-annya kepada Sharī`ah pengikat dirinya kepada 

syura dan pertanggungjawabannya kepada rakyat, maka rakyat wajib menaati pemerintah 

agar pemerintah dapat mewujudkan hak, menjamin keamanan, menegakkan keadilan, serta 

membela umat, tanah air dan agama mereka serta ketaatan kepada perintah-perintah dalam 

batas-batas shariah untuk kepentingan umum.”25“Kepatuhan dalam menaati aturan 

pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam menaati 

ummara dan melarang menentang mereka. Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Surat An-Nisa ayat 59”   
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23Yosephus, L, S. (2010). Etika Bisnis: Pendekatan, Filsafat, Moral Terhadap Perilaku Pebisnis 

Kontemporer, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), 75. 
24Abdus Salam bin Barjas al-Abd Karim, Etika Pengkritk Penguasa (Surabaya: Pustaka Assunnah, 

2002), 14. 
25Muhammad al-Mubarak, Sistem Pemerintah Dalam Perspektif Islam (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 

58. 
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”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan 

Rasul (Sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian 

itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya” (di dunia dan di akhirat). (Q.S. an 

Nisa’: 59).26 

 

  Sebagaimana yang aadiketahui bahwa ketetapan yang adijadikan para fuqaha 

adalah bentuk inperatif (amr) memberi konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi 

yang aadidukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi Sunnah. Dalam ayat 

ini terdapat perintah amenaati Allah SWT dan Rasulullah saw serta khalifah, para amir, 

komandan apasukan, gubernur dan menteri serta rang yang mengembani tanggung jawabi 

mengurusi urusan umatiIslam. 

 Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa akecuali 

berkewajiban amenaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim, 

selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk akepada penguasa atau apemerintah.27 Adapun 

jika tidak taat kepada pemimpin akan menimbulkan kerusakan yang besar dan hilangnya 

keamanan, menzalimi masyarakat, terbunuhnya aorang-orang tidak abersalah, dan lain 

sebagainya maka hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam kondisi seperti ini wajib bersabar, 

mendengar dan taat dalam kebaikan serta menasehati para pemimpin dan mendoakan 

mereka dengan kebaikan.28 

  Apabila pemimpin terlihat kemungkaran tetapi pemimpin tersebut tetap menjalankan 

shalat lima awaktu maka wajib bagi rakyat untuk mentaatinya. Dalam banyak hadits Rasul 

menempatkan, akepatuhan kepada pemimpin pada posisi kepatuhan kepada adiri Rasul dan 

kepatuhan aterhadap Allah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan adari Abi Salamah 

bin Abdirrahman, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Bahwa Rasulullah bersabda 

yang artinya: َ  َ 
 من اطاعني فقد اطلع الله ومن عصني فقد عص ى الله ومن يطلع الَ امير فقد اطاعني ومن يعص ي الَامير فقد عصاني )رواه البخاري والمسلم(

 

“Siapa saja yang menaati aku, maka dia telah menaati Allah. dan barang siapa yang 

berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah. dan siapa 

saja yang telah menaati pemimpinku, dia telah menaati aku. Sedangkan siapa saja 

yang tidak taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku.” (HR. 

al-Bukhari dan Muslim).29 

 

 
26Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House, Cet. VII, 2014), 

59. 
27 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 155 
28 Abdul Aziz bin Bazz, Fatwa-Fatwa Terlengkap (Jakarta Darul Haq, 2006),169. 
29 Taqiyudin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam terjemahan an Nidzam al Iqtishady fil Islam, 

Redaksi A-lAzhar Press., 355-356. 
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  Taat kepada penguasa muslim atau pemerintahan muslim yang menerapkan hukum-

hukum Islam dalam pemerintahannya, sekalipun zalim dan merampas hak-hak rakyat. 

Selama tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakan kekufuran 

yang nyata, ahukumnya tetap fardu atau wajib bagi seluruh kaum muslim. 

  “Meskipun dalam aIslam mengatur aketaatan kepada UliliAmriitetapi ketaatan 

tersebut tidak bersifat mutlak, sebab ketaatan yang bersifat mutlak dapat menyebabkan 

pemimpin ayang otoriter dan diktator.” Adapun ketaatan kepada Ulil Amri dibatasi dengan 

persyaratan-persyaratan tertentu yaitu: 

a. Pemimpin yang tidak menerapkan syariah Islam yang melanggar ketentuan Al-Qur’an 

dan Sunnah maka pemimpin tersebut tidak wajib untuk ditaati yang sesuai dengan Surat 

an-Nisa’ ayat 59.  

b. Ketaatan juga dibatasi dengan kebenaran, apabila pemimpin yang berbuat zalim dan 

berbuat semena-mena untuk menindas maka pemimpin tersebut tidak wajib untuk 

ditaati. Seperti dalam hadist  yang artinya dikatakan bahwa: 

   “Tidak ada keharusan untuk menaati perbuatan dosa, ingatlah ketaatan hanya untuk 

perilaku yang benar.” (HR. Bukhari).30 

c. Tidak amenyuruh manusia amelakukan perbuatan maksiat, pada prinsipnya pemimpin 

muslim berkewajiban amelaksanakan amar ma’ruf nahi munkar yang 

menyebarkan“perbuatan yang terpuji dan memerangi perbuatan tercela. Jika demikian 

maka awajib dan harus untuk ditaati, atetapi jika pemimpin amengajak pada aperbuatan 

maksiat zina, riba, minuman keras maka tidak benar untuk”ditaati. 

  “Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan, fiskus 

(petugas pajak), dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak mempengaruhi 

penerimaan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan 

pajak. Apalagi sebagai negara yang menganut sistem self assessment, kepatuhan pajak 

menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban” 

perpajakannya. “Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan 

berkeyakinan bahwa tidak aada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. 

Sejak lama, upaya peningkatan kepatuhan pajak sudah menjadi perhatian otoritas”pajak.  

  Wakil Menteri keuangan, Mardiasmo mengungkap berbagai upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantara lain yaitu memperbaiki 

pelayanan agar wajib pajak mau membayar aapajak dengan sukarela, meningkatkan jumlah 

tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi maupun edukasi secara 

berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak, dan 

melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan 

integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.  

  Hal ini sesuai dengan penelitian yang adilakukan oleh Andreas dan Savitri yang 

menyatakan bahwa Pentingnya apemberian sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk 

meminimalisir resiko siapa wajib pajak yang tidak membayar pajak. aaUntuk mencapai 

 
30 Taqiyudin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, terjemahan an Nidzam al Iqtishady Fil Islam, 

Redaksi alAzhar Press, 86 
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tujuan kepatuhan perpajakan dilakukan kegiatan sosialisasi perpajakan diperuntukkan bagi: 

calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar.` Adanya sosialisasi pajak, 

akan membantu pembayar pajak memahami Undang-Undang Perpajakan. aAdapun 

penelitian tentang sosialisasi ini dilakukan oleh Vousinas yang memiliki hasil dari 

sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. aaWajib Pajak tentunya dapat melakukan tindakan penggelapan 

pajak karena dipengaruhi oleh dorongan psikologis seperti kecintaan mereka pada uang 

(etika uang). Berdasarkan manajemen di tingkat individu, uang sangat penting bagi individu 

yang positif dan negatif sikap yang dapat dilihat melalui variabel kepribadian, biologi dan 

sikap.31 “Tinjauan perspektif pada kepatuhan wajib pajak tentang Dinamika Akuntansi, 

Keuangan dan Perbankan wajib pajak sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam 

merosotnya penerimaan pajak dalam sebuah negara.”  

  “Hambatan wajib pajak dalam penerapan self assessment adalah ketidakadilan akses 

informasi, ketidakadilan pertukaran ekonomi, ketidakadilan penegakan hukum, dan 

ketidakadilan dalam desain sistem perpajakan. Ketidakadilan ini menciptakan 

ketidakseimbangan dalam relasi antara wajib pajak dan konsultan pajak. 32 

  Menurut Asmarani“terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku wajib 

pajak dan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu:  1) Upaya pencegahan 

(defference), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi 

yang dikenakan.” Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi 

dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak. 2) Norma atau nilai yang berlaku, baik norma 

yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. 3) Kesempatan, baik untuk patuh (terkait 

dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) 

atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak). 4) Keadilan 

(fairness) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap 

pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap wajib pajak lain. 5) Faktor ekonomi, yang 

mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi 

usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar.33 Hasil analisis yang dilakukan 

oleh Cahyonowati mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai perilaku wajib pajak untuk 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.34  

  Dalam kajian ini“terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan 

kepatuhan“materiil. Kepatuhan formal merupakan perilaku wajib pajak yang berupaya 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang“Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu perilaku wajib 

pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai dengan 

 
31Vousinas,”Shadow Economy and Tax Evasion. The Achilles heel of Greeks Economy. Determinants, 

Effects and Policy Proposals,” Journal of Money Laundering Control. Vol. 20, No.4. 2017, 386-404 
32Erly Suandy, Hukum Pajak, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 122. 
33Asmarani. Apa Itu Kepatuhan Pajak?, diakses pada 19 Februari 2021.   https://news.ddtc.co.id/apa-itu-

kepatuhan-pajak. 19757 (2021), 612. 
34Cahyonowati, dkk,”Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi,”Jurnal Akuntansi dan Keuangan di Indonesia, Vol. 9, No. 2, (2012)., 136-

153. 
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isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Menurut penjelasan Cahyonowati, jelas sudah 

bahwa dasar dari kepatuhan pajak adalah perilaku individu itu sendiri. Perilaku itu sendiri 

merupakan moralitas dari individu sehingga masih berhubungan dengan etika. Pendapat 

dari Cahyonowati juga diperjelas dengan penelitian dari Hanno dan Violette yang 

menyebutkan apabila membahas kepatuhan wajib pajak, maka kita harus menganalisis lebih 

dalam pada konteks keperilakuan, hal ini dikarenakan wajib pajak merupakan individu yang 

unik dengan berbagai macam sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan 

menghindari risiko.35 Perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh juga dipengaruhi 

oleh niat wajib pajak tersebut untuk berperilaku apakah wajib pajak tersebut memilih patuh 

atau tidak patuh.  

  “Theory of Planned Behaviour (TPB) adalah salah satu model yang sering digunakan 

untuk meramalkan niat individu.“Dalam teori ini, Ajzen  menjelaskan bahwa niat untuk 

berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (behavioral belief), 

norma subjektif (normative belief), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (control 

belief).”36 “Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi 

tentang aspek etika yang merujuk pada konsep Tri Karya Parisudha sebagai salah satu 

bentuk kearifan lokal masyarakat Bali juga menunjukkan memiliki pengaruh dengan niat 

untuk berperilaku patuh.”37 

  Sedangkan menurut pendapat Khulsum dan Dudy“mengasumsikan bahwa tingkat 

ketidakpatuhan dari sisi perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan 

kegunaan yang diharapkan. Pada dasarnya diyakini bahwa penghindaran pajak berbanding 

terbalik pada kemungkinan terkena sanksi yang dikenakan.”38 

  “Oleh karena itu individu selalu merasa benar dalam membayar pajak, teori 

kepatuhan semata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara 

perilaku aparat pajak (fiskus) tidak dihiraukan sama sekali.” 

  Sedangkan teori kepatuhan wajib pajak hanya “merupakan teori yang menjelaskan 

suatu kondisi dimana seorang taat pada aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan 

merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak 

untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak 

perpajakannya.””Kepatuhan wajib pajak kesadaran wajib pajak pada kewajiban pajaknya 

berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan.”39 “Kesadaran merupakan bagian dari 

motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri seseorang sendiri. Sedangkan, 

 
35 Hanno, D. and G.Violette. An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. 

Behavioral Research in Accounting, 8 , (1996)., 57-75 
36Ajzen, Icek. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration. 

September (Revised Januari, 2006),103. 
37Yasa dan Prayudi,”Nilai-nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan 

perpajakan”,Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 22 No. 2,(2019), 361-390. 
38Khulsum dan Dudy,”Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan 

Berdasarkan Pengukuran Reporting Compliance (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Sawahan)”, Jurnal Akuntansi Akrual, (2014), 33-50. 
39Tahar, A, & Rachman, A, “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Pajak,” 
Journal of Accounting and Invesment, (2014). 
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motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan 

dari aparat pajak.”40 

  “Berdasarkan hasil kajian tentang perilaku yang didasarkan  pada (Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 192/PMK.03, 2007), kriteria wajib pajak patuh meliputi tepat waktu 

dalam penyampaian surat pemberitahuan, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua 

jenis pajak kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak, laporan keuangan dapat diaudit oleh akuntan publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah terkait dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta 

tidak pernah dipidana maupun tindak pidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun”terakhir. 

  Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu, kepatuhan Wajib Pajak 

merupakan kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.41 

Sedangkan Tidak ada, kepatuhan Wajib Pajak merupakan “Pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”.42  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah 

ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak. 

 

5. Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi UMKM 

  Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, “pemeriksaan adalah kegiatan 

untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan yang digunakan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan“perpajakan. Selain itu, 

pemeriksaan digunakan sebagai alat pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib 

pajak atas pelaksanaan self assessment system. Hal ini karena sistem perpajakan sangat 

menuntut peran aktif dan kepatuhan sukarela.”43  

  Sedangkan menurut hasil penelitian Migaus, salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak adalah adanya pemeriksaan.44 Hal ini berarti semakin baik proses 

pemerikasaan yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak semakin baik kepatuhan wajib 

pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Tirayoh, Heriyanto dan Toly yang 

 
40N.Cahyonowati, Ratmono, D., & Faisal, F. Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(2), 

136–153. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09 
41Rahayu, S.K. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),138. 
42Tiraada, T.A.M.”Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di 

Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1 (3), (2013): 

999-1008 
43Rahayu, S. K. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. (Jakarta, Graha Ilmu.2013), 40 
44Migaus, A. F,”Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang,” Jurnal Akuntansi, No. 1, 

(2016), 45. 
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menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berkorelasi terhadap kepatuhan wajib pajak.45  

  “Teori Etika dapat dianggap sebagai standar perilaku yang menginstruksikan 

manusia tentang tindakan mereka dalam berbagai situasi. Standar ini juga penting untuk 

hubungan antara individu dan masyarakat luas, termasuk lembaga seperti keluarga, badan 

keagamaan, komunitas bisnis dan otoritas publik. Namun, etika tidak boleh diartikan 

sebuah sistem hukum. Hukum tidak selalu berdasar dari prinsip-prinsip“etika. 

  Moralitas dan etika adalah dua hal yang berbeda. Moralitas dikembangkan untuk 

memberikan perilaku sosial atau interpersonal dan digunakan untuk mengatur dan 

memoderasi urusan manusia. Selain itu, tindakan moral dapat dijelaskan dalam lima 

dimensi, yaitu moral pengetahuan, sosial, empati, otonomi, dan dimensi penilaian moral. 

  Sedangkan etika lebih berkaitan dengan tindakan atau karakter manusia itu sendiri. 

Namun etika masih berkaitan dengan moral, jadi lebih cenderung mendukung pandangan 

tentang dinamika akuntansi, keuangan dan perbankan yang menyangkut “moralitas dan 

melibatkan pilihan untuk memilah atau melakukan pilihan mana yang benar dan mana yang 

salah. Pada intinya moralitas mengacu pada standar perilaku yang digunakan oleh individu 

ketika berinteraksi dengan orang lain.”46. “Pilihan etis dalam masalah perpajakan pada 

dasarnya berdasar pada filosofi moral pribadi dari wajib pajak. Menurut Weiss terdapat 

lima prinsip etika fundamental yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memilih 

alternatif dan membenarkan keputusan serta tindakan yang “diambil. Kelima prinsip 

tersebut yaitu :  

a) Relativisme etis. Pada dasarnya lebih mengacu pada kepentingan pribadi dan tidak ada 

standar umum atau aturan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Otoritas moral 

murni ditentukan oleh kepentingan pribadi individu atau budaya, adat istiadat, serta 

prinsip-prinsip agama. Prinsipnya adalah suatu tindakan dikatakan benar secara moral 

apabila tindakan tersebut melayani kepentingan dan kebutuhan pribadi.  

b) Utilitarianisme. Perlu adanya perhitungan cost dan benefit serta manfaat atas biaya 

kegunaannya. Jadi, otoritas moral ditentukan oleh konsekuensi dari suatu tindakan. 

Tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility). Prinsipnya 

suatu tindakan adalah benar secara moral jika biaya yang dikeluarkan bermanfaat bagi 

mayoritas.  

c) Universalisme. Pada dasarnya mengacu pada kewajiban. Otoritas moral ditentukan oleh 

tindakan yang memperlakukan semua orang dengan hormat. Universalisme berkaitan 

dengan sifat tindakan tersebut sendiri (bukan konsekuensi dari tindakan). Prinsipnya hak 

moral adalah hak yang menghormati hak orang yang terdampak dan adil kepada semua 

orang yang terlibat. Tugas etis yang mendasar adalah tidak menyakiti.  

d) Hak. Prinsip ini lebih mengacu pada hak individu. Jadi otoritas moral ditentukan oleh 

hak individu yang dijamin untuk semua orang dalam mengejar kebebasan berpendapat, 

 
45Tirayoh, V., Sabijono, H., & Mandagi, C,”Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado”, Jurnal Riset Ekonomi, 

Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, (3). (2014), 55. 
46Diwantara, Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia. (Yogyakarta: PT Kanisius, 

2017), 65. 
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memilih, bahagia, dan harga diri. Prinsipnya tindakan adalah hak moral jika dilandasi 

oleh hak hukum dan asas kewajiban.          

e) Keadilan. Lebih mengacu pada keadilan dan ekuitas. Otoritas moral ditentukan oleh 

peluang, kekayaan, dan beban yang didistribusikan secara adil. Suatu tindakan 

dikatakan benar secara moral apabila semua individu diperlakukan sama dalam arti 

mereka memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama dengan peluang individu 

lain.47  

  Etika cenderung mengarah pada gerak-gerik pikiran untuk melakukan perbuatan 

sesuai dengan tujuannya, maka etika wajib pajak dapat diartikan sebagai kecenderungan 

wajib pajak bersikap atau berperilaku sesuai dengan pikirannya untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya.  

  “Sedangkan Wenzel menyatakan etika wajib pajak merupakan kepercayaan 

seseorang bahwa terdapat imperatif moral yang mengharuskan seseorang untuk berbuat 

jujur dalam urusan perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi 

kewajiban membayar pajak. Seseorang yang dimaksud oleh Wenzel adalah wajib pajak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan erat dengan sikap seseorang 

terhadap objek.”48  

  Allport dan Setiadi.49 berpendapat bahwa etika wajib pajak dapat di identifikasi dari 

tiga komponen yang membentuk sikap sehingga timbul etika positif maupun negatif yang 

mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek. Tiga komponen tersebut adalah :   

a)  Komponen kognitif. Lebih menekankan pada aspek kepercayaan seseorang terhadap 

objek.  

b) Komponen afektif. Cenderung menekankan pada aspek pengevaluasian seseorang 

terhadap suatu objek.  

c)  Komponen konatif. Komponen ini menekankan pada aspek maksud dan tujuan 

seseorang terhadap suatu objek. 

6. Teori Perilaku Terencana (Theoryi of Plannedi Behavior) 

   Teori ini merupakan salah satu yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku 

kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa hasil penelitian diantaranya yang dilakukan oleh 

Ajzen“mengatakan bahwa teori ini menyebutkan bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku 

individu atas patuh atau tidaknya dengan aturan“perpajakan.  

  “Dalam teori perilaku manusia menurut Ajzen dinyatakan bahwa perilaku manusia 

berdasar pada tiga hal, yaitu”: 

a) Behavioral belief (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan dan evaluasi terhadap hasil 

perilaku. Hasil ini otomatis membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.  

b) Normative belief (keyakinan normatif), yaitu keyakinan individu berdasar dari normatif 

orang lain yang menjadi acuannya, seperti keluarga, konsultan pajak, ahli pajak, dan 

subjek lain yang memotivasi keyakinan tersebut. Keyakinan ini akan membentuk norma 

 
47 Mardiasmo. Perpajakan (Yogyakarta: ANDI, 2011), 105. 
48 Wenzel, M.  The Multiplicity of Taxpayer Identities and Their Implications For Tax Ethics. Working 

Paper. Vol 73. (2005)., 1-38 
49 Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967),”Personal Religious Orientation and Prejudice”, Journal of 

Personality and Social Psychology, (4), ( 2012), 420–440. 
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subjektif atas perilaku.  

c) Control belief (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan individu atas keberadaan suatu hal 

yang menghambat atau mendukung perilakunya tentang seberapa kuat hal tersebut dapat 

mempengaruhi perilakunya. Keyakinan ini membentuk kontrol perilaku yang 

dipersepsikan.50  

  “Penjelasan tentang Theory of Planned Behavior sudah menunjukkan bahwa 

perilaku patuh atau tidaknya individu pada peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat 

individu wajib“pajak. “Apabila wajib pajak sadar atas kewajibannya dalam membayar 

pajak, jelas ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya“(behavioral belief). Apabila 

fiskus meningkatkan pelayanannya dan memberikan edukasi pada wajib pajak agar 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terbentuk atau menjadi patuh, bisa dikatakan 

ini adalah normative belief.  

  Sedangkan apabila wajib pajak patuh pada aturan perpajakan karena adanya sanksi 

yang akan diterapkan, maka perilaku ini adalah control belief. 

 

7. Denda  Berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

  Sanksi berupa denda merupakan bentuk sanksi administrasi yang dikenakan atas 

pelanggaran yang terkait dengan kewajiban pelaporan. Sanksi administrasi berupa denda 

dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, adanya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak.51 

 

 

 
50Ajzen, Icek, Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration. 

September Revised Januari, 2006, 87 
51 Resmi, S. Perpajakan: Teori dan Kasus. (Jakarta: Salemba Empat. 2014), 19. 
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Gambar: 2.1 

8. Loyalitas Wajib Pajak 

  Loyalitas merupakan bagian dari kegiatan manusia yang selalu berubah sesuai 

dengan pengaruh lingkungan dan sosial dimana dia berada. Namun loyalitas seseorang 

iindividu yang diharapkan harus tetap terus. Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas 

dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini diambil tanpa adanya paksaan, tetapi 

timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu.  

  Sedangkan konsep loyalitas lebih menerangkan kepada loyalitas untuk melakukan 

sesuatu perbuatan yang terus menerus. Komitmen yang menyertai prilaku berulang tersebut 

adalah keadaan dimana seseorang tidak mau menunda ataupun mangkir walaupun 

kondisinya tidak memungkinkan maupun kondisi  tersebut sedang mengalami krisis mereka 

dengan sukarela merekomendasikan kepada rekan, keluarga atau kolega yang lain. Usaha 

yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan secara individu dan lebih cenderung 

mempengaruhi sikap prilaku. 

  Menurut Freddy Rangkuti, loyalitas Individu adalah kesetiaan konsumen terhadap 

perusahaan, merek maupun produk pada pembelian suatu barang maupun jasa secara terus 

menerus.52  Fandy Tjiptono, loyalitas adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, 

toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang.53

  Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap merk diperoleh akarena 

adanya kombinasia dari kepuasan dan keluhan. Kepuasan pelanggana tersebut hadir dari 

seberapa besara kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan tersebut dengan 

meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh 

konsumen. Sutisna mendefinisikan loyalitas apembayaran adalam memenuhi kewajiban 

tahunan yang konsisten terhadap aperusahaan sepanjang waktu54. 

Durianto, aIndividu yang loyal pada umumnya akan melakukan pembayaran tersebut 

walaupun dihadapkan pada abanyak alternatif pesaing yang amenawarkan karakteristik 

yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudutnya. Dipandang dari berbagai sudut 

atributnya. Bila abanyak usaha dari suatu merek masuk dalam akategori ini, berarti mereka 

tersebut memiliki ekuitas amerek yang kuat.55  

  Ekuitas amerek adalah seperangkat harta dan hutang amerek yang terkait dengan 

suatu merek, nama, simbol, yang mampu amenambah atau amengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah aproduk atau jasa baik pada perusahaan maupun apada pelanggan. 

Menurut Oliver,56 loyalitas konsumen adalah komitmen yang tinggi untuk membeli kembali 

suatu produk atau jasa yang disukai adimasa mendatang, disamping pengaruh situasi dan 

usaha pemasar dalam merubah aloyalitas. Dengan kata lain konsumen akan asetia untuk 

melakukan pembelian ulang secara terus menerus. Wahyu aNugroho mendefinisikan 

loyalitas aindividu  adalah suatu ukuran kesetiaan dari pelaku usaha dalam amenggunakan 

 
52Fredy Rangkuti, Measuring Customer Satisfaction (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 60. 
53 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Pertama, 2004), 110. 
54 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2003),76 
55 Durianto, D. Sugiarto, Kekuatan Merek  Dalam Pemasaran (Yogyakarta: Penerbit Andi,2004), 4. 
56 S, A,Taylor et al,”The Importance of Brand Equity to Customer Loyalty”, Journal of Product 

Management, (Vol 13,No 4 2004), 217-227. 
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suatu merek produk atau merek jasa pada akurun waktu tertentu apada situasi dimana 

banyak pilihan produk ataupun jasa yang dapat memenuhi akebutuhannya dan pelaku usaha 

memiliki akemampuan mendapatkannya.57 

  Sedangkan Berry dalam Tjiptono, bahwaa loyalitas aindividu (Individual loyalty) 

dapat akatakan sebagai arespon yang terkait erat dengan aikrar atau janji untuk memegang 

teguh komitmen yang amendasari akeberlanjutan relasi, yang biasanya tercermin dalam 

pembelian ulang yang konsisten58. 

  Loyalitas aPelanggan menurut Jill Griffin dalam individual loyalty59 adalah How to 

earn it to keep. Bahwa loyalitas pelanggan acenderung lebih dekat dengan perilaku 

(behavior) abukan sikap (attitude). Dengan demikian jika seorang pelanggan telah membeli 

dua atau tiga kali produk yang sama maka otomatis telah dimasukkan sebagai pelanggan 

yang loyal. 

  Ratih Hurriyati, menjelaskan bahwa loyalitas apelanggan adalah komitmen 

pelanggan abertahan secara amendalam untuk aberlangganan kembali atau amelakukan 

pembelian ulang aproduk atau jasa aterpilih secara konsisten adimasa ayang aakan datang 

meskipun apengaruh situasi usaha-usaha apemasaran amempunyai apotensi untuk 

menyebabkan perubahan loyalitas.60 

  Loyalitas apelanggan menurut Olson dalam Sukmawati aadalah merupakan dorongan 

perilaku untuk amelakukan pembayaran asecara berulang-ulang dan untuk amembangun 

kesetiaan pelanggana terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkana oleh badan usaha 

tersebut amembutuhkan waktu yang alama melalui suatu proses apembelian yang berulang-

ulang tersebut.61 

  Timm dalam aVanessa Gaffar menyampaikan bahwa loyalitas apelanggan 

merupakan susunan dari 5 (lima) elemen, yaitu: 

a) Keseluruhan kepuasana pelanggan, rendah atau ketidak teraturan tingkat kepuasan  

membatalkan pelanggan bagi perusahaan untuk mendapatkan loyalitas dari apelanggan 

b) Komitmen apelanggan untuk amenciptakan pembelian berulang di adalam sebuah 

hubungan adengan aperusahaan 

c) Keinginan untuk amenjadi pembeli ulang. 

d) Keinginan apelanggan untuk amerekomendasikan aproduk kepada orang lain. 

e) Daya tahan apelanggan untuk aberpindah kepada pesaing 

  Berdasarkan adefinisi diatas adapat diambil sebuah kesimpulan abahwa loyalitas 

pelanggan adalah akesetiaan pihak yang menggunakan aproduk atau jasa baik untuk 

keperluannya asendiri atau asebagai perantara bagi keperluan pihak lain untuk terus 

berlangganan dan melakukan pembelian secara berulang-ulang kepada aperusahaan 

penyedia barang dan jasa dalam waktu yang panjang, dan sukarela amerekomendasikan 

 
57 Wahyu Nugroho, Pemasaran Internasional (Jakarta: Salemba Empat,  2005), 11. 
58 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Malang: Edisi Satu, Bayu Media Publising, 2005),  118. 
59 Jill Griffin, Costomer Loyalty (New York: Lexington Book co. 1998), 211. 
60 Ratih Hurriyati, “Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2010), 63. 
61 Olson, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga  terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT. Gojek Indonesia”,  

(Jurnal Repositori Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sukmawati,2011), 2. 5.  
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produk dan jasa kepada orang. Indikatornya adalah apembelian ulang, penolakan pesaing, 

tidak terpengaruh terhadap daya tarik produk barang dan jasa perusahaan pesaing. 

 

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha 

   Faktor yang paling dominan mempengaruhi Loyalitas Individu adalah faktor 

keluarga. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi konsumen, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. 

   Faktor internal bersumber dari dalam diri konsumen, diantaranya Motivasi, yaitu 

kegiatan di dalam diri seseorang yang mendorong keinginnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Ekonomi, yaitu keadaan ekonomi atau keuangan 

seseorang yang mempengaruhi loyalitasnya dalam mengambil keputusan untuk membeli 

suatu produk. Sikap, yaitu loyalitas atau tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungannya 

yang mampu membimbing atau mengarahkan tindakan tersebut.  

   Faktor Eksternal, yaitu berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan si pelaku 

usaha, diantaranya: faktor kebudayaan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan budi, dan 

akal manusia, yang diwujudkan dalam bentuk simbol dan fakta yang kompleks serta 

diwariskan secara turun temurun. Kelompok sosial dan kelompok referensi, kelompok 

sosial, yaitu tempat individu berinteraksi satu sama lainnya, sedangkan kelompok referensi 

yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran individu dalam membentuk kepribadian dan 

tingkah laku.  

   Faktor Keluarga, yaitu lembaga sosial terkecil  yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anaknya yang hidup bersama-sama.62  

  Marconi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas  Individu  

terhadap suatu produk atau jasa adalah sebagi berikut:  

a)  Nilai (harga dan kualitas), pemakaian produk dalam waktu yang lama akan 

mengantarkan individu kepada loyalitas, oleh karena itu pihak penyedia barang atau jasa 

harus bertanggungjawab untuk menjaga kualitas layanan kepada pelaku usaha. 

Mengurangi standart kualitas dari suatu merek akan berdampak yang bisa 

mengecewakan pelaku  usaha bahkan  yang dianggap paling loyal sekalipun bisa kecewa 

dengan perubahan aturan. Karena itu perusahaan penyedia barang atau harga harus selalu 

mengontrol  kewajiban tahunan terhadap  pembayaran wajib pajak. 

b)  Citra, nama baik dari perusahaan dan merk diawali dengan kesadaran. Produk yang 

mempunyai nama baik akan dapat menimbulkan loyalitas individu dalam komitmen 

pemenuhan kewajiban bayar pajak.  

c)  Kemudahan dan kenyamanan untuk memperoleh produk. Ditengah iklim       persaingan 

usaha yang sangat kompetitif, maka perusahaan pernyedia barang  dan jasa senantiasa 

meningkatkan kualitas layanan pada pelaku usaha.  

d)  Pelaku usaha yang merasa puas akan menjadi senang dan loyal dengan produk layanan 

tersebut. 

 
62Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen, dalam https//www. Maxmanroe.com/    

vid/bisnis/ Perilaku-Konsumen.html (03 Maret 2018).  
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e)  Layanan, dengan standar layanan yang baik yang ditawarkan  oleh  produsen mampu 

mempengaruhi loyalitas individu pada pembayaran  kewajiban pajak usaha.  

  Menurut David Aaker.63 (dalam Joko Riyadi) kesetiaan Individu terhadap produk 

barang dan jasa dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain sebagai berikut: Pertama, 

Faktor Kepuasan. Jika pelaku usaha menggunakan produk barang dan jasa kemudian 

mendapatkan kepuasan maka yang bersangkutan akan setia terhadap kewajiban 

pembayaran pajak tersebut. Pelaku usaha yang merasa puas akan erus menerus mencoba 

berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan, selanjutnya ia akan 

mempertahankan hubungan jangka panjang dan akan menjadi peserta wajib pajak yang 

setia. 

 Kedua, Loyalitas sebagai sebuah kebiasaan. Pelaku usaha merupakan tindakan yang 

terbentuk secara tidak sadar karena sering melakukan kegiatan yang telah menjadi rutinitas. 

Jika pelaku usaha yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan, maka pembeli tersebut tidak 

lagi melalui pengambilan keputusan yang terlalu panjang. Dalam hal ini, dikatakan bahwa 

pelaku usaha akan tetap melakukan pembayaran  wajib pajak tersebut dengan 

mengutamakan sebuah kewajiban yang sama untuk suatu jenis usaha yang ditekuni dan 

cenderung tidak akan berganti-ganti jenis usaha bahkan akan meningkatkan produksinya. 

  Ketiga, Komitmen (commitment). Dalam melakukan usaha telah terjalin  komitmen 

sehingga terbangun interaksi antara konsumen dengan produsen. Pemakai produk barang 

dan jasa yang percaya dengan perusahaan penyedia barang maupun jasa akan menimbulkan 

komitmen bagi pelaku usaha.  

  Kepercayaan terbangun karena komunikasi yang intensif antara pelaku usaha, 

konsumen dan produsen, dalam berbagai bentuk komunikasi. Pelaku usaha yang mampu  

memenuhi ekspektasi konsumen, bahkan melebihi ekspektasi kosumen maka akan 

terbangun kepercayaan dan bermuara pada keuntungan yang simbiosis mutualis. 

  Keempat, kesukaan produk (linking of the brand). Kepuasan pelaku usaha sampai 

dengan tingkat suka, apabila yang diperoleh melebihi ekspektasi.  Pelaku usaha merasa 

kecewa manakala produk yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian 

berdasarkan realitas tersebut, kepuasan pelaku usaha memiliki banyak tingkatannya. 

Ukuran kesetiaan pelaku usaha dapat diketahui dari responsnya pada kinerja atau kualitas 

produk barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah yang menaunginya. Pelaku usaha 

dikatakan loyal dapat dinilai dengan berapa banyak produk barang atau jasa yang 

dikonsumsi oleh masyarakat, bentuk produk barang atau jasa yang dikonsumsi dan lama 

mengkonsumsi barang atau jasa.  

  Kelima, biaya pengalihan. Yang dimaksud biaya pengalihan adalah biaya atau 

sumberdaya yang dikorbankan oleh pelaku  usaha apabila ia beralih ke produk lain. Pelaku 

usaha selalu melakukan kalkulasi pada saat mencoba alternatif produk lain agar jenis 

usahanya selalu menjadi pilihan masyarakat. Pelaku usaha yang merasa mendapatkan 

keuntungan yang nyata dan lebih besar dan mengeluarkan pengorbanan sumber daya yang 

lebih kecil untuk mendapatkan produk, maka ia akan beralih ke produk alternatif tersebut. 

Pelaku usaha  akan beralih ke produk lain jika kinerja produk lain dirasa lebih baik dengan 

 
63Joko Riyadi , Gerbang Pemasaran (Jakarta: Penerbit Gramedia ,1999), 58. 
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biaya pengalihan sepadan. Perusahaan harus selalu menjaga agar produk barang dan jasanya 

berkinerja lebih baik dan memperhitungkan biaya pengalihan konsumen terhadap produk-

produk perusahaan lain. 

  Menurut Bambang Swastha dan Hani Handoko mempunyai pendapat yang berbeda 

terkait loyalitas pelaku Usaha. Mereka membagi lima faktor utama yang  mempengaruhi 

loyalitas, yaitu :64 Pertama, Kualitas produk. Kualitas produk adalah kinerja produk sesuai 

harapan yang diinginkan oleh pelaku usaha terhadap suatu produk untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kualitas produk yang sama atau lebih baik dari harapan  pelaku usaha dan 

konsumen  akan memenuhi kepuasan konsumen. Kepuasan pelaku  usaha yang diperoleh 

secara berulang, akan meningkat kuantitasnya akan menimbulkan loyalitas. Kinerja 

penyedia produk yang baik baik akan mengakibatkan konsumen selalu setia membeli atau 

menggunakan produk tersebut dan disebut sebagai loyalitas. 

  Kedua, kualitas pelayanan. Untuk produk barang dan jasa terdapat perbedaan posisi 

kualitas layanan. Kualitas pelayanan pada produk barang terjadi dalam rentang waktu 

proses peralihan barang dari produsen ke pengguna produk. Bentuk kualitas pelayanan 

adalah kemudahan yang diberikan perusahaan pada saat peralihan barang tersebut. Pada 

produk barang kualitas layanan terpisah dengan produk, pada produk jasa kualitas 

pelayanan menyatu pada produk jasa.  

  Ketiga, Emosional. Pelaku usaha (UMKM) sebagai produsen harus mempu 

mengelola emosional. Keyakinan produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas 

dengan harga yang kompetitif. Bermodal kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan 

mengembangkan usaha, maka produsen dengan segala kreatifitasnya akan mampu 

menghasilkan produk berkualitas dengan banyak melakukan inovasi yang dapat memenuhi 

harapan pengguna barang dan jasa. 

  Keempat, Harga. Harga merupakan komponen penting dalam menentukan kelayakan 

pasar produk. Pelaku usaha (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa dalam menentukan 

harga yang baik akan memudahkan pemasaran produk. Harga mahal ataupun murah tidak 

menjadi bahan acuan. Kualitas barang dengan harga tinggi, tidak dianggap mahal oleh 

pengguna barang apabila produk mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Begitu juga 

sebaliknya jika kualitas produk dengan harga rendah tetapi tidak sesuai dengan harapan 

pelanggan, akan dengan mudah ditinggalkan oleh pelanggan tersebut. Harga merupakan 

kombinasi yang baik antara efektiifitas produk dan efisiensi dalam produksi. Pemahaman 

perusahaan penyedia barang atau jasa memenuhi harapan pelanggan, maka akan membuat 

harga produk menjadi kompetitif. 

  Kelima, Biaya. Perusahaan dalam menetapkan ongkos produksi dan pemasaran harus 

dengan perhitungan yang matang dan berdasarkan analisis dan survei pasar. Onkos promosi 

yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan kepada harga produk. Promosi yang tidak perlu 

seharusnya dihindarkan, karena kualitas tidak sebanding lurus dengan nama baik yang telah 

dibangun atas merek tertentu. Begitu pula perusahaan sebaiknya tidak mengurangi kualitas 

barang hanya karena pertimbangan supaya harga lebih murah, sebab kualitas produk yang 

 
64 Bambang Swasta dan Hani Handoko, Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan  

(Yogyakarta:Liberty, 1999), 83. 
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menjadi harapan ekspektasi pelanggan yang bisa menjadikan produk yang diminati oleh 

pengguna barang dan jasa. Harga produk yang paling tepat harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang akan menciptakan loyalitas. 

  Lopiyoadi menyarankan beberapa point penting yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan dalam meningkatkan loyalita pelaku UMKM.65 Ada empat faktor yang dapat 

dilakukan oleh pelaku UMKM (perusahaan). Pertama, kualitas produk. Kinerja produk 

yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pelanggan maka akan mewujudkan 

kualitas produk sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengguna barang dan jasa. Kualitas 

yang sama dari suatu produk atau lebih baik dari harapan pelanggan akan memenuhi 

kepuasan pelaku usaha (UMKM) dan pelanggan. Berbeda dengan pendapat Handoko, 

Lupiyoadi menguraikan parameter kualitas produk yang dibedakan menjadi enam unsur 

yaitu: desain, fasilitas, tahan lama, performa, konsistensi dan handal atau dapat dipercaya. 

Desain merupakan tampilan luar dari sebuah produk. Desain produk barang dapat dilihat 

dari bentuk, warna dan tekstur barang. Performa mengacu pada kemampuan baik kecepatan, 

ketepatan, dan ketahanan. Konsistensi merupakan keseragaman produk. Handal artinya 

dapat dipercaya sesuai dengan fungsinya. 

  Kedua, harga. Berapapun mahalnya kualitas suatu produk tidak semua konsumen 

dijadikan ukuran utama. Pada umumnya sebuah produk akan dipilih yang termurah dari 

berbagai produk produk dengan kualitas yang setara. Kebanyakan konsumen kepuasan 

diperoleh dari harga termurah. Perusahaan penyedia produk barang atau jasa harus mampu 

menetapkan harga yang tepat sekaligus kualitas yang setara. 

  Ketiga, kualitas pelayanan (service quality). Tiga unsur pembentuk kualitas layanan, 

yaitu : unsur manusia yang terampil, teknologi yang memadai dan sistem yang baik. 

Manusia yang terampil tapi tidak ditunjang dengan teknologi yang memadai, akan 

menghasilkan layanan yang tidak cepat .dan tepat. Manusia yang terampil didukung 

teknologi yang memadai namun tidak didukung dengan sistem yang baik, akan 

menghasilkan layanan yang tidak konsisten. 

  Keempat, faktor emosi. Elemen penting untuk menunjang gaya hidup dari produk 

yang digunakan konsumen adalah faktor emosi. Produk yang menunjang gaya hidup pelaku 

usaha (UMKM) sebaiknya mempertimbangkan faktor emosi dalam membuat produk. 

Misalnya, produk kosmetik dan fashion merupakan produk-produk yang dibeli karena 

tuntutan gaya hidup. Produk kosmetik dan fashion dibutuhkan tidak semata sebagai fungsi 

dasarnya saja, akan tetapi ada tuntutan estetika. Konsumen tentu mempersyaratkan aspek 

perlindungan hidup. Di dalam produk-produk tersebut melekat nilai emosional pelanggan 

sebagai pengguna barang dan jasa. Menurut Assael.66 (dalam Sutisna), terdapat empat tanda 

kecenderungan pelaku usaha yang loyal: 

a)  Pelaku usaha (UMKM)  loyal karena mempunyai kepercayaan diri yang tinggi atas 

pilihan atas merk atau produk yang dipilihnya sebagai jenis usaha yang digeluti. 

 
65 Rambat Lopiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2001)., 158. 
66 Sutisna, Perilaku Konsumen  dan Komunikasi Pemasaran (Bandung: PT. Remaja  

Rosdaya 2003), 42. 
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b) Pelaku usaha (UMKM ) yang  loyal karena siap menerima yang lebih tinggi dalam 

melakukan keputusan  pembayaran dalam kepatuhan wajib pajak. 

c) Pelaku UMKM yang loyal cenderung menjadi pelanggan terhadap merk produk 

sekaligus loyal toko, dan tidak sekedar loyal merek saja atau loyal toko saja akan tetapi 

pelaku UMKM loyal dalam pembayaran wajib pajak dan pelaporannya. 

d) Kelompok pelaku UMKM yang minoritas cendeung untuk lebih loyal terhadap tugas 

dan kewajiban   dalam pembayaran wajib pajak dan pelaporannya.    

  Adapun pelaku usaha (UMKM)  yang dianggap loyal menurut Phillip Kotler adalah 

pelaku usaha (UMKM) yang selalu melakukan kepatuhan pembayaran wajib pajak secara 

rutin dan berulang, karena pelanggan mempunyai komitmen tinggi terhadap hak dan 

tanggungjawab atas usaha yang dilakukan.   

  Sedangkan menurut Jill Griffin loyalitas adalah,”  Loyalty is defind as non random 

purchase expressed over time by some decision making unit“, pelaku usahan yang loyal 

dicirikan sebagai pelanggan yang melakukan pemenuhan pembayaran secara terus menerus 

terhadap produk di perusahaan tertentu. Pelaku usaha (UMKM) memutuskan untuk 

melakukan pemenuhan wajib pajaknya didasari atas basis pengambilan keputusan yang 

kuat.67 

  Pelaku UMKM yang loyal ditentukan oleh komitmen individu terhadap suatu merek, 

pemasok dan toko. Loyalitas konsumen yang kuat terhadap tanggungjawab yang melekat 

pada dirinya dan lebih kuat dibandingkan dengan komitmen pada suatu usaha saja. Pelaku 

usaha yang loyal selalu bersikap positif dan komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban 

secara berulang-ulang yang konsisten68. 

  Loyalitas pelaku usaha (UMKM) dalam membayar wajib pajak merupakan bentuk 

kesetiaan terhadap suatu produk barang atau jasa yang sedang digeluti. Loyalitas pelaku 

usaha (UMKM) merupakan perwujudan dari rasa puas dan kenyamanan dalam menjalankan 

usahannya terhadap produk barang dan jasa yang dijalaninya.  

  Disamping kepuasan pelaku usaha yang tidak kalah penting adalah kepuasan 

pegawai. Pegawai yang puas terhadap performa pelaku usaha (UMKM) akan menaikan 

moral pegawai dan menciptakan tumbuhnya loyalitas pegawai pada perusahaan. 

Produktivitas pegawai akan berdampak positif dan memberikan pengaruh pada 

meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pelangggan. Meningkatnya kinerja pelayanan 

sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan  eksternal. Salah satu penentu loyalitas 

pelaku usaha (UMKM) adalah kepuasan dari semua unsur dalam memanfaatkan produk 

barang dan jasa  dari UMKM (perusahaan) penyedia layanan. 

  Kotler dan Amstrong, menegaskan bahwa loyalitas pelaku usaha (UMKM) tercipta 

dari kinerja produk atau kualitas layanan sesuai dengan harapan pelanggan atau bahkan 

lebih tinggi dari ekspektasi  dari pelaku usaha. Harapan muncul dari pengalaman tatkala 

pelaku usaha (UMKM) melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran wajib pajak tahunan 

 
67Jill Griffin, Consumen Loyalty, Menumbuhkan dan Mempertahankan Pelanggan (Jakarta: Erlangga,  

2005), 4. 
68 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran  (Yogyakarta:  Andi Offset,  1997), 1. 
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atas usaha yang dijalani.. Menjaga hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan 

mitra usaha yang menaunginya merupakan hal yang harus diperhatikan.  

 

10. Jenis-Jenis Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan 

a. Pajak Pusat 

Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaanya dikelola langsung oleh  

pemerintah pusat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ini digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara, sehingga pajak pusat  termasuk pajak yang utama bagi 

sebuah negara karena dari hasil pungutan pajak yang diperoleh oleh pemerintah pusat, 

dapat digunakan untuk keperluan belanja negara, seperti pembangunan jalan, sekolah, 

hingga kebutuhan layanan kesehatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

kemakmuran rakyatnya. Pengelola dari Pajak Pusat ini sebagian besar dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

(Kemenkeu). 

1). Pajak Penghasilan (PPh) 

  Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi 

maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang sifatnya dapat 

menambah kemampuan ekonomis atau kekayaan bagi Wajib Pajak dan berasal dari 

Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dapat 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat berupa penghasilan gaji, keuntungan 

usaha, hadiah, dan sebagainya. Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) sendiri diatur 

sebagai kebijakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan. 

2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dikonsumsi oleh orang pribadi, perusahaan/badan, maupun pemerintah. Daerah 

Pabean yang dimaksudkan merupakan cakupan wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa yang 

kita konsumsi adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali barang/jasa 

yang ditentukan lain dalan Undang-Undang PPN pada Peraturan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah. 

3).Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang 

dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga barang yang dikenakan 

pajak karena masuk ke dalam golongan barang mewah. Barang yang tergolong dalam 

golongan jenis ini antara lain adalah: 

a) Barang yang tidak termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok 

b) Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu 

c) Umumnya hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi 

d) Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status 

https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008
https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009
https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009
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e) Barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, 

serta mengganggu ketertiban rakyat. 

4). Bea Materai 

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak Pribadi/Badan atas 

pemanfaatan dari sebuah dokumen, seperti surat perjanjian, surat berharga, akta 

notaris, dan lain sebagainya. Bea Materai ini memuat sejumlah nominal yang 

ditentukan sesuai dengan kebijakan Undang-Undang. 

5). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas 

pemanfaatan atau kepemilikan tanah atau bangunan. PBB pada dasarnya merupakan 

Pajak Pusat, namun dalam  realisasi penerimaannya, hampir seluruhnya diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah dan digunkaan untuk pengembangan atau peningkatan ekonomi 

di daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. 

 

b. Pajak Provinsi 

1) Pajak kendaraan bermotor 

Pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor, dalam pelaksanaan 

pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor bersama SAMSAT ini 

melibatkan tiga instansi pemerintah meliputi Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian 

Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.  

a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual 

beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan 

bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pemungutan 

PBBKB diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi UU 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 

c) Pajak Air Permukaan 

   Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud 

dengan Air Permukaaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, 

tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 

d) Pajak Rokok 

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan 

kewenangan daerah setempat dimana hal tersebut merupakan bentuk Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.  
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c. Pajak Kabupaten/ Kota  

1) Pajak Hotel 

Pajak hotel merupakan salah satu income daerah atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel yang berada di daerah setempat. Hotel tergolong fasilitas 

penyedia jasa penginapan/ peristirahatan dengan dipungut bayaran, 

yang  mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta  rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 yang disediakan oleh hotel.  

2). Pajak Restoran 

Pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran merupakan  

fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering. 

3). Pajak Hiburan 

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati  dengan 

dipungutpajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati  dengan dipungut 

bayaran. 

4). Pajak Reklame 

  Pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial dengan model memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 

atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 

umum. 

5). Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.  Penerangan Jalan 

memanfaatkan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang 

rekeningnya dibayar oleh pmerintah daerah. 

6). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari 

sumber  alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral 

Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara 

7). Pajak Parkir 

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

8).Pajak Air Tanah 

 Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah 

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
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9). Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fucliap 

haga, collolia maxina, collolia esculanta, dan collolia linchi. 

10). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan. 

11). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu 

perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau 

badan.  Hak atas tanah/ atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang di bidang pertanahan dan bangunan.69 

E. Religiusitas  Pelaku UMKM 

  Menurut  ilmuwan dari Farab Kazakhstan Abu Nasir al-Farabi manusia pada 

dasarnya binatang yang memiliki pikiran (al-insaanu hayawan al-nathiq), manusia 

mempunyai kelebihan atas ciptaan Allah Swt dibandingkan dengan makhluk lain karena 

kemampuan manusia mengembangkan nalar dan mengolah rasionya. Melalui kemampuan 

manusia mendayagunakan akal pikirannya, maka dominasinya atas makhluq Allah yang 

lain tak terhindarkan. Kecerdasan atau inteligensi (nuthq) dan kemauan (iradah): keduanya 

merupakan fungsi dari daya kemampuan yang ada pada manusia.70 Al-Farabi 

mengidentifikasi faktor utama sikap keberagamaan manusia, yaitu: 

a) Daya untuk berkembang (daya vegetative). Dengan daya tersebut manusia  dapat tumbuh 

dan berkembang dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa. 

b) Daya mengindera. Kemampuan mengindera membuat manusia dapat melihat, 

mendengar, mencium, mengucapkan dan merasakan berbagai hal. Indera mata 

memungkinkan manusia melakukan pengamatan, memperkirakan, dan membandingkan 

yang terlihat. Memberikan informasi yang penting bagi akal pikiran untuk 

mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru. Indera pendengaran sebagai sumber 

informasi yang berguna yang disusun oleh akal pikiran menjadi pengetahuan. 

Demikianlah betapa berharganya penginderaan manusia dalam mendukung kerja akal 

pikiran manusia. 

c) Daya imajinasi menjadikan manusia mempunyai kemampuan daya kreatifitas  di luar 

dan terjangkau oleh indera manusia. Bahkan untuk pengalaman atau pengetahuan yang 

tidak dikenali oleh manusia, maka daya imajinasi mampu menghadirkan seakan-akan 

nyata. 

 
69 Sahya Anggara, Hukum Administrasi Perpajakan, (Bandung: CV. Putaka Setia, 2016), 55. 
70 Al-Farabi.  Al-Siyasah al-Madaniyah. Dalam Yuhana Qumaer (ed) , Falasifah al-Arab: Al-Farabi, ( 

Mesir:  Dar al-Masyriq,tt)., 91. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  67 

 

 
 

d) Daya berfikir inilah manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluq  yang paling 

sempurna. Melalui kemampuan berfikir manusia dapat menghasilkan temuan-temuan 

yang luar biasa bahkan kadang-kadang sulit untuk di nalar. Kelebihan akal pikiran 

manusia mampu mengolah dan menjadikan ajaran agama sedemikian kompleks.  

e) Daya rasa suatu daya yang dimiliki oleh manusia untuk merasakan. Selera manusia atas  

penggunaan produk tertentu, tidak asal produk, karena manusia mempunyai daya rasa. 

  Lebih lanjut al-Farabi menjelaskan bagaimana proses terbentuknya pengetahuan 

manusia dan daya apa saja yang terlibat. Daya indra, daya imajinasi, dan daya pikir yang 

disebut sebagai indera eksternal, internal dan intelek. Tiga macam indera ini merupakan 

sarana utama dalam pencapaian keilmuan.71 

  Merujuk pada konsep al-Farabi tersebut di atas maka yang menyebabkan keunggulan 

manusia dibandingkan makhluq yang lainnya tidak hanya didasarkan pada potensi tumbuh 

dan berkembang semata. Namun manusia mempunyai potensi berpikir secara cerdas, 

sehingga dengan sendirinya manusia mampu memiliki kesanggupan untuk melepaskan diri 

dari belitan dunia materi semata. 

  Menurut Capanna, yang mengatakan bahwa bahwa seseprang yang meyakini 

terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan 

menjauhi larangan agama merupakan religiusitas. Wajib pajak yang taat akan perintah dan 

larangan agama,akan akan terus menjalankan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan 

sebagai keyakinan yang dimiliki. Wajib pajak yang menganggap bahwa peraturan agama 

merupakan kewajiban, maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut 

melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai atau dalam artian tidak etis yaitu takut untuk tidak 

patuh terhadap peraturan perpajakkan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan selalu 

berusaha patuh terhadap perturan perpajakan.72 

  Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang yang didasari atas 

kepercayaan yang selalu ia tanamkan dalam dirinya, keyakinannya yang membuat taat dan 

patuh dalam menjalankan kewajibannya terhadap sesuatu yang wajib ditaati dan 

mematuhinya. 

  Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak 

bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan 

kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban 

untuk memenuhi kewajiban perpajakkan dengan kewajiban  membayar pajak dan kewajiban  

untuk melaporkan pajak.Wajib pajak yang memenuhi kewajiban ini disebut dengan 

kepatuhan wajib pajak.  

  Dengan beberapa pernyataan diatas bahwa wajib pajak yang memiliki religiusitas 

yang memiliki religiusitas yang tinggi akan selalu taat dan patuh dalam memenuhi 

 
71 Osman Bakar, Hirarki Ilmu, Terj. Purwanto. (Bandung: Mizan. 1997),  67. 
72 Capanna, Cristina. C. Stratta P, Coliazzoni A, “Constructand ConsurrentValidity of The Italian  

Version of the Brief  Multidimensional Measure of Religiusiness/ Sprirituality Psycology of Religion and 

Sprirituality”,Jounal Psycology of Religion and Spirituality, University of  L’ Aquila, Vol. 05 (4), 2019, 

316-324. 
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kewajiban pajaknya. Wajib pajak  yang religious berusaha untuk mematuhi norma dan 

aturan yang berlaku73 

  Sedangkan menurut Wati dalam penelitiannya menyatakan bahwa seseorang wajib 

pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, akan selalu senantiasa taat dan patuh 

terhadap kewajibannya yang berkaitan dengan perpajakan.74 

  Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan 

bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh 

seseorang akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Adapun seseorang yeng 

memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan akan bertidak bijaksana. 

Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban 

yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib 

pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan 

kata  lain wajib pajak yang memilik tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius 

berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku.75 Wajib pajak yang mematuhi 

peraturan pajak akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. 

Wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus 

dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan  tuntunan 

untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib 

pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.76 

  Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. 

Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha untuk 

tidak melanggar aturan yang berlaku wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi 

akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak.77 

  Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, mereka akan lebih banyak 

memperdalam agama sehingga membentuk tingkah kejujuran yang tinggi. Dengan tingkat 

kejujuran yang tinggi ini akan memungkinkan wajib pajak untuk sadar atas kewajiban yang 

harus ditunaikan. Selanjutnya wajib pajak akan merasa tergerak hatinya untuk membayar 

 
73 Miftahudin E. Aris, MA. Analisis Faktor-fakto yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakkannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar  

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Makalah dalam Seminar Nasional Call for  Paper 

Program Studi Akutansi Shariah  Accounting FEB-UMS, (2016), 25 Juni 2022. 
74 Reni Wati, Eka. Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Direktorat Jendral Pajak, Sanksi Perpajakan, 

Kualitas Pelayanan, Fiskus dan Religiusitas yang dipersepsikan terhadap Kebutuhan Perpajakan, 

fakultas Ekonomu dan Bisnis Surakarta, (Surakarta: Universitas Muhamadiyyah Surakarta, 2016)., 74 
75Mayasari Wana, M, Zaitul, Resti Yulistia Muslim,”Pengaruh Ketaatan Beragama terhadap Moral 

Pajak. E-Jurnal Universitas Bung Hatta, Vol. 6, No.1, (2019). 102. 
76Tongler, B,”Atittudes Toward PayingTaxas in The USA: An Empirical Analysis The Ethics of Tax 

Evasion. The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice  (Pp. 269-2830) New 

York:Springers. (2012), 203. 
77Nur Cahyowati. “Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi”,Jurnal 

Akuntansi, Volume 15, (2011), 161-177. 
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pajak tepat waktu. Begitu juga wajib pajak akan melaporkan pajaknya tepat waktu. 

Sedangkan menurut Widagsono, bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi 

akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan  dalan kehidupan sehari-

hari.penerapan nilai-nilai agama ini ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki 

olwh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang religius 

ini menganggap bahwa kewajiban pajak itu ahrus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara 

sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 

  Tingkat religiusitas wajib pajak ditunjukan dengan sikap jujur wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi 

akan memiliki pemikiran yang bijaksana dalam hal perpajakan. Bagi wajib pajak yang 

memiliki religiusitas yang tinggi ini akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini 

dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Bagi 

wajib pajak yang religius memandang kewajiban adalah hal yang harus  ditaati. Pemikiran 

tersebut merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya wajib 

pajak yang sadar bahwa pajak adalah sebuah kewajiban, maka wajib pajak akan berusaha 

patuh dengan peraturan perpajakan.78 

  Wajib pajak dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan walaupun menurut 

wajib pajak ini tidak adil karena mereka membayar iuran pajak tanpa mendapatkan timbal 

balik langsung. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.79 

1. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting 

dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya UMKM adalah usaha atau bisnis yang 

dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan 

UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar dalam pertumbuhan 

ekonomi. 

  “Ketentuan mengenai UMKM tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan“Menengah. Selanjutnya dalam  pasal 1 dijelaskan 

mengenai definisi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut :80 Usaha Mikro adalah 

usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yang telah diatur 

dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

 
78 Tongler, B,”Atittudes Toward PayingTaxas in The USA: An Empirical Analysis The Ethics of Tax 

Evasion. The Ethics of Tax Evasion: Perspectives  in Theory and Practice  (Pp. 269-2830) New York", 

Springers. (2012),b63. 
79Pope, J, dan R. Mohdali. “Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance”. The. Austi. Tax F,. 

(2010), 565-596.  
80 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
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atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. 

  Biasanya, penggolongan UMKM dilakukan berdasarkan batasan omzet per tahun, 

jumlah kekayaan atau asset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tidak masuk  

sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Adapun persyaratan dokumen 

UMKM adalah:  

a) Nomor Induk Berusaha (NIB) 

b) Foto Usaha UMKM 

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Dinas Koperasi dan UKM 

diwilayah setempat. 

d) Bukti kepemilikan UMKM dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) 

e) Nomor Ijin Berusaha (NIB) serta ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). 

  Pada dasarnya UMKM memiliki berbagai karakteristik  sesuai dengan 

perkembangannya, yaitu: 

a) Livelihood Activities, Merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja 

untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sector informal. 

b) Micro Enterprice, UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tidak bersifat 

kewirausahaan. 

c) Small Dynamic Enterprice, UMKM  yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta 

mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

d) Fas Moving Enterprice, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan 

melakukan transformasi menjadi usaha besar 

2. UMKM Muslim 

  Pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan 

mengoptimalkan potensi UMKM Muslim yang sangat diperkirakan mencapai 64,2 juta unit 

usaha. Pemberdayaan UMKM Muslim melalui pemanfaatan teknologi digital akan menjadi 

kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan 

kesejahteraan masyarakat. 

  Sebagaimana kita ketahui, penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari 

jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87 % dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta 

orang. Jumlah ini setara dengan 12,70% dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia. 

  Sejalan dengan itu, gaya hidup (lifestyle) dengan menggunakan produk-produk 

bersertifikat halal menjadi sebuah kebutuhan utama bagi umat islam dan memberikan 

peluang bagi Indonesia untuk menjadi penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia. 

  Adapun “usaha adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 

dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan pencapaian yang maksimal sebagai bukti 

pengabdian dirinya kepada Allah SWT.”81 

  “UMKM muslim atau biasa juga disebut usaha muslim adalah usaha yang didirikan 

oleh perorangan atau kelompok dimana pemilik dari usaha tersebut ialah seorang“muslim. 

 
81 Betren. K, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kasisius, 2000), 1. 
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“Kegiatan operasional dari usaha tersebut tidak melanggar aturan agama dan juga 

menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu:”82 

a. Prinsip Tauhid 

Pada prinsip usaha yang ditekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. “Ibadah 

dalam artian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai bentuk 

pengakuan dan kesyukuran kepada”Allah. Dengan“tauhid usaha yang dijalani untuk 

memenuhi kebutuhan hidup hanya semata-mata untuk mencari ridha”Allah. 

b. Prinsip Keadilan 

Kata keadilan dalam ekonomi Islam yaitu berarti keseimbangan antara kewajiban yang 

harus dipenuhi manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban 

tersebut. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, 

terutama dalam konteks bisnis. 

c. Prinsip Nubuwah (Kenabian) 

Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam 

segala perilaku, termasuk juga dalam perilaku bisnis yang dapat diteladani serta 

diimplementasikan oleh setiap manusia khususnya para pelaku usaha. Sehingga tidak 

heran jika beliau mempunyai 4 sifat yang sering“dijadikan landasan dalam aktivitas 

manusia sehari-hari termasuk dalam aktivitas bisnis atau“usaha.  Shiddiq (benar, jujur, 

valid), sifat shiddiq ini akan muncul konsep efektivitas dan efesiensi, efektivitas yang 

dimaksud untuk mencapai tujuan yang tepat. Amanah (dapat dipercaya, kredibilitas), 

sifat ini membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. 

Tanpa adanya kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku maka kehidupan bisnis 

menjadi tidak stabil. tidak stabil. Fathanah (kecerdasan, kebijaksaan), implementasi 

sifat ini dalam aktivitas bisnis atau usaha yaitu segala aktivitas harus dilakukan dengan 

ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi semua potensi akal (al-‘aqlu) yang ada untuk 

mencapai tujuan. Tabligh (komunikatif), sifat tabligh dalam bisnis atau usaha 

menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal dan interpersonal) seperti 

penjualan pemasaran, periklanan, dsb yang dilakukan dengan benar dan proposional. 

d. Prinsip Khilafah 

“Prinsip khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di 

dunia, dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT dan 

disediakan kelengkapan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk 

keberlangsungan“hidupnya.“Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan 

interaksi (mu’amalah) antar pelaku bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, 

persengketaan dalam aktivitas“mereka. 

e. Prinsip Ma’ad (hasil) 

Prinsip ini mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan di dunia untuk 

berjuang dan bekerja. Konsep ma’ad menurut Imam Al-Gazhali implementasinya dalam 

kehidupan bisnis misalnya, mendapatkan keuntungan/profit/laba sebagai motivasi para 

pelaku bisnis atau usaha. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa kelak 

 
82 Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Media Ekonomi & 

Teknologi Informasi, Vol.21 No.1,(2013.), 53-56. 
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didapatkan di akhirat. Oleh karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam 

Islam. 

f. Usaha dan barang yang halal 

Islam mengharuskan untuk melakukan usaha dari bekerja yang halal dimana usaha tau 

bekerja harus dilakukan dengan cara yang halal untuk memperoleh rizki yang halal dan 

dipergunakan untuk hal yang halal pula. 

 

D. Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal 

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang dibuat untuk 

kepentingan perpajakan. Penyusunan laporan keuangan fiskal dalam penyajiannya harus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta 

aturan pelaksanaannya yang mencakup Neraca fiskal, Perhitungan laba rugi dan perubahan 

laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, Rekonsiliasi laporan keuangan komersial 

dan koreksi fiskal serta Ikhtisar kewajiban pajak pembagian pembebanan dalam laporan 

keuangan fiskal untuk pajak pusat menjadi 2 (dua) cara yaitu pertama penerimaan atau 

pengeluarannya dapat dikreditkan di buku sebagai penerimaan kegiatan usaha dan di buku 

sebagai biaya operasional kegiatan usaha wajib pajak dan yang kedua tidak dapat 

dikreditkan  dalam arti tidak dapat dibiayakan kegiatan usaha wajib pajak,  sedangkan untuk 

pajak daerah seluruh pengeluaranya tidak dapat dikreditkan artinya tidak dapat dibebankan 

pada penerimaan atau pengeluaran operasional wajib pajak.83 

 

E. Perpajakan Dalam Ekonomi Islam 

  Dalam istilah Bahasa Arab terdapat beberapa kata yang dipersepsikan sama dengan 

pajak, diantara kata tersbut ialah al-‘usyr, al-maks, dan al-kharaj. Semua kata tersebut 

merupakan instrument atau pungutan yang diambil sebagai bagian dari pendapatan negara.84 

  Selain beberapa istilah diatas terdapat pula istilah adh-dharibah yang berasal dari 

kata dharaba, yadhribu, dharaban yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, 

memukul, menerangkan atau membebankan. Singkatnya adh-dharbu lebih dipahami 

sebagai beban.  Sehingga istilah pajak disebut beban karena ia merupakan kewajiban 

tambahan (tathawwu’) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalan penerapannya akan 

dirasakan sebagai sebuah beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.85 

  Pengertian pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan 

terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, 

politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.86 

 
83 Nita Andriyani Budiman dan Srimulyani, Perpajakan, (Semarang: Universitas Muria Kudus, 2019), 

205. 
84 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 33. 
85 Fahadil Amin, “Instrument Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis 

Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)”, Jurnal: ‘Adliya, Vol. 11, No. 2, Juni 2017, 

168-169 
86 Gusfahmi, Pajak Menurut Shariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)., 2. 

https://www.jurnal.id/id/blog/2017-cara-menghitung-laba-ditahan-dalam-proses-akuntansi/
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1. Landasan Hukum Perpajakan 

Landasan Hukum Tentang Perpajakan Surat Al-Hashr, ayat: 7 
هْلِ 

ا
سُوْلِهٖ مِنْ ا ى را

ٰ
ل ُ عا

ه
ءا اللّٰ

ۤ
ا
ا
ا ف  دُوْ ما

وْنا
ُ
ك  يا

ا
يْ لَ

ا
بِيْلِِۙ ك ابْنِ السَّ سٰكِيْنِ وا

ا ْ
الم تٰمٰى وا يا

ْ
ال قُرْبٰى وا

ْ
لِذِى ال سُوْلِ وا لِلرَّ هِ وا

ه
لِل
ا
قُرٰى ف

ْ
 ۢ  ال

ً
ة
ا
ل

ا 
ه

قُوا اللّٰ اتَّ  وا
ْۚ
هُوْا تا

ْ
ان
ا
نْهُ ف مْ عا

ُ
هٰىك ا نا ما وْهُ وا

ُ
ذ
ُ
خ

ا
سُوْلُ ف مُ الرَّ

ُ
تٰىك

ٰ
ا ا ما  وا

ۗ
مْ
ُ
ءِ مِنْك

ۤ
ا نِيا

ْ
غ
ا ْ
يْنا الَ ابِ  با

ا
عِق

ْ
دِيْدُ ال

ا
ا ش

ه
  اِۗنَّ اللّٰ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada 

Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), 

anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu 

tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan 

Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”(QS. al-Hasyr: 7) 87  

 

 Dalam ayat yang lain juga dijelaskan di Q.S. at-Taubah:29 

 
 
ُ
سُوْل را ُ وا

ه
ما اللّٰ رَّ ا حا  ما

ِمُوْنا
ر   يُحا

ا
لَ خِرِ وا

ٰ ْ
وْمِ الَ يا

ْ
 بِال

ا
لَ ِ وا

ه
 بِاللّٰ

 يُؤْمِنُوْنا
ا

ذِيْنا لَ
َّ
وا ال

ُ
كِتٰبا قاتِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنا ا

َّ
ِ مِنا ال

ق  حا
ْ
 دِيْنا ال

دِيْنُوْنا  يا
ا

لَ هٗ وا

هُمْ صٰغِرُوْنا   دٍ وَّ نْ يَّ  عا
ا
ة جِزْيا

ْ
وا ال

ُ
ى يُعْط ته  ࣖحا

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak 

mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan 

tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab 

(Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah) dengan patuh dan mereka 

tunduk”. (Q.S. at-Taubah:29) 88 

 

2. JenisiPajakidalam Islami 

Adapun jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf yaitu fa’i, kharaj, usyur, dan 

jizyah. 

a. Fa’i 

Fa’i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik 

dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang”lain. Harta fa’i merupakan sumber 

dana umum yang diperuntukan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang 

bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan kaum muslimin.89 

b. Kharaj 

Kharaj menurut bahasa berarti al-kara’ (sewa). Setiap tanah yang diambil dari kaum 

kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, maka dianggap 

sebagai tanah kharajiyah. Kharaj adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang 

telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. 

Apabila perdamaian menyepakati bahwa tanah milik kita dan mereka pun 

mengakuinya dengan membayar kharaj, maka mereka harus menunaikannya.90 

c. Usyur 

 
87Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Surabaya: Al Mizan Publishing House, VII, (2019), 106. 
88 Ibid,76. 
89 Mazduki, Fiqh Zakat (Banten: IAIN SMH Press, 2014), 123. 
90 Taqyuddin an Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terjemahan an Nidzam al Itishady Fil Islam, Redaksi 

Al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 264 
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Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke negara Islam. 

Usyur merupakan tindakan balasan atas tindakan negara mereka (non muslim), 

dimana ketika seorang muslim datang untuk berdagang maka dikenakan biaya 

tambahan. “Usyur pertama kali diterapkan pada masa Umar bin Al-Khatab yang 

berlandaskan demi penegakan keadilan, usyur telah diambil dari pedagang kaum 

muslimin ketika mereka datang ke daerah lawan, maka dari itu untuk penerapan yang 

seimbang terhadap mereka, Umar bin Al Khatab menerapkan usyur ketika pedagang 

non muslim masuk ke negara Islam.”91 

d. Jizyah 

 Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung 

di bawah bendera kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak mau masuk Islam. 

Besarnya jizyah tidak terbatas, akan tetapi harus ditetapkan oleh Imam yang harus 

mempertimbangkan kemampuan kemampuan para pembayar dan tidak boleh 

memperberat mereka, sebagaimana harus mempertimbangkan kemaslahatan umat.92 

 

3. Macam-macam Pajak 

a. Menurut golongannya 

Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak 

tidak langsung. Pajak langsung beban wajib pajak harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain contohnya 

pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung, merupakan beban wajib pajak 

pada khirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang  lain contohnya pajak 

penambahan nilai. 

b. Menurut sifatnya 

Adapun pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua pajak subjektif dan pajak objektif. 

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. 

Sedangkan pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib. Contohnya pajak penambahan nilai dari pajak 

penjualan atas barang mewah.  

c. Menurut  Lembaga Pemungutan 

Pajak menurut Lembaga Pemungutan terbagi menjadi dua.  Pertama Pajak Pusat yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

Negara. Kedua Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.93 

 

 

 

 
91Qutub Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab, terjemahan Ahmad Syarifuddin 

Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 100. 
92 Said Hawwa, Al-Islam, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 595. 
93 Untung Sukardji. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), 47. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  75 

 

 
 

F. Pajak dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī`ah 

  “Dalam Islam adanya suatu kebijakan pemerintah ialah untuk mencapai tujuan 

utamanya maslahah. Menurut bahasa maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah yang berarti mendatangkan 

kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan.”94 Kemaslahatan dapat terwujud 

dengan adanya penjagaan dari nilai Maqāṣid al-Sharī`ah. 

  Maqāsid al-Sharī`ah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni Maqāsid dan Sharī`ah. 

Maqāṣid adalah bentuk jamak Maqāshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, shariah 

berarti jalan menuju sumber air atau bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok 

kehidupan.95 Secara termonologi ada beberapa pengertian Maqāṣid al-Sharī`ah yang 

dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain : Menurut al-Imam Al-Syathibi Maqāṣid al-

Sharī`ah merupakan tujuan Sharī`ah yang lebih memperhatikan kepentingan 

umum.“Penekanan makna Maqāṣid al-Sharī`ah yang dilakukan oleh al-Imam Al-Syathibi 

secara umum merujuk dari kandungan ayat-ayat A-Qur’an yang menjelaskan hukum-

hukum Tuhan mengandung kemaslahtan.”96 

  “Sedangkan menurut Imam al-Ghazali Maqāsid al-Sharī`ah yaitu penjagaan 

terhadap maksud dan tujuan Sharī`ah (dien, nafs,‘aql dan maal) sebagai upaya mendasar 

untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong 

terjadinya“kerusakan. 

  “Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjahui kerusakan di dunia dan akhirat, 

para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus 

diperhatikan.“Adapun lima usnur pokok tersebut terdapat pada Maqāsid al-Sharī`ah atau 

yang dikenal dengan al kulliyat al-khamsah antara lain:”97 

 

1. Penjagaan atau perlindungan terhadap agama (hifẓu din) 

  Untuk menegakkan hukum agama. Islam, maka mewajibkan untuk beriman, 

terutama rukun iman yang enam dan menshariatkan hukum-hukum yang berkaitan 

dengan hukum Islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan 

kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam 

beribadah sebagaimana yang termuat dalam al-Qur’an Surat al Baqarah ayat 256: 
 ِ
ه

 بِاللّٰ
ۢ
يُؤْمِنْ وْتِ وا

ُ
اغ

َّ
فُرْ بِالط

ْ
ك نْ يَّ ما

ا
ِ ْۚ ف

ي 
ا
غ
ْ
دُ مِنا ال

ْ
ش نا الرُّ يَّ با دْ تَّ

ا
يْنِۗ ق ِ

اها فِى الد  را
ْ
 اِك

ا
 لَ

ا
اما ل  انْفِصا

ا
قٰى لَ

ْ
وُث

ْ
ةِ ال عُرْوا

ْ
كا بِال مْسا دِ اسْتا قا

ا
ُ ف

ه
اللّٰ ا وۗا ها

لِيْمٌ  مِيْعٌ عا  سا

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang 

benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah 

sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata tagut disebutkan untuk setiap yang 

melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap 

 
94 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43. 
95Asrafi Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 

78. 
96Ibid. 66. 
97Ibid. 61. 
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hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani 

dinamakan tagut.” (Q.S. Al-Baqarah, 256).98  

  Dalam surat al-Baqarah ayat 256 menjelaskan bahwa setiap manusia 

membutuhkan agama secara mutlak sebagai pegangan hidup.“Sehingga agama 

menempati posisi urutan pertama karena keseluruhan ajaran mengarah manusia untuk 

berbuat sesuai dengan kehendak-“Nya. 

2. Penjagaan atau perlindungan terhadap jiwa (hifẓu nafsi) 

  Agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 

termasuk dalam hal mengatur hak-hak asasi manusia secara keseluruhan dan mendalam. 

Islam mengaturnya dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-

hak tersebut. Hak yang penting untuk dilindungi dan paling utama diperhatikan dalam 

Islam hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan 

kemuliaanya. Sebagai contoh  jiwa manusia harus betul-betul dilindungi hak-haknya 

adalah disituasi kondisi pandemic Covid 19 yang terjadi di tahun 2019 sampai sekarang 

ini dengan pemerintah menerapkan aturan yang sangat ketat agar selalu menjaga 

Kesehatan dengan menerapkan 3 M (Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga 

jarak). Ini wujud dari upaya dalam rangka menjaga jiwa manusia ditengah pandemic 

Covid 19.  

  Berkenaan dengan hifẓu an nafs, Ibnu Taimiyyah memberikan dalil al Qur’an 

yang mendukung agar manusia dapat memelihara jiwanya. Ayat al Qur’an  yang ia 

gunakan sebagai  bukti bahwa memelihara jiwa merupakan keharusan agama. 

Sebagaimana al-Qur’an surat al-Furqan  ayat 68. 
 ِ
ق  حا

ْ
 بِال

َّ
ُ اِلَ

ه
ما اللّٰ رَّ تِيْ حا

َّ
فْسا ال  النَّ

وْنا
ُ
قْتُل  يا

ا
لَ را وا

ا
خ
ٰ
هًا ا

ٰ
ِ اِل

ه
عا اللّٰ  ما

دْعُوْنا  يا
ا

ذِيْنا لَ
َّ
امًا ِۙ               وال

ا
ث
ا
قا ا

ْ
ل لِكا يا

ٰ
لْ ذ فْعا نْ يَّ ما  وا

زْنُوْناْۚ  يا
ا

لَ   وا

  Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak 

membunuh  jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, 

dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.” (Q.S 
99Furqan: 68)-al 

 

  “Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat, kifarat bagi orang yang 

dengan sengaja melakukan pembunuhan dan menyiksa tubuh.”Semuanya adalah untuk 

menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa. 

 

3. Memelihara atau melindungi terhadap akal (hifẓu aql). 

  “Akal merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar, cahaya mata hati dan media 

kebahagiaan manusia dunia akhirat, dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, 

dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dengan manusia 

sempurna dari makhluk lainnya.”Oleh karena itu memberikan tuntunan agar setiap 

manusia selalu menjaga dan melindungi akal pikiranya tetap sehat  dan selalu berpikir 

jernih. Sehingga yang membedakan manusia dengan makhluk Allah Swt.  lainnya 

terletak pada akalnya. Allah berfirman dalam surat al-Isra’ ayat 70 

 
98Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House, VII, 2014), 25. 
99Ibid., 68. 
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نٰهُمْ عَ 
ْ
ل ضَّ

َ
بٰتِ وَف ِ

ي 
َّ
نَ الط ِ

نٰهُمْ م 
ْ
ق بَحْرِ وَرَزَ

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نٰهُمْ فِى ال

ْ
دَمَ وَحَمَل

ٰ
ا بَنِيْ ا

َ
مْن رَّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
نْ  ول مَّ ِ

ثِيْرٍ م 
َ
ى ك

ٰ
ل

        
ا

ضِيْلً
ْ
ا َف

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
                                                                                        خ

 Sesungguhnya, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di 

darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan 

Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan 

yang sempurna. (Q.S al-Isra’: 70).100 
 

4. Memelihra atau melindungi terhadap harta (hifẓu mal) 

  Dalam memelihara harta, Islam mengajarkan agar dalam memperoleh harta harus 

memperhatikan faktor yang halal lagi baik dan “mengharamkan mencuri, menipu,  dan 

menghindari memakan riba, yang dapat  merusak harta baik milik sendiri maupun milik 

orang lain. Untuk memperoleh harta Islam mensyaratkan untuk usaha-usaha dengan cara 

yang halal. Karena harta merupakan salah satu kebutuhan inti kehidupan seseorang, 

dimana manusia tidak bisa lepas dari adanya harta apalagi harta yang diperoleh untuk 

dikonsumsi yang berdampak langsung dengan  aliran darah manusia dan berimplikasi 

dengan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Allah “berfirman dalam surat 

al-Kahfi ayat 46.” 

 

 
 
ا
ما ا

ا
يْرٌ ا

ا
خ ابًا وَّ وا

ا
كا ث ِ

ب   را
يْرٌ عِنْدا

ا
لِحٰتُ خ بٰقِيٰتُ الصه

ْ
ال  وا

ْۚ
ا نْيا يٰوةِ الدُّ حا

ْ
 ال

ُ
ة  زِيْنا

نُوْنا با
ْ
ال الُ وا

ا ْ
 لم

ً
 لَ

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang 

abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadi harapan. (Q.S. al-Kahfi: 46).101 

 

5. Memelihara atau melindungi terhadap  keturunan (hifẓu nasl) 

  “Harta benda dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia yang fana ini. Itulah 

perumpamaan mengenai harta benda dan anak-anak dalam menjalani kehidupan di 

dunia“ini. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Anfaal ayat 28 

مْ 
ُ
دُك

ا
وْلَ

ا
ا مْ وا

ُ
ك
ُ
ال مْوا

ا
ا ا ما نَّ

ا
ا ا

ْٓ
مُوْ

ا
اعْل ظِيْمٌ وا جْرٌ عا

ا
 ا
ْٓ
هٗ ا عِنْدا

ه
نَّ اللّٰ

ا
ا  ِۙوَّ

ٌ
ة  ࣖفِتْنا

Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan  

sesungguhnya  di sisi Allah ada pahala yang besar. (Q.S. al-Anfaal:28)102 

 

  “  Islam sangat menjamin perhatian kehormatan manusia dengan memberikan 

perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada 

hak asasi“manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat 

dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan seperti masalah zina, masalah 

menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah qażaf. 

 
100 Ibid., 70. 
101 Ibid..70. 
102 Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, al-Mizan Publishing House Cet. VII, 2014), 
28. 
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BAB III 

UMKM MUSLIM KOTA PASURUAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan Serta Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Pasuruan 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

   Kota Pasuruan berada di tengah wilayah Kabupaten Pasuruan dengan sebelah 

utara berbatasan langsung dengan selat Madura. Secara astronomis Kota Pasuruan 

berada7o35-7o45 Lintang Selatan dan 112o45-112o55 Bujur Timur  yang tepat dijalur 

utama transportasi  dan perdagangan Surabaya-Bali, yang menjadikan Kota Pasuruan 

dengan luas  wilayah 36.58 km2 atau sekitar 0,07 persen luas Jawa Timur ini cukup 

strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. 

   Sedangkan secara geografis, Kota Pasuruan  berada di jalan utama pantai utara 

yang menghubungkan ulau Jawa dan Bali di persimpangan jalur regional Surabaya-

Probolinggo- Malang. Kota ini berjarak 60 km dari Surabaya Ibu Kota Propinsi Jawa 

Timur dan 335 km sebelah barat laut Kota Denpasar. Posisi yang strategis ini merupakan 

modal menuju prospek ekonomi yang besar. Ketinggian wilayahnya rata-rata hanya 4 

meter diatas permukaan air laut, dimana wilayah tepografinya melandai dengan 

kemiringan 0-1% dari selatan ke utara sehingga kota ini sering dilanda banjir di musim 

penghujan. 

   Wilayah administrasi pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat Kecamatan  

yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo, dan Gadingrejo,  Hampir 50% wilayah 

keempat kecamatan di Kota Pasuruan dipergunakan untuk pemukiman. Sementara itu 

sisanya merupakan lahan tanah sawah yang potensial untuk usaha bidang pertanian 

terutama tanaman padi. Khusus untuk wilayah  Kecamatan Bugul Kidul, selain 

berpotensi sebagai lahan pertanian sebagian wilayahnya yang berupa pantai berpotensi 

untuk usaha di bidang Perikanan seperti tambak garam. Sejak keluarnya Perda Nomor 

10 Tahun 2022  tentang perubahan status desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah 

statusnya menjadi kelurahan. Jumlah kelurahan-kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 

34 kelurahan yang terbagi pada 4 (empat) kecamatan yang meliputi kecamatan 

Panggungrejo, Purworejo, Gadingrejo, dan Bugul Kidul. Adapun perkembangan jumlah 

penduduk Kota Pasuruan 3 (tiga) tahun terakhir: 
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Tabel. 3.1 

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan pada 30 Agustus 2022   

menurut Jenis Kelamin1 

No.  Jenis Kelamin Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 

2019 2020 2021 

1. Laki-laki 99.403 104.046 104.788 

2. Perempuan 101.019 103.960 104.740 

 Jumlah 200.422 208.006 209.528 

 

   Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, maka wilayah administrasi kota 

Pasuruan hanya meliputi 3 (tiga) kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan perda 

yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahnya Kecamatan 

Panggungrejo, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Purworejo, 

Gadingrejo, dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini 

tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.2 Adapun jumlah 

kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan yang terbagi di 4 (empat) kecamatan 

meliputi: 

Tabel. 3.2 

Jumlah Kelurahan di Kota Pasuruan3 

No. Kecamatan  Kelurahan Nama Kelurahan 

1. Bugul Kidul 6 Kelurahan 1. Kepel 

2. Blandongan 

3. Tapaan 

4. Bakalan 

5. Krampyangan  

6. Bugul Kidul 

2. Gadingrejo 8 Kelurahan 1. Bukir 

2. Gadingrejo 

3. Gentong 

4. Karangketug 

5. Krapyakrejo 

6. Petahunan 

7. Randusari  

8. Sebani 

3.  Panggungrejo 13 Kelurahan 1. Bangilan 

2. Bugul Lor 

 
1  Sumber data, Badan Pusat Statistik, Kota Pasuruan, 26 Agustus 2022 
2 Aplikasi SiDuta Kota Pasuruan, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 
3 Sumber data, Badan Pusat Statisti, Kota Pasuruan, 27 Agustus 2022 
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3. Kebonsari 

4. Mandaranrejo 

5. Mayangan  

6. Ngemplakrejo 

7. Panggungrejo 

8. Pekuncen 

9. Petamanan 

10. Tambakan 

11. Trejeng 

12. Karanganyar 

13. Kandangsapi 

4 Purworejo 7 Kelurahan 1. Kebonagung 

2. Pohjentrek 

3. Purutrejo 

4. Purworejo 

5. Sekargadung 

6. Tembokrejo 

7. Wirogunan 

Sumber: Data BPS Kota Pasuruan 2022 

Visi  dan Misi Kota Pasuruan 

Visi 

Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya, dan 

harmoni warganya (Madinah) 

Misi  

1. Mempercepat Pertumbuhan  dan Ketahanan Ekonomi berbasis Potensi local untuk 

Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan. 

2. Membangun Kota yang Indah  dan Nyaman melalui Konektivitas  Infrastruktur 

Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan 

3. Memantabkan Kehdupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal 

Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata. 

4.  Transpormasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat melalui Digitalisasi  

5. Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif. 

2. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan 

   Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan awalnya menjadi satu bagian dengan 

dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan. Namun pada 

tahun 2017, dipecah karena difokuskan untuk membawahi usaha mikro, kecil dan 

koperasi, maka sejak saat itu telah berdiri sendiri UKM dan koperasi. Dinas Koperasi 

dan UKM memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemrintahan daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menegah yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Pasuruan ini berlokasi di tengah wilayah Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jalan 

Supriyadi Nmor 25 telp. (0343) 421615 
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Gambar 3.1 

Peta Jabatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan Tahun 20224 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Sumber data diakses dari Si Duta Kota Pasuruan tanggal 30 Agustus 2022 
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Berdasarkan gambar 3.1. diatas menjelaskan peta jabatan/susunan struktur organisasi 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Pasuruan mempunyai fungsi (a) perumusan kebijakan teknis 

bidang koperasi dan usaha mikro, (b) penyusunan perencanaan bidang koperasi dan 

usaha mikro, (c) pelaksanan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, (d) pembinaan, 

koordinasi, penendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan usaha 

mikro, (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan usaha mikro, dan (f) 

pelaksanaan kegiatan ketatausahan Dinas Koperasi dan UKM, pembinaan terhadap Unit 

Pelaksana Teknis Koperasi dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.5  

  Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan 

bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalan rangka pelaksanaan tugas serta 

mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat 

daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat. Secara lebih rinci dapat 

dijabarkan sebagai berikut: (a) Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas 

Koperasi dan UKM, (b) memimpin peyelengaraan urusan bidan koperasi dan usaha 

mikro dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Koperasi dan UKM, (c) memimpin 

evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Koperasi dan UKM (d) 

mengendalikan dan mengarahkan pengunaan sumber daya manajemen pada dinas Dinas 

Koperasi dan UKM, (e) melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan organisasi 

perangkat daerah instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat, dan (f) 

melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

  Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan 

program dan penyelengaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan 

administratif. Diantaranya: (a) membantu Kepala Dinas untuk mengkoordinasikan 

pembahasan substansi kebiakan teknis yang disiapkan oleh bidang, (b) membantu 

Kepala Dinas dalam pengendalian monitoring, dan pencapaian target bidang, (c) 

membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang, (d) membantu Kepala Dinas dalam 

rangka pengelolaan sumber daya manjemen dan (e) melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

  Subbagian penyusunan program dan keuangan bertugas untuk menyusun rencana 

kerja sub bagian, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Koperasi 

dan UKM, menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM, menyiapkan bahan 

penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM, menyiapkan bahan dan 

menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

 
5 Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi 

dan UKM. 
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a. Koperasi dan UMKM 

   Dalam kehidupan kita sehari-hari telah kita ketahui bersama bahwa koperasi 

merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya 

dijamin oleh Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Untuk 

itu kita sebagai bangsa Indonesia dalam membangun perekonomian rakyat yang 

berazaskan kekeluargaan yang diwadahi oleh koperasi. Meskipun demikian koperasi 

sebagai soko guru perekonomian, namun dalam prakteknya keadaan koperasi tidak 

lebih maju dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya, karena pada umumnya 

masyarakat kurang memahami tentang kegiatan usaha koperasi sehingga banyak 

orang yang memilih bentuk perusahaan perseorangan dan perseroan. Padahal bentuk 

usaha ini memerlukan modal yang tidak sedikit dibandingkan dengan modal 

berkoperasi yang dimiliki dan dimodali bersama. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa  

peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dalam peningkatan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) patut diapresiasi mengingat  di Kota Pasuruan  

UMKM merupakan pelaku ekonomi yang paling dominan, akan tetapi tidak 

berbanding lurus dengan aproduktifitas yang adicapai per satuan  unit UMKM. 

aaaaaKegiatana akemitraan merupakan salah satu sasaran dari program 

pemberdayaan UMKM yang adifasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Pasuruan dan amerupakan bentuk kerja sama antar pelaku usaha dengan 

memperhatikan prinsip saling amemerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. Dengan aadanya kegiatan akemitraana, UMKM diharapkan 

memiliki peluang untuk amemperoleh informasi ataupun sumberdaya yang dapat 

membantu amengembangkan UMKM yang sedang digeluti. aaaaa 

   Pada umumnya arelasi atau hubungan antara manusia akan selalu melibatkan 

modal sosiala, dalam hal ini akegiatan kemitraan merupakan salah satu bentuk relasi 

antara pelaku ausaha.  Modal sosial merupakan muatan solidaritas semua fihak ayang 

merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam sebuah relasi atau ahubungan, 

lebih khususnya adalah pengelolaan kemitraan. Konsep amodal sosial sendiri 

berangkat dari pemikiran bahwa manusia adalah asebagai mkhluk sosial, dimana 

manusia tidak dapat amenyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi tanpa 

bantuan dari orang lain. Karena itu diperlukan kebersamaan dan kerja sama  antara 

individu maupun antar kelompok manusia. Adapun perkembangan pelaku (Usaha 

Mikro) di Kota Pasuruan. 
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Tabel 3.3 

Pertumbuhan Usaha Mikro Per Desember 20216 

 

No. Tahun Jumlah Usaha Mikro Keterangan 

1 2018 5.470 Perkembangan UMKM Kota 

Pasuruan per Desember 

2021 

 

2 2019 5.550 

3 2020 6.020 

4 2021 6.045 

  

  Dari gambaran umum tersebut di atas dapat dietahui bahwa jumlah pelaku 

UMKM yang ada di Kota Pasuruan berjumlah sebanyak 6.045 pedagang yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan signifikan pada masa pandemi Covid 19. Jumlah 

UMKM Per 31 Desember 2018   sebanyak 5470 dengan rincian hasil update data 

UMKM Tahun 2018,  5447 dan data yang belum masuk sebanyak 103. Adapun 

jumlah UMKM per 31 Desember 2019 sebanyak 5.550 dengan kondisi jumlah 

UMKM yang dilatih dan dibina  sebanyak 332 UMKM,  yang mendaftar OSS 

sejumlah 113 UMKM, dan UMKM yang mengikuti Program SEHAT 2019 sebanyak 

25 UMKM. Sedangkan jumlah UMKM per 31 Desember 2020 sebanyak 6.020 

dengan kondisi UMKM yang mengikuti program SEHAT 2020 sebanya  25 UMKM. 

Dengan demikian UMKM Per 31 Desember 2021 sebanyak 6.045 UMKM. 

 

Tabel 3.4 

Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Purworejo7 

 

No Uraian/Kelurahan  Jumlah 

Data 

Jenis Usaha 

Jasa Industri Perdagangan 

1 Purworejo 344 24 170 150 

2 Wirogunan 28 4 16 8 

3 Purutrejo 41 6 15 20 

4 Tembokrejo 237 18 14 205 

5 Sekar Gadung 136 18 23 108 

6 Kebon Agung 63 5 23 26 

7 Pohjentrek 261 14 20 209 

Jumlah Kecamatan 

Purworejo 

1.110 103 281 726 

 

 

 

 

 
6 Dinas Koperasi dan UKM. Perkembangan UMKM Kota Pasuruan, Pasuruan diakses tanggal 30 

Agustus 2022 
7 Dinas Koperasi dan UKM. Perkembangan UMKM Kota Pasuruan, diakses tanggal 30 Agustus 2022 
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Tabel 3.5 

Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Bugul Kidul8 

 

No Uraian/Kelurahan  Jumlah 

Data 

Jenis Usaha 

Jasa Industri Perdagangan 

1 Krampyangan 345 89 17 239 

2 Kepel 218 3 49 166 

3 Bugul Kidul 290 8 8 274 

4 Blandongan 168 9 13 146 

5 Tapaan 199 30 20 149 

6 Bakalan 438 65 34 339 

Jumlah Kecamatan 

Bugul Kidul 

1.658 204 141 1.313 

 

 

Tabel 3.6 

Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Panggungrejo9 

 

No Uraian/Kelurahan  Jumlah 

Data 

Jenis Usaha 

Jasa Industri Perdagangan 

1 NgemplakRejo 225 12 30 183 

2 Bangilan 81 3 3 76 

3 Pekuncen 77 8 3 66 

4 Tambaan 248 8 2 238 

5 Panggungrejo 103 6 3 94 

6 Petamanan 49 9 3 37 

7 Bugul Lor 204 25 3 176 

8 Mayangan 133 0 127 6 

9 Mandaran Rejo 101 23 7 71 

10 Trajeng 121 5 10 106 

11 Karang Anyar 121 28 5 88 

12 Kebonsari 347 8 15 324 

13 Kandangsapi 100 2 0 98 

Jumlah Kecamatan 

Panggungrejo 

1.910 136 211 1.563 

 

 

 

 

 
8 Ibid. 
9 Ibid. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  88 

 

 
 

Tabel 3.7 

Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Gadingrejo10 

 

No Uraian/Kelurahan  Jumlah 

Data 

Jenis Usaha 

Jasa Industri Perdagangan 

1 Gentong 170 25 28 117 

2 Gadingrejo 233 48 16 169 

3 Karangketug 211 29 28 154 

4 Bukir 92 10 49 33 

5 Krapyakrejo 107 9 8 90 

6 Petahunan 236 24 94 118 

7 Sebani 88 10 13 65 

8 Randusari 230 5 109 116 

Jumlah Kecamatan 

Gadingrejo 

1.367 160 345 862 

 

Tabel 3.8 

Data Keseluruhan UMKM Tahun 2021 Kota Pasuruan11 

No Uraian/Kecamatan Jumlah 

Data 

Jenis Usaha 

Jasa Industri Perdagangan 

1 Purworejo 1.110 103 281 726 

2 Bugul Kidul 1.658 204 141 1.313 

3 Panggungrejo 1.910 136 211 1.563 

4 Gadingrejo 1.367 160 345 862 

Jumlah  6.045 603 978 4.464 

 

Dari tabel di atas tentang rekap data UMKM Kota Pasuruan yang tersebar di 4 

kecamatan berjumlah 6.045. Diantaranya jumlah Usaha Mikro di kecamatan Purworejo 

sebanyak 1110 yang terdiri dari 103 di bidang jasa, 281 di bidang industri dan 726 di 

bidang perdagangan. Kecamatan bugul kidul sebanyak 1.658 yang terdiri dari 204 di 

bidang jasa, 141 di bidang industri dan 1313 di bidang perdagangan. Kecamatan 

panggungrejo sebanyak 1.910 yang terdiri dari 136 di bidang jasa, 211 di bidang 

industri dan 1.563 di bidang perdagangan. Sedangkan di Kecamatan Gadingrejo 

sebanyak 1.367 yang terdiri dari 160 di bidang jasa, 345 di bidang industri dan 862 di 

bidang perdagangan.  

Maka untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan 

mampu mrenumbuhkan modal sosial dalam fasilitas kegiatan kemitraan, akan 

diidentifikasi indikator kontekstual yang relevan dengan modal sosial, yaitu: Trust 

(kepercayaan), norma atau peraturan, partisifasi dalam jaringan, dan resiprositas. 

Gejala-gejala tersebut akan diterapkan dalam konteks kegiatan kemitraan yang 

 
10 Ibid 
11 Ibid 
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difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Oleh karena itu, Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Pasuruan akan menelusuri setelah mengidentifikasi gejala-

gejala diatas. 

1) Trust (Kepercayaan) 

   Trust (kepercayaan) sebagai salah satu elemen dari modal sosial tidak bisa 

berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme-

mekanisme tertentu seperti pembentukan jaringan kerja sama atau misalnya lebih 

khusus lagi dengan dengan bentuk Kerjasama kemitraan usaha. Dalam konteks 

hubungan kemitraan, kepercayaan bisa menjadi faktor pendukung agar 

memudahkan pelaku usaha yang bermitra dalam melakukan alih informasi 

ataupun sumber daya tertentu. Karena dalam hubungan kemitraan yang baik 

semua pihak harus mau membuka informasi maupun sumberdaya yang dimiliki 

kepada mitra usahanya. 

   Lendra dan Andi, mengatakan bahwa kepercayaan merupakan azas dalam 

kesepakatan kemitraan. Pada penyajian data dapat dilihat bahwa tingkat 

kepercayaan pada fasilitas kegiatan berada pada tingkatan sedang hingga tinggi, 

yaitu 35% pada tingkatan sedang, dan 55% pada tingkatan tinggi dan pada 

tingkatan rendah hanya 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kegiatan 

kemitraan mendapatkan apresiasi yang positif dari pesertanya.12 

   Sedangkan reputasi indivdu dalam hal ini ini pelaku usaha yang menjadi 

mitra merupakan faktor yang penting terhadap trust. Jika melihat kegiatan 

kemitraan yang di fasilitasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan, dimana 

pelaku usaha yang dituju sebagai mitra memiliki keunggulan-keunggulan tertentu 

pada produknya. Sehingga wajar jika pelaku UMKM Kota Pasuruan 

menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. 

2) Norms (peraturan) 

   Peraturan merupakan salah satu elemen penting dalam modal sosial. Norma 

atau peraturan dalam modal sosial sangat penting dalam membantu efektivitas 

kegiatan organisasi. Selain itu peraturan yang adil dan jelas dapat memperkuat 

modal sosial. 

   Dalam konteks hubungan kemitraan, peraturan merupakan landasan bagi 

para peserta kegiatan kemitraan dalam mengambil tindakan, selain itu dengan 

adanya peraturan yang jelas diharapkan tidak ada satu pihak yang mendominasi 

pihak lain. Untuk menghindari hal tersebut  di jelaskan dalam undang-undang No. 

20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa pihak yang bermitra mmemiliki kedudukan 

hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Dalam 

Standard Operating, Procedures (SOP) fasilitas kegiatan kemitraan dan Undang-

Undang No.20 tahun 2008  tentang UMKM menjadi dasar hukum kegiatan. 

   Pola kemitraan tertuang dalam undang-undang No.20 tahun 2008 tentang 

UMKM berupa anti-plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, 

 
12 Lendra dan Andi,”Peran modal Sosial  (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian”, Forum 

Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 26, No.1, 32-43. 
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distribusi dan keagenan serta bentuk-bentuk kemitaraan yang lain, seperti bagi 

hasil, kerja sama operasional, usaha patungan, dan outsourching. Dari pola 

kemitraan yang telah disebutkan Sebagian besar merupakan pola kemitraan antar 

UMKM dengan usaha besar. Disamping itu disebutkan bahwa Pemerintah daerah 

mewujudkan kemitraan antar UMKM. Namun tidak dijelaskan lebih terperinci 

mengenai pola kemitraan UMKM. Maka dari itu untuk menciptakan hubungan 

kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara UMKM 

diperlukan pola kemitraan yang jelas. Dimana peraturan yang jelas dan adil bisa 

menjadi nilai tambah terhadap modal sosial. 

3) Partisipasi Jaringan 

   Kegiatan ini merupakan salah satu elemen penting dalam modal sosial. 

Mawardi, menjelaskan modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada 

dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut 

membangun jaringan. Dalam konteks jaringan hubungan kerjasama kemitran 

yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan, fihak yang ikut 

terlibat, yaitu pelaku UMKM dan dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM. 13 

   Jaringan dalam hal ini memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, 

serta memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Dalam 

jaringan hubungan kerjasama kemitraan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Pasuruan, terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku UMKM 

Kota Pasuruan dengn pelaku UMKM dari kota lain serta Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Pasuruan dengan dinas terkait dari kota mitra yang dituju. Pelaku 

UMKM untuk bisa mendapatkan fasilitas kegiatan kemitran harus memenuhi 

kreteria-kreteria tertentu yaitu: 

a) Produk yang dihasilkan adalah benar-benar buatan sendiri; 

b) Sudah memiliki ijin usaha; 

c) Poduk yang dihasilkan jelas-jelas berkualitas. 

   Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh pelaku UMKM Kota Pasuruan 

jika ingin mendapatkan fasilitas kegiatan kemitraan. Karena dengan terpilihnya 

peserta kegiatan kemitraan berdaarkan kriteria tertentu diharapkan agar nantinya 

tercipta hubungan timbal balik dengan mitranya, serta kedua belah pihak yang 

melakukan hubungan kemitraan tidak saling mendominasi atau merasa dirugikan 

dalam relasi tersebut.  

   Selain itu, pihak lain yang ikut terlibat dalam kegiatan kemitraan adalah 

dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Dimana dinas 

koperasi sebagai fasilitator atau jika dianalogikan adalah sebgai jembatan 

penghubung antara pelaku UMKM Kota Pasuruan dengan pelaku UMKM lain 

dalam menjamin hubungan kemitraan. Dalam Perwali Nomor 60 tahun 2011 

tentang tugas pokok dan fungsi dinas koperasi tepatnya pada pasal 14 point J, juga 

dijelaskan bahwa seksi pemberdayaan UMKM memiliki tugas “menyiapkan 

 
13 Mawardi, M.J. Peranan Social Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Pengembangan 

Masyarakat Islam, Vol.3,  No.2. 2007, 45-47. 
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koordinasi dan fasilitas dalam upaya penyediaan sumber dana dan syarat 

pemenuhan dana srta kemitraan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

4) Resiprositas 

   Dalam sebuah relasi atau hubungan yang melibatkan modal sosial, biasanya 

cenderung diwarnai dengan Tindakan saling tukar kebaikan. Dalam konteks 

hubungan kemitraan. Recipricity ditandai dengan adanya saling tukar informasi 

atau sumberdaya tertentu untuk membantu pelaku usaha yang bermitra dalam 

mengembangkan usahanya. 

   Dalam konteks modal sosial, Mawardi menjelaskan bahwa pola  pertukaran 

yang dimaksud tidak dilakukan dengan resiprokal seketika seperti halnya dalam 

proses jual beli , melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka Panjang. 

Jika dilihat dalam konteks  kegiatan kemitraan  antar UMKM yang difasilitasi oleh 

dinas Kota Pasuruan, dimana pelaku UMKM  Kota Pasuruan  yang ikut dalam 

kegiatan kemitraan melakukan alih teknologi atau teknik produksi, serta perluasan 

akses pemasaran dengan mitranya dapat dikatakan adalah hubungan kemitraan 

dalam jangka pendek. Dimana pola pertukaran yang dimaksud terjadi pada saat 

kegiatan  berjalan. 

b. UMKM  Muslim Unggulan Kota Pasuruan 

  Dalam Penelitian ini  peneliti mengambil 60 UMKM Muslim di Kota Pasuruan  

yang dijadikan sampel sebagai informan dalam penggalian data kepatuhan Wajib 

Pajak. Pada kajian tersebut hanya sekitar 11 UMKM Muslim yang dinotifikasikan 

dalam penulisan disertasi ini, mengingat dari 60 UMKM Muslim yang diwawancarai 

ada 11 UMKM Muslim yang termasuk kategori UMKM Muslim yang unggul dan 

tidak mengalami goncangan karena pengaruh pandemic Covid 19 pada 2 (dua) tahun 

terakhir. Adapun kreteria UMKM Muslim yang dimaksud adalah: 

a) Tetap bertahan pada dikondisi pandemik dengan dibuktikan omzet yang diperoleh 

-+ 5-10 juta rata-rata/hari. 

b) Selalu melakukan pelaporan pembayaran wajib pajak tahunan 

c) Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan meskipun hampir 

semua UMKM Muslim kondisinya mengalami kesulitan keuangan karena 

pandemik Covid 19.14 

  Pemasaran penjualan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

makanan dan minuman (mamin) di Kota Pasuruan terus diperluas. Pemkot Pasuruan 

menargetkan produk UMKM dari kota santri bisa di supply ke kota-kota ritel modern 

mulai tahun 2022 ini penjajakan kerja sama dan kurasi produk bahkan sudah mulai 

berjalan. 

  Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan Yanuar Afriansyah 

mengatakan, bahwa jumlah pelaku UMKM memang cukup banyak. Bahkan bisa 

dikatakan sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Kota 

 
14 Dinas Koperasi dan UMKM, Wawancara, Kota Pasuruan tanggal, 25 Agustus 2022 
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Pasuruan. Jumlahnya saat ini mencapai 3.661 UMKM, sebagian sudah menerapkan 

pemasaran digital.15 

  Perluasan tersebut, dilakukan dengan memfasilitasi pelaku UMKM untuk bisa 

menembus pemasaran produknya melalui toko-toko ritel  modern yang tengah 

berkembang. Sehingga peluang penjulan produk mereka lebih pasti dan mampu 

menciptakan iklim usaha yang stabil. 

  Bapak Walikota Pasuruan Syaifullah Yusuf dan Wakil Walikota Adi Wibowo 

Kota Pasuruan mencanangkan tagline “ Kota Madinah” untuk Kota Pasuruan  selama 

masa kepemimpinan mereka. Tagline ini merupakan  akronime  dari visi mereka “ 

Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni Warganya”. Gus Ipul sapaan 

Walikota Pasuruan mengatakan kedepannya Kota Pasuruan ingin menjadi kota yang 

berkontribusi  terhadap kemajuan Jawa Timur  sebab, saat ini beberapa pekerjaan 

rumah Kota Pasuruan  masih menjadi beban Propinsi Jawa Timur, angka 

pengangguran dan kemiskinan di Kota Pasuruan masih diatas rata-rata Jawa Timur. 

Juga indikasi lain seperti akses air bersih dan sanitasi.   

  Pada penelitian ini dipilih 11 (sebelas) informan pemilik UMKM Muslim 

unggulan yang tahan terhadap badai krisis ditengah pandemik covid 19 dari 40 

(empat puluh) informan pelaku UMKM Muslim di wilayah Kota Pasuruan, 

dikarenakan dengan konsisten melakukan aktivitas produksi secara berkelanjutan dan 

omset mencapai rata-rata     5-10 juta/hari serta kemanfaatan usaha tersebut seperti 

halnya menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. UMKM Muslim 

tersebut antara lain (tujuh) orang dari pemilik usaha yang bergerak dibidang fashion 

yaitu Kaffah, Batik Tulis Inayah, Mita Collection, Batik Sekarwangi, Sahabat 

Collection, Griya Muslimah Al-Mira,dan Sobari Tailor. Disamping tujuh orang 

dibidang usaha fashion ada 4 (empat) orang pemilik usaha yang bergerak di bidang 

makanan (kuliner) yaitu  Rumah Makan Sakinah, Mokra, Soto Cemara, dan Bakso 

Melati. Pemilihan informan tersebut berdasarkan sektor usaha yang paling banyak 

dijalankan oleh masyarakat Kota Pasuruana, adapun profil UMKM tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1) Toko Kaffah 

   Owner toko Kaffah, Bapak Gustino Cahyani, menjelaskan keberadaan 

UMKM muslim sudah dari tahun 2018 yang awalnya bergerak diproject baju koko 

untuk produk Pesantren dan sekarang mengembngkan ke retail dengan menjual 

secara online dan offline. 

   Sudah ada beberapa toko retail Kota Pasuruan yang menyediakan baju koko 

selain dikota Pasuruan juga tersedia juga di luar kota pasuruan. Lebih lanjut Bapak 

Gustino menuturkan  keberadaan Kaffah sendiri sudah bisa mempekerjakan  19 

orang diantaranya anak-anak milenial baik dibidang design, penjahit, dan sablon. 

Untuk pemesarannya sudah dua tembus luar negeri yaitu Amerika dan juga 

beberapa kota di Indonesia antara lain Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya. 

 
15  Ibid. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  93 

 

 
 

   UMKM Muslim Kaffah disamping produksi baju koko juga memproduksi 

busana Muslimah dari nol, jadi belikainnya sebagai bahan bakunya  toyogu yang 

sangat dingin khususnya di Kota Bandung dan kota lainnya, dan di desain oleh 

Kaffah sendiri. 

   Selain baju koko Kaffah juga memproduksi  kaos Warm dengan 

mengangkat tema Pasuruan Kota Madinah, agar dari kaos  tersebut  juga mampu 

mempromosikan Kota Pasuruan ke daerah lain. 

   Omset setiap bulannyapun bisa menghasilkan puluhan juta dari penjual 

retail-maupun online, dan saat ini UMKM Muslim Kaffah sekarang ini fokus 

sedang membuat desain baju koko dan busana Muslimah untuk persiapanbulan 

Ramadhan dengan meproduksi barang sebanyak-banyaknya. Untuk 

mengantisipasi tingginya permintaan dan persiapan mendorong penjualan di 

beberapa retail yang bekerjasama dengan UMKM Muslim Kaffah. Omset Kaffah 

dalam Usahanya omset yang diterima per bulannya sebesar ± 28 juta (duapuluh 

delapan juta rupiah).16 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  1.680.000,- (Satu 

juta enamratus delapan puluh ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 

28.000.000,-) x 12 bulan. 

2) Batik Tulis Sari Inayah Kota Pasuruan 

   Batik Tulis merupakan toko batik tulis yang terbuat dari jenis kain linen 

berlokasi di Kota Pasuruan. Owner batik tulis Ibu Sari Inayah, yang menawarkan 

berbagai macam jenis kain dan motif batik khas Indonesia dan berbagai daerah di 

Provinsi Jawa Timur. Batik tulis di buat untuk pria dan wanita  tersedia di toko 

Inayah  dengan  berbagi jenis  seperti batik tulis formal, batik  lengan panjang dan 

pendek, casual, baik tradisional dan batik modern, batik tulis sogan, dan batik tulis 

couple. 

   Toko batik tulis Inayah juga menyediakan kebaya, kain batik, kaftan batik, 

batik kombinasi brokat dan batik kombinasi polos. Untuk harga, batik tulis  ini 

dijual relatif murah tergantung dengan jenis, motif, dan kualitas kainnya. Omset  

Batik Tulis Inayah yang diterima per bulannya sebesar  ± Rp. 17 juta,- (tujuhbelas 

juta).17 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  1.020.000,- (Satu 

juta duapuluh ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 17.000.000,-) x 12 bulan. 

3) Mita Collection 

   Ibu Mita Yuanita seorang warga Kota Pasuruan, yang menggeluti usaha 

jahit sejak 25 tahun yang lalu, kecintaan Ibu Mita pada menjahit sejak beliau 

duduk di bangku sekolah menengah, setelah hampir 25 tahun lebih menggeluti 

jahit, bu Mita pada tahun 2016 mengikuti pelatihan keterampilan khusus batik 

yang diadakan oleh Pemerintah Dinas Industri dan Perdagangan Kota Pasuruan, 

setelah mengikuti pelatihan tersebut kurang lebih satu bulan lamanya, Ibu Mita 

 
16  Gustino Cahyani, Wawancara, Pasuruan, 09 September 2022 
17  Inayah, Wawancara, Pasuruan, 09 September 2022 
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akhirnya merambah pada dunia batik khususnya Batik Celup dan usahanya di beri 

nama Mita Collection. Produk yang dihasilkan yaitu kain batik dengan motif celup 

yang didesain sendiri oleh Ibu Mita dan diproduksi di rumahnya yang beralamat 

di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, hingga saat ini usahanya dibantu oleh 3 (tiga) 

orang karyawan untuk proses produksinya dan omset yang diterima per bulannya 

sebesar ± Rp. 19 juta (Sembilanbelas juta Rupiah) 18 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  1.140.000,- 

(Satujuta seratus empat puluh ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 

19.000.000,-) x 12 bulan. 

4) Batik Sekar Wangi Sejati 

   Ibu Siti Winarsih  seorang warga Kota Pasuruan  yang berlokasi di Jalan 

KH. Sarkowi  Tembokrejo Kecamatan Purworejo. Merupakan toko batik yang 

menawarkan berbagai macam jenis kain dan motif batik khas Indonesia  dan 

berbagai daerah  di Provinsi Jawa Timur.  Beliau sudah sepuluh tahun bekerja 

sebagai pekerja sosial, diakhir masa kerjanya beliau ditawari untuk mengikuti 

pelatihan keterampilan usaha yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan. 

Pada saat itu ada berbagai macam pilihan pelatihan keterampilan mulai dari batik 

tulis, batik jumputan, anyaman, accsesoris. Ketertarikan beliau pada pelatihan 

keterampilan batik tulis, setelah mengikuti pelatihan tersebut beliau mendirikan 

usaha bersama kelompok pelatihan. Akan tetapi usaha yang didirikan secara 

kelompok dirasa kurang maksimal karena ketika ada pameran jumlah barang yang 

harus dipamerkan terbatas. Maka dari itu pada tahun 2010 Ibu Siti Winarsih 

mendirikan usaha sendiri tanpa, teman kelompok pelatihan. Seiring dengan 

perkembangan waktu telah mengkaryakan 3 (tiga) orang untuk membantu 

usahanya. Kemudian untuk kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Ibu Siti 

Winarsih mengembangkan usaha hingga rata-rata omset usaha Batik Sekar Wangi 

ini sebesar ± 10 juta (sepuluh juta) per bulan.19 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  600.000,- (Enam 

ratus ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 10.000.000,-) x 12 bulan. 

5) Sahabat Collection  

   Ibu Habibah Nur Asiyah seorang ibu rumah tangga biasa dulunya yang 

sekarang menjadi seorang wirausaha, dengan usahanya yang diberi nama 

Shohibah Collection. Ibu Habibah panggilan akrabnya mengawali usahanya 

bermodalkan mengikuti pelatihan keterampilan yang antar kelurahan yang 

diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Selain mengikuti 

pelatihan yang diadakan oleh Dinkop Bu Habibah juga sering mengikuti pelatihan 

pelatihan yang diadakan secara gratis untuk menambah keahlihan dalam dunia 

fashion. Setelah kurang lebih enam bulan mengikuti berbagai macam pelatihan 

yang berhubungan dengan dunia fashion, tahun 2015 Ibu Habibah mulai 

membuka usaha fashionnya dengan berbagai macam produk mulai dari batik ikat 

 
18  Mita, Wawancara, Pasuruan, 09 September 2022 
19  Siti Winarsih, Wawancara, Pasuruan, 09 September 2022 
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celup, batik ecoprint, baju atasan, hem cowok, blouse, tas, shibori dll. Ibu Habibah 

dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan untuk membantu produksi usahanya dan 

dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jalan  Kartini Bangilan Kota Pasuruan. 

Untuk pemasaran produk fashion melalui media online seperti facebook, 

instagram selain itu juga Ibu Habibah sering mengikuti pameran-pameran yang 

diadakan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Omset yang diterima dari usahanya 

sebesar ± Rp. 15 juta,- (limabelas juta) per bulan.20 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  900.000,- 

(Sembilan ratus ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 15.000.000,-) x 12 

bulan. 

6) Rawon Sakinah Kota Pasuruan  

   Ibu Mila Soraya adalah seorang Wanita keturunan Arab sesuai dengan 

namanya telah membuka UMKM Muslim yang bergerak dibidang kuliner.  

Rumah Makan Sakinah merupakan UMKM Muslim yang berlokasi di Jalan 

Kartini, panggungrejo Kkota Pasuruan yang menyediakan masakan khas berupa 

Rawon dengan aneka menu khusus yang berbeda dengan Rumah Makan yang ada 

di Kota Pasuruan. Menu yang sangat terkenal adalah rawon yang dilengkapi oleh 

sate komoh yang terbuat dari daging sapi pilihan yang mirip dengan empal dan 

ukuranya lebih besar dari sate lainnya. Omset yang diterima dari usahanya sebesar  

± Rp. 41,6 juta (empatpuluh satu koma enam juta) per bulan.21 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Pemda pertahun sebesar Rp.  49.920.000,- 

(Empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari 

perhitungan (10 % x Rp. 41.600.000,-) x 12 bulan. 

 

7) Griya Tasya Boutique 

   Ibu Ila, seorang warga Kota Pasuruan yang mengawali usahanya dibidang 

fashion karena kecintaannya pada jahit menjahit, usahanya dimulai sejak tahun 

2007. Pada awal tahun 2014 Ibu Ila mengikuti pelatihan keterampilan membatik 

yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM secara gratis, dengan tujuan supaya 

usahanya dapat berkembang lebih besar. Untuk melatih keahlihan yang dipunya 

Bu Fatimah tidak hanya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi 

dan UKM, tetapi beliau juga mengikuti kursus batik secara mandiri. Setelah 

mengikuti beberapa kali pelatihan, pada tahun 2017 Ibu Ila mulai 

mengembangkan usahanya tidak hanya di bidang fashion tetapi juga di bidang 

batik, mulai dari batik tulis, batik jumput, batik ikat celup, batik ecoprint, batik 

cap dan shibori, usaha tersebut diberi nama Griya Tasya Boutique. Dalam 

mengembangkan usahanya, Bu Ila dibantu anak kandungnya untuk bagian 

pemasaran melalui on line maupun off line, untuk bagian produksi Bu Ila  dibantu 

oleh 15 (lima belas) orang karyawan dan semua kegitan produksi dilakukan di 

rumah yang beralamat di Perum Bugul Kidul Kota Pasuruan. Hingga saat ini 

 
20 Sakinah, Wawancara, Pasuruan, 09 September 2022 
21 Fatimah, Wawancara, Pasuruan, 09 September 2022 
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omset yang didapat dari usahanya tersebut sebesar ± Rp. 120 juta (seratus 

duapuluh juta) per bulan.22 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  7.200.000,- 

(Tujuh juta duaratus ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 120.000.000,-) x 

12 bulan. 

8) MOKRA (Komoditi Kreatif Indonesia) 

   Bapak Muhammad Surahman, seorang pengusaha yang mengawali karir 

usaha pertamanya yaitu usaha sewa printer pada tahun 2014 usaha sewa printer 

tersebut tidak berjalan lama hanya satu tahun, tahun 2015 Bapak Rahman 

membuka usaha barunya yaitu usaha booth sego jamoer dan menjadi reseller 

berbagai macam dagangan serta menjadi distributor bubuk minuman, sampai 

dengan 2017, dengan banyak pengalaman yang didapat dari usaha sebelumnya. 

Pada tahun 2018 Bapak Rahman membuka usaha baru yang diberi nama 

MOKRA, bergerak dibidang food and baverage dan saat ini beliau juga merambah 

pada jasa pembuatan usaha, jasa tersebut bertujuan untuk membantu seseorang 

yang ingin membuka usaha kuliner tetapi masih belum mengetahui usaha apa 

yang cocok, maka MOKRA menyediakan jasa pembuatan usaha mulai dari 

perlengkapan usaha tersebut, logo usaha dll. Saat ini beliau memperkerjakan 4 

(empat) karyawan yakni 1 orang administrasi, 2 orang marketing, 1 orang 

membantu operasional perusahaan.. Bapak Rahman mengembangkan usaha yang 

beralamat di Jalan Veteran bugul lor Kota Pasuruan rata-rata  Omset yang 

diperoleh sebesar ± Rp. 24 juta (duapuluh empat juta) per bulan. 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  1.440.000,- (Satu 

juta empatratus empat puluh ribu rupiah) dari perthitungan (0,5 % x Rp. 

24.000.000,-) x 12 bulan. 

9) Rumah Makan  Soto Cemara 

    Ibu Hj. Suwito, merupakan pemilik rumah makan Soto Cemara Kota 

Pasuruan yang berada di Jalan  Cemara Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul Kota 

Pasuruan. Rumah Makan Soto Cemara sangat terkenal bagi masyarakat Pasuruan 

dan sekitarnya karena citra rasanya yang sangat khas dan berbeda dengan masakan 

sosto pada umunnya. Bahkan sudah cukup terkenal bagi pevcinta kuliner karena 

kelezatannya dengan aroma sotonya yang khas serta porsinya yang banyak dan 

terjangkau.  

   Ciri khas dari Soto Ayam Cemara ini selalu menggunakan ayam kampung 

dalam menjaga kulaitas dan kekhasan masakan serta ada tambahan serbuk krupuk 

udang  sehingga rasanya akan semakin nikmat saat di santap. Para penikmat 

kuliner merasakannya setelah menyantap masakan dari bahan dasar ayam 

kampung ini. Kelebihan yang dirasakan bagi pecinta kuliner karena porsinya yang 

cukup besar, segar, dan cenderung agak asam sedikit. Tapi asamnya dari jeruk 

nipis ini menambah khasnya masakan soto di Kota Pasuruam. Rumah Makan Soto 

Cemara milik Ibu Hj. Suwito ini  dalam kesehariannya dibantu 9 (sembilan ) 

 
22 Muhammad Surrahman, Wawancara, Pasuruan, 10 September 2022 
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karyawan yang semuanya perempuan.  Omset yang diperoleh  Rumah Makan Soto 

Cemara yaitu ± 45 juta (empatpuluh lima juta) per bulan.23 

Pajak yang disetorkan kepada Kas Pemda pertahun sebesar Rp.  28.800.000,- (Dua 

puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari perhitungan (10 % x Rp. 

45.000.000,-) x 12 bulan. 

10)  Bakso Melati Kota Pasuruan 

   Bakso Melati merupakan UMKM yang telah berdiri sejak tahun 1986 yang 

dirintis oleh  Bapak H. Suparmin, selaku pemilik usaha berlokasi di Jalan Patimura 

Kota Pasuruan. Setiap hari bakso Melati Pasuruan mampu melayani 1.000 porsi 

bagi masyarakat pasuruan dan orang dari luar pasuruan. Bakso Melati yang 

letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau bagi  masyarakat  umum dan 

pecinta kuliner disamping citra rasanya yang khas, maka banyak masyarakat yang 

selalu datang ingin mencicipi bakso Melati. 

   Pasuruan, sebuah kota yang berbatasan dengan Kabupatn/Kota Probolinggo 

juga sebgai sebuah kota yang  menjadi penghubung dijalur pantai utara apabila 

menuju Kota Surabaya dari arah timur Jawa Timur. Namun pernahkah terbesit 

dibenak kita semua disaat melewati Pasuruan untuk berhenti sejenak menikmati 

bakso Melati sebagai kuliner UMKM unggulan di Wilayah Kota Pasuruan. 

   Bakso Melati sebagai saah satu sajian kulner yang selalu menjadi tujun 

masyarakat dan para pencinta kuliner yang berbahan dasar daging sapi segar. 

Dalam kesehariannya bakso melati dibantu 10 karyawan yang melayani 

konsumen bakso melati mulaipagi hingga malam hari. Omset yang diperoleh 

bakso Melati sebesar ± 60 juta (enam puluh juta) per bulan.24  

Pajak yang disetorkan kepada Kas Pemda pertahun sebesar Rp.  72.800.000,- (Dua 

puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari perhitungan (10 % x Rp. 

60.000.000,-) x 12 bulan. 

11) Sobari Tailor 

   Usaha ini diinisiasi oleh Bapak Ahmad Sobari merupakan Alumni salah 

satu kampus di Kota Pasuruan. Setelah satu tahun menjadi lulus kuliah Bapak 

Sobari memberanikan diri untuk mendirikan usaha konveksi rumahan sendiri 

yang dinamai Sobari Tailor yang bertempat di Tembokrejo Kecamatan Purworejo 

Kota Pasuruan. Konveksi Bapak Sobari ini bergerak pada industri fashion, fokus 

produksinya adalah busana pria dewasa dan melayani pemesanan kaos, jaket, dll, 

serta dapat melayani pembelian dalam satuan maupun grosir. Dalam proses 

produksi Bapak Sobari juga terkadang bekerja sama dengan konveksi lainnya jika 

pemesanan meningkat saat ini Bapak Sobari memiliki 4 (empat) karyawan yang 

standby melayani operasional usaha orang dan usaha konveksi Bapak Sobari ini 

memiliki rata-rata omset ± 10 juta (sepuluh juta) per bulan.25   

 
23  H. Suwito, Wawancara, Pasuruan, 10 September 2022  
24 H. Suparmin, Wawancara, Pasuruan, 10 September 2022 
25 Sobari. Wawancara, Pasuruan, 12 September 2022. 
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Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp.  600.000,- (Enam 

ratus ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 10.000.000,-) x 12 bulan. 

 

B. Pemahaman dan Perilaku Wajib Pajak  

  

1. Kepatuhan Wajib Pajak Pada pelaku UMKM Muslim Terhadap Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018. 

   Dalam penggalian data pada penelitian ini peneliti memilih empat puluh pelaku 

UMKM Muslim yang berada di 4 (empat) Kecamatan meliputi Kecamatan Purworejo, 

Gadingrejo, Panggungrejo, dan Bugul Kidul  Kota Pasuruan dan peneliti memilih 

batasan penelitian yakni pada pelaku UMKM Muslim berdasarkan kegiatan produksi, 

omset, dan kebermanfaatan, maupun tingkat Kepatuhan pelaku UMKM Muslim dalam 

membayar dan melaporkan pajak usaha. Beberapa ketentuan dalam penelitian ini 

menggunakan aspek yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku 

UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 yang termasuk didalam sosialisasi 

perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak: 

a. Sosialisasi Perpajakan  

   Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib 

pajak. Pada poin ini peneliti menitikberatkan pada informasi mengenai pemberlakuan 

peraturan perpajakan yang mulai berlaku pada Juli tahun 2022. Terdapat tiga poin 

penting yang dimasukan peneliti dalam wawancara yaitu sosialisasi secara langsung 

dari Kantor Pajak, media yang digunakan saat mendapatkan informasi, dan benefit 

yang didapatkan oleh wajib pajak dalam sosialisasi perpajakan. Berikut dijelaskan 

hasil Wawancara pada tabel berikut: 

Tabel 3.9 

Wawancara Sosialisasi Perpajakan  ke Pelaku UMKM Muslim26 

 
No. Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

UMKM 

Muslim 

Sosialisasi Perpajakan 

Mengikuti 

Sosialisasi 

Tidak hadir 

Sosialisasi 

Media 

Sosialisasi 

% 

1. Purworejo 14 13 1 Sosialisasi  dan 

Whatsapp Grup 

26 

2. Gadingrejo 10 10 0 Sosialisasi 

langsung 

20 

3. Panggungrejo 18 15 3 Sosialisasi  dan 

Whatsapp Grup 

30 

4 Bugul Kidul 8 6 2 Sosialisasi  dan 

Whatsapp Grup 

12 

Jumlah 50 44 6  88 

   

 
26 Dinas Koperasi dan UKM, Perkembangan UMKM Kota Pasuruan, diakses tanggal 30 Agustus 2022 
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  Dari tabel 3.9 diatas dapat di jelaskan bahwa peneliti mewancarai 50 Pelaku 

UMKM Muslim terkait dengan sosialisasi perpajakan di Empat Kecamatan Kota 

Pasuruan  dengan sebaran di Kecamatan Purworejo 14 pelaku UMKM Muslim pada 

saat sosialisasi perpajakan yang hadir 13 pelaku UMKM Muslim dengan nama 

informan yang berhasil diwawancarai: M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Jamaludin 

(Kue Pia Itong), Ari Agung Widodo (Toko jam dan kacamata), Evi (Catering), Febri 

( Toko Pancing), Laila dian farida (Mayang boutique), Barotun Mabaroh (Kuliner 

minuman sehat), Ibu Ega (Nibra’s House), Widodo (Optik Sola&Optik Marlin), Viky 

(Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul Bahiyah (Aneka olahan ikan bandeng), 

Dewi Natasari (Produksi bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah 

(percetakan), dan 1 Pelaku UMKM Muslim tidak hadir atas nama  Ibu Qomariah 

(Toko POM mini) sehingga memberikan kontribusi 26 % dari total pelaku UMKM 

Muslim di Kota Pasuruan.27 Adapun di Kecamatan Gadingrejo yang  diwawancarai 

oleh peneliti sebanyak 10 Pelaku UMKM Muslim atas nama Ridwan (Es Teh 

Indonesia), Dani (Toko Karpet & Sajadah), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-

oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Zaira (Rumah Rabbani, Dannis dan 

Nibra’s), Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk), Kukuh Kunawi Al 

Marsaid (Umma Catering), Nur Khamidah (Produksi Rangginang), Intan (Intan 

Food, Frozenfood dan lain), Widyaningrum Agustin Amianti (Widya Cookies) dan 

semuanya hadir pada saat sosialisasi perpajakan dan menyumbang 20% dari jumlah 

pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan. 28 Sedangkan di Kecamatan Panggungrejo 

merupakan pelaku UMKM Muslim yang terbanyak diwawancarai, ada 15 UMKM 

Muslim yang hadir pada saat sosialisasi perpajakan yang diwawancarai antaranya: 

Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S .(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Basit 

(Alibaba Store jual beli gadget), Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner), Husain 

(Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Moh Ali (Boomar Exclusive 

Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima 

II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), 

Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain dan 

renda), Ruyanti (Butik Rawon), Suko Watiningsih (Produksi Roti), dan 3 Pelaku 

UMKM Muslim yang tidak hadir atas nama informan Prasetyo hadi (Home Industri 

Sambel pecel dan kerupuk), Rochmatunnisa (Daff Food), Faruq Qomarullah 

(Percetakan), sehingga  berkontribusi 30 % dari total Pelaku UMKM Muslim di Kota 

Pasuruan.29 Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul ada 8 UMKM Musim yang di 

wawancarai peneliti, akan tetapi yang bisa hadir pada saat  acara sosialisasi  

perpajakan sebanyak 6 Pelaku UMKM Muslim atas nama, Hari Pamuji (Toko ATK 

dan Fotocopy), Sumini (Batik tulis), Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), 

Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Ila (Tasya 

Boutique Pasuruan), dan 2 Pelaku UMKM Muslin lainnya tidak bisa hadir karena 

 
27 M. Yasin, dkk, Wawancara, Pasuruan,10-12 Agustus 2022 
28 Ridwan, dkk, Wawancara, Pasuruan,13-15 Agustus 2022 
29 Hakim, dkk, Wawancara, Pasuruan,16-20 Agustus 2022 
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sakit atas nama, Ibu Suwito (Soto Cemara), Isnainik (Produksi kue kering dan basah) 

sehingga berkontribusi 12 % dari total UMKM Muslim di wilayah Kota Pasuruan 

yang diwawancarai. Alasan 6 UMKM Muslim yang tidak bisa hadir pada acara 

sosialisasi perpajakan,  mereka mengakui bahwa sosialisasi tersebut  diadakan di luar  

Kecamatan  yang berada  di wilayah Kota Pasuruan. 30  

  Dari 50 informan pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai peneliti 

mengakui mengetahui PP Nomor 23 tahun 2018 dari media online dan baliho yang 

dipasang dipinggir jalan begitu pun dengan informan yang pernah mengikuti 

sosialisasi perpajakan mengaku selain dari sosialisasi mereka mengetahui PP Nomor 

23 tahun 2018 dari grup WhatsApp. Semua informan mengaku bahwa dengan adanya 

sosialisasi perpajakan secara langsung dari Kantor Pajak akan sangat membantu 

mereka dalam mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan dalam hal 

perpajakan. 

  Dengan demikian, 88 % (delapanpuluh delapan persen) pelaku UMKM 

Muslim yang  diwawancarai mereka proaktif mengikuti kegiatan sosialisasi 

perpajakan dan mayoritas dari pelaku UMKM Muslim tersebut memahami PP. 

Nomor 23 tahun 2018.  Artinya hanya sekitar 6 pelaku UMKM Muslim atau 12 % 

(duabelas persen) pelaku UMKM Muslim yang tidak mengikuti sosialisasi 

perpajakan.   

b. Pemahaman Wajib Pajak 

   Pengetahuan dasar pemahaman perpajakan bagi wajib pajak yang dimasukkan 

dalam wawancara adalah pemahaman mengenai pengetahuan pajak UMKM PP 

Nomor 23 Tahun 2018, mengenai peraturan perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018 

dan mengenai batasan waktu insentif terkait PP Nomor 23 Tahun 2018. Berikut 

adalah hasil wawancara yang didapat dari informan Pelaku UMKM Muslim di Kota 

Pasuruan. 

 

Tabel 3.10 

Hasil Wawancara Pemahaman Wajib Pajak31 

 

No. Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

UMKM 

Muslim 

Pemahaman Perpajakan 

PP No.23 Th 2018 

Paham Tidak 

Paham 

% 

1. Purworejo 14 11 3 22 

2. Gadingrejo 10 8 2 16 

3. Panggungrejo 18 17 1 34 

4 Bugul Kidul 8 8 0 16 

Jumlah 50 44 6 88 

 

 
30 Hari Pamuji, dkk, Wawancara, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022 
31 Sumber: Data diolah  Nopember 2022 
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  Pada tabel 3.10 diatas dapat dijelaskan  bahwa pemahaman wajib pajak terkait 

PP Nomor 23 Tahun 2018 mencapai 88 % dari total 50 informan  UMKM Muslim 

yang diwawancarai oleh peneliti. Artinya hanya sekitar 12 % dari UMKM Muslim  

yang tidak paham dengan PP. Nomor 23 tahu 2018.  Adapun sebaranya meliputi 

Kecamatan Purworejo 11 pelaku UMKM Muslim paham dengan nama informan 

yang berhasil diwawancarai: Jamaludin (Kue Pia Itong), Ari Agung Widodo (Toko 

jam dan kacamata), Evi (Catering), Febri ( Toko Pancing), Laila dian farida (Mayang 

boutique), Barotun Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Ibu Ega (Nibra’s House), 

Widodo (Optik Sola&Optik Marlin), Viky (Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul 

Bahiyah (Aneka olahan ikan bandeng), dan 3 Pelaku UMKM Muslim tidak paham 

atas nama, M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari (Produksi bawang 

goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) sehingga kontribusi 

Kecamatan Purworejo hanya 22 % UMKM Muslim Memahami PP. Nomor.23 tahun 

2018.32 

  Adapun Kecamatan  Gadingrejo  dari 10 informan 8 Pelaku UMKM Muslim 

paham Dani (Toko Karpet & Sajadah), Ridwan (Es Teh Indonesi), Abd Qodir (Toko 

Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Zaira (Rumah 

Rabbani, Dannis dan Nibra’s), Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk), 

Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma Catering), Widyaningrum Agustin Amianti 

(Widya Cookies) dan 2 Pelaku UMKM Muslim lainya atas nama Nur Khamidah 

(Produksi Rangginang), Intan (Intan Food, Frozenfood), tidak paham tentang PP. 

Nomor 23 tahun 2018, sehingga hanya 16 % informan pelaku UMKM Muslim yang 

paham.33 

  Sedangakan Kecamatan Panggungrejo yang merupakan wilayah yang paling 

banyak UMKM Muslim yang diwawancara 17 UMKM Muslim paham dan yang 

diwawancarai, Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), 

Evi S .(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner), 

Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Moh Ali (Boomar 

Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion 

(Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio 

Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain 

dan renda), Ruyanti (Butik Rawon), Suko Watiningsih (Produksi Roti), 

Rochmatunnisa (Daff Food), dan 1 UMKM Muslim dengan informan atas nama 

Prasetyo Hadi (Home Industri Sambel pecel dan kerupuk) tidak paham dan 

memberikan kontribusi positif  34 % informan paham terhadap PP. Nomor 23 tahun 

2018.34  Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul Pemahaman terhadap PP. Nomor 23 

tahun 2018 mencapai  16 % dari 8 Informan  yang  diwawancarai, Sumini (Batik 

tulis), Hari Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), , Ibu Sundari (Warung pecel madiun 

mulai 1998), Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya), 

 
32 Jamaludin, dkk, Wawancara, Pasuruan,10-12 Agustus 2022 
33 Dani, dkk, Wawancara, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022 
34 Basit,dkk, Wawancara, Pasuruan,16-20 Agustus 2022 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  102 

 

 
 

Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto Cemara), dan Isnainik (Produksi 

kue kering dan basah) mereka semuanya paham.35 

  Dengan demikian, dari 50 informan di wilayah Kota Pasuruan yang  tersebar 

di 4 Kecamatan  dengan didukung oleh tingkat Pendidikan minimal SMA sederajat 

sampai tingkat sarjana (S-1), maka tidak ada kendala soal pemahaman PP.Nomor 23 

tahun 2018 dan  mereka juga lebih apresiatif dengan peraturan pajak final UMKM 

sebesar 0,5% yang mulai diterapkan mulai bulan Juli tahun 2018.  

c,  Kesadaran  Wajib Pajak  

  Pada point ini peneliti memfokuskan pada kewajiban dasar yang harus dimiliki 

oleh wajib pajak. Beberapa point yang dimasukan peneliti dalam wawancara ada dua 

point yaitu mengenai pengenaan pajak pada usaha UMKM Muslim , kesadaran 

membayar pajak dan membayar pajak dengan syarat. Berikut adalah hasil wawancara 

yang didapat dari tersebut: 

Tabel 3.11 

Hasil Wawancara Kesadaran Wajib Pajak36 
N

o. 

Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

UMKM 

Muslim 

Kesadaran Wajib Pajak 

Menyadari 

Sebagai 

Wajib Pajak 

Menyadari 

dengan 

Persyaratan 

Tidak 

Menyadari 

sebagai 

Wajib 

Pajak 

(%) 

1. Purworejo 14 12 2 0 24  

2. Gadingrejo 10 9      1 0 18  

3. Panggungrejo 18 15 3 0 30  

4 Bugul Kidul 8 7 1 0 14 

Jumlah 50 43 7 0 86  

 

 Pada tabel 3.11 diatas, dapat dijelaskan bahwa dari hasil wawancara peneliti 

dengan 50  informan pelaku UMKM Muslim di 4 Kecamatan di wilayah Kota 

Pasuruan. Kecamatan Purworejo dari hasil wawancara dengan 14 Informan pelaku 

UMKM Muslim dapat diperoleh 12 pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai, Evi 

(Catering), Febri ( Toko Pancing), Laila dian farida (Mayang boutique), Barotun 

Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Ibu Ega (Nibra’s House), Widodo (Optik 

Sola&Optik Marlin), Viky (Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul Bahiyah 

(Aneka olahan ikan bandeng), M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari 

(Produksi bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) 

memberikan keterangan tentang kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak 

tahunan karena kewajiban, hal ini mencapai 24 % dari 50 informan yang 

diwawancarai dan 2 UMKM Musliam atas nama, Jamaludin (Kue Pia Itong), dan Ari 

Agung Widodo (Toko jam dan kacamata), menyadari dan siap melakukan 

pembayaran pajak tahunan dengan syarat jika membayar pajak  harus masuk ke Kas 

 
35 Ibu Sumini, dkk, Wawancara, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022 
36 Sumber: Data diolah  Nopember 2022 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  103 

 

 
 

Negara dan jangan dikorupsi.37  Sedangkan di Kecamatan Gadingrejo, ada 10 pelaku 

MKM Muslim yang diwawancarai dengan 9 pelaku UMKM Muslim atas nama  

Ridwan (Es Teh Indonesia), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan 

Umroh), Mudi (Nabila Cell), Zaira (Rumah Rabbani, Dannis dan Nibra’s), Amalia 

Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk), Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma 

Catering), Widyaningrum Agustin Amianti (Widya Cookies), dan 1 UMKM Muslim 

bernama Dani (Toko Karpet & Sajadah),yang menyatakan sangat menyadari jika 

harus membayar pajak  tahunan UMKM karena sebuah kewajiban disamping supaya 

barokah dalam menjalankan usahanya.38 

 Adapun di Kecamatan Panggungrejo, ada 18 pelaku UMKM Muslim yang 

diwawancarai, ada 15 pelaku UMKM Muslim yang memberikan jawaban yang 

positif, mereka semua menyadari dan siap membayar pajak tahunan dari usahanya 

yang memebrikan jawaban,  Ibu Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner),  Basit 

(Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S .(Citra Swalayan 

Koperasi Telkom), Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Moh 

Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari 

Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak 

Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy 

Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon), dan 3 pelaku UMKM Muslim yang 

memeberikan jawaban yang berbeda yaitu, Bapak Suko Watiningsih (Produksi Roti), 

Rochmatunnisa (Daff Food), dan Prasetyo hadi (Home Industri Sambel pecel dan 

kerupuk) mereka semua menyadari jika harus membayar pajak tahunan asalkan tidak 

dikorupsi dan diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.39 

   Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul peneliti dapat mewancarai 8 pelaku 

UMKM Muslim, ada 7 yang memberikan jawaban, mereka adalah Ibu Sundari 

(Warung pecel madiun mulai 1998), Sumini (Batik tulis), Hari Pamuji (Toko ATK 

dan Fotocopy), Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya), 

Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto Cemara), dan menyampaikan 

mereka sangat menyadari jika harus membayar pajak atas usaha yang dilakukan  oleh 

pelaku UMKM Muslim serta  bersedia dan menyadari bahwa membayar pajak 

tahunan atas usahanya itu merupakan kewajiban  setiap warga negara asalkan adanya 

keterbukaan dan 1 UMKM Muslim atas nama Isnainik (Produksi kue kering dan 

basah) tidak memberikan jawaban.40 

 Dengan demikian dari 50 pelaku UMKM Muslim yang ada di Kota Pasuruan 

mayoritas menyadari terkait kewajiban membayar pajak atas usahanya dengan 

dibuktikan 86 % Pelaku UMKM Muslim menyadari hal tersebut dan hanya 14 % 

yang menjawab  yang sama tapi bersyarat. 

 

 
37 Evi, dkk. Wawancara, Pasuruan,10-12 Agustus 2022 
38 Ridwan, dkk, Wawancara, Pasuruan,13-15 Agustus 2022 
39 Ibu Mila Suroya, dkk. Wawancara, Pasuruan, 16-20 Agustus 2022 
40 Ibu Sundari, dkk. Wawancara, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022 
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 d. Kepemilikan NPWP 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  merupakan nomor yang diberikan kepada 

Wajib pajak  sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 

tanda pengenal diri  atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena 

pajak merupakan  salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling 

utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Jika  dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak  

merupakan penerimaan negara yang sangat potensial, karena melalui pajak pemerintah 

dapat mmembiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan. 

 

Tabel 3.12 

Hasil Wawancara tentang Kepemilikan NPWP41 

No. Nama Kecamatan Jumlah 

UMKM 

Muslim 

Kepemilikan NPWP 

Memiliki 

NPWP 

Tidak 

Mmiliki 

NPWP 

Tidak 

Megurus  

NPWP 

% 

1 Purworejo 14 12 2 0 24 

2 Gadingrejo 10 8 2 0 18 

3 Panggungrejo 18 15 3 0 30 

4 Bugul Kidul 8 7 1 0 14 

 

Jumlah 

 

50 

 

42 

 

8 

 

0 

 

86 

 

 Pada tabel 3.12  dapat dijelaskan bahwa  dari 50 informan pelaku UMKM 

Muslim yang diwawancarai  oleh peneliti terkait kepemilikan  Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP).  Di Kecamatan Purworejo ada 14 informan Pelaku UMKM Muslim 

yang diwawancarai ada 12 informan yang memiliki NPWP mereka semua adalah Ibu 

Laila dian farida (Mayang boutique), Evi (Catering), Febri (Toko Pancing),  Barotun 

Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Ibu Ega (Nibra’s House), Widodo (Optik 

Sola&Optik Marlin), Viky (Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul Bahiyah (Aneka 

olahan ikan bandeng), M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari (Produksi 

bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) yang bersangkutan 

sangat membutuhkan sehingga merasa amandan nyaman sebagai peserta wajib pajak 

dan 2 informan pelaku UMKM Muslim belum memiliki NPWP atas nama Jamaludin 

(Kue Pia Itong), dan Ari Agung Widodo (Toko jam dan kacamata) karena belum 

mengurus.42 Sedangkan 10 informan pelaku UMKM Muslim yang berada di 

Kecamatan Gadingrejo, ada 8 Informan pelaku UMKM Muslim yaitu, Ridwan (Es Teh 

Indonesia), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila 

Cell), Zaira (Rumah Rabbani, Dannis dan Nibra’s), , Widyaningrum Agustin Amianti 

 
41 Sumber: Data diolah  Nopember 2022 
42 Laila Dian Farida, dkk, Wawancara Pasuruan,10-12 Agustus 2022 
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(Widya Cookies), Dani (Toko Karpet & Sajadah) yang menyatakan memiliki NPWP 

mereka semua merasa menjadi  warga negara yang taat pajak karena  punya usaha dan 

2 informan pelaku UMKM Muslim atas nama Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma 

Catering) dan Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk) belum memiliki 

karena belum mengurus karena usahanya masih rintisan.43 

 Adapun di Kecamatan Panggungrejo ada 18 Informan pelaku UMKM Muslim  

diwawancarai ada 15 Informan pelaku UMKM Muslim yang memiliki NPWP mereka 

semua adalah Ibu Evi S .(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Ibu Mila Soraya (Warung 

Sakinah Kuliner),  Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), 

Evi S .(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Husain (Zainab Collection Produsen abaya 

dan baju koko), Moh Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique 

Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi 

Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah 

(Toko Goldy Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon) merasa punya usaha 

sehingga harus memiliki NPWP agar mendapatkan pengakuan sah dari pemerintah, 

dan 3 informan pelaku UMKM Muslim atas nama Bapak Suko Watiningsih (Produksi 

Roti), Rochmatunnisa (Daff Food), dan Prasetyo hadi (Home Industri Sambel pecel 

dan kerupuk)  yang menyatakan tidak memiliki NPWP alasanya karena belum sempat 

mengurusi.44 

  Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul, ada 8 informan UMKM Muslim yang 

bisa diwawancarai 7 pelaku UMKM Muslim yang bernama Bapab Budiarto (Toko 

Sumber Jaya), Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), Sumini (Batik tulis), 

Hari Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), Solihin (Sumber Rejeki Advertising), 

Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto 

Cemara), menyatakan memiliki NPWP dan 1 pelaku UMKM Muslim yang tidak 

memiliki NPWP atas nama Isnainik (Produksi kue kering dan basah) karena ragu-ragu 

untuk mengurusnya.45 

 Dengan demikian, 50 pelaku UMKM Muslim Kota Pasuruan yang 

diwawancarai ada 42 Informan  pelaku UMKM Muslim sekitar 86 % informan  

menyatakan memiliki  NPWP dan 8 pelaku UMKM Muslim yang belum memiliki 

NPWP  artinya hanya sekitar 14 % atau 8 informan pelaku UMKM Muslim yang belum 

memiliki NPWP sehingga dapat dikatakan bahwa animo masyarakat sebagai pelaku 

usaha  (UMKM) di Kota Pasuruan sangat tinggi dan antusias dalam mengurus NPWP 

ke kantor pajak setempat. 

.  

e.Sanksi bagi Pelanggar Wajib Pajak  

Bila Wajib Pajak dengan sengaja tidak memiliki NPWP atau 

menyaalahgunakannya dan menimbulkan kerugian bagi negara, maka dapat terkena 

sanksi pidana penjara 6 bulan  hingga 6 tahun penjara. Selain itu denda tidak memiliki 

 
43 Ridwan, dkk. Wawancara, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022 
44 Evi S., dkk, Wawancara, Pasuruan,16-20 Agustus 2022 
45 Budiarto, dkk,Wawancara, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  106 

 

 
 

NPWP paling sedikit 2 kali lipat jumlah pajak terutang yang belum atau kurang 

dibayar.  

 Menurut Undang-undang, ada tiga macam sanksi pidana terhadap wajib pajak yang 

melakukan pelanggaran, yaitu dnda pidana, kurungan dan penjara. Sanksi pidana pajak 

dikenakan karena Wajib Pajak melakukan pelanggaran pidana pajak. Tindak pidana di 

bidang perpajakan  daluwarsa 10 (sepuluh) tahun, dari sejak saat terutangnya pajak, 

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun pajak atau Tahun pajak yang bersangkutan.  

 Sanksi denda biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran  

dalam hal pelaporan pajak. Misalnya, SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan  

ketidakbenaran  dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak. Adapun hasil 

wawancara peneiti dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan dapat 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3.13 

Hasil Wawancara tentang Sanksi Pelanggar Wajib  

Pajak di Kota Pasuruan46 
N

o

. 

Nama 

Kecamatan 

JMLH 

UMKM 

Muslim 

Sanksi Pelanggar Wajib Pajak 

Ada 

Sanks

i 

Tidak 

Ada 

Sanksi 

Ada  

Teguran 

Tidak 

ada 

Teguran 

% 

1

. 

Purworejo 14 0 0 2 12 28, 4, 4 

2

. 

Gadingrejo 10 0      0 1 9 20,2,8 

3

. 

Panggungrej

o 

18 0 0 3 15 36,6, 30 

4 Bugul Kidul 8 0 0 1 7 16,2,14 

Jumlah 50 0 0 7 43 100, 14, 86 

 

  Pada tabel 3.13 diatas dapat dijelaskan bahwa dari hasil wawancara sebanyak 

50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang Sanksi Pelanggar Wajib 

Pajak didapatkan informasi sebanyak 50 pelaku UMKM Muslim di 4 (empat) 

kecamatan semuanya menyatakan tidak ada sanksi bagi pelaku UMKM yang telambat 

membayar Wajib pajak maupun keterlambatan pelaporan Wajib Pajak. Sedangkan jika 

ditanya tentang apakah ada teguran  atau tidak dari petugas perpajakan terkait 

keterlambatan maupun pelaporan pelaku Wajib Pajak, maka  mereka  menyatakan ada 

sekitar 14 %  dari seluruh Kecamatan  pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan yang 

terlambat bayar pajak dan pelaporan. 

  Adapun pelaku Wajib Pajak yang tidak mendapatkan teguran sekitar  86 % 

informan pelaku UMKM Muslim di seluruh Kecamatan di Kota Pasuruan yang 

melakukan keterlambatan dalam proses pembayaran maupun pelaporan. 

 
46 Sumber: Data diolah Nopember 2022 
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 Dengan demikian dari hasil wawancara peneliti dengan 50 informan UMKM Muslim 

semuanya mengatakan tidak ada sanksi artinya keterlambatan proses pembayaran dan 

pelaporan pada prinsipnya bukan semata0mata kesalahan dari pihak wajib pajak, akan 

tetapi hal tersebut bisa terjadi disebabkan karena tidak adanya petugas pajak yang aktif 

dan konsisten memberikan peringatan secara berkala sehingga terjadi kealfaan bagi 

pihak Wajib Pajak.  

  

g. Kepatuhan Wajib pajak 

  Pada poin kepatuhan ini peneliti memfokuskan dalam hal ketetapan waktu 

pembayaran dan proses pelaporan pajak, pengisian SPT masa maupun SPT tahunan, 

dan tindakan solutif wajib pajak apabila mengalami kesulitan dalam pengisian SPT 

masa maupun SPT tahunan. Berikut hasil yang didapat pada wawancara kepatuhan  

pembayaran wajib pajak. 

Tabel 3.14 

Hasil Wawancara Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak47 

 
No. Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

UMKM 

Muslim 

Kepatuhan Pembayaran bagi Wajib 

Pajak 

Sebelum PP. 

No.23 Th 2018 

(%) 

Sesudah PP. 

No.23 Th 2018 

(%) 

% 

1. Purworejo 14 12 (24) 14 (28) 2 (4%) 

2. Gadingrejo 10 8 (16%) 10(20%) 2(4%) 

3. Panggungre

jo 

18 15(30%) 18 (36%) 3 (6%) 

4 Bugul 

Kidul 

8 7 (14%) 8(16%) 1 (2%) 

Jumlah 50 42(84%) 50 (100%) 8 (16%) 

 

  Dari tabel 3.14 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 informan pelaku 

UMKM Muslim  dari 4 (empat ) Kecamatan di wilayah  Kota Pasuruan. Terdapat 14 

informan pelaku UMKM Muslim di Kecamatan Purworejo,  pelaku UMKM Muslim 

yang menyatakan sebanyak 12 (24%) informan UMKM Muslim yaitu, Ibu Barotun 

Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Laila dian farida (Mayang boutique), Evi 

(Catering), Febri (Toko Pancing),  Ibu Ega (Nibra’s House), Widodo (Optik Sola & 

Optik Marlin), Jamaludin (Kue Pia Itong), Horidatul Bahiyah (Aneka olahan ikan 

bandeng), M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari (Produksi bawang goreng 

merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) telah melakukan pembayaran pajak 

tepat waktu sebelum memahami PP. Nomor 23 tahun 2018  dan sebanyak 14 (28%) 

setelah memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 dan 2 informan UMKM Muslim yang 

mengalami keterlambatan pembayaran wajib pajak atas nama Viky (Soeropati Bakso 

 
47 Sumber: Data diolah  Nopember 2022 
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dan Lesehan), dan Ari Agung Widodo (Toko jam dan kacamata) karena kondisi 

usahanya mengalami pasang surut (sepi pengunjung).48 

  Sedangkan di Kecamatan Gadingrejo ada sebanyak 8 (16%) informan pelaku 

UMKM Muslim yaitu, Ibu Zaira (Rumah Rabbani, Ridwan (Es Teh Indonesi), Abd 

Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Dannis 

dan Nibra’s), Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma Catering) dan Amalia Indahsa 

(Rengginang udang dan kerupuk) yang pernah melakukan proses pembayaran  tepat 

waktu sebelum memahami PP. Nomor 23 tahun 2018  dan 2 Informan UMKM Muslim 

lainya atas nama Widyaningrum Agustin Amianti (Widya Cookies), Dani (Toko 

Karpet & Sajadah) dari sebanyak 10 (20%) informan UMKM Muslim mengalami 

keterlambatan pembayaran wajib pajak, akan tetapi setelah memahami PP. Nomor 23 

tahun 2018 mereka tepat waktu.49 

  Di Kecamatan Panggungrejo sebanyak 15 (30%) informan pelaku UMKM 

Muslim dengan nama Bapak Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju 

koko), Evi S .(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Ibu Mila Soraya (Warung Sakinah 

Kuliner),  Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S 

.(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Moh Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), 

Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), 

Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum 

Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon) 

yang pernah melakukan proses pembayaran  tepat waktu sebelum memahami PP. 

Nomor 23 tahun 2018  dan sebanyak 18 (36%) setelah memahami PP. Nomor 23 tahun 

2018 sebagai wajib pajak. 50 

  Adapun di Kecamatan Bugul Kidul sebanyak 7 (14%) informan pelaku UMKM 

Muslim atas nama bapak Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber 

Jaya), Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), Sumini (Batik tulis), Hari 

Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Ila (Tasya 

Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto Cemara), mengaku pernah melakukan proses 

pembayaran pajak rutin tepat waktu sebelum memahami adanya PP Nomor 23 Tahun 

2018 sebanyak 8 (16%) setelah memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 sebagai wajib 

pajak.51 

  Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mengalami 

peningkatan dan perubahan sebesar 8 (16%) dikarenakan termotivasi oleh adanya PP. 

Nomor 23 tahun 2018. 

 

f. Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak 

     Pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan surat yang oleh para 

pelaku Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran 

 
48 Barotun Mabaroh, dkk. Wawancara, Pasuruan, 10-12 Agustus 2022 
49 Ibu Zaira, dkk. Wawancara, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022 
50 Bapak Husen, dkk, Wawancara, Pasuruan, 16-20 Agustus 2022 
51 Bapak Solihin, dkk. Wawancara, Pasuruan, 22-25 Januari 2022 
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pajak, objek pajak dan atau objek bukan pajak maupun kewajiban menurut Peraturan 

Perundang-undangan perpajakan. 

  Yang berkewajiban melaporkan SPT Tahunan adalah mereka yang telah memiliki 

NPWP  dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Wajib Pajak.  

  Batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 20 hari setelah akhir Tahun 

Pajak. Pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan sebagai dokumenyang 

wajib dilengkapi oleh Wajib Pajak  dalam melaporkan perhitunagan dan pembayaran 

pajak yang sudah dilakukan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mewancarai 50 

informan pelaku UMKM Muslim di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan terkait 

pelaporan SPT Tahunan. 

Tabel 3.15 

Hasil Wawancara Kepatuhan Pelaoran SPT  

Tahunan bagi Wajib Pajak52 

 

No. Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

UMKM 

Muslim 

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 

Memiliki 

NPWP (%) 

Pelaporan SPT 

Tahunan (%) 

 Selisih 

Prosentasi  

(%) 

1. Purworejo 14 12 (24) 14 (28) 2 (4%) 

2. Gadingrejo 10 8 (16%) 10(20%) 2(4%) 

3. Panggungrejo 18 15(30%) 18 (36%) 3 (6%) 

4 Bugul Kidul 8 7 (14%) 8(16%) 1 (2%) 

Jumlah 50 42(84%) 50 (100%) 8 (16%) 

 

 Pada Tabel 3.15 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa peneliti mewancarai sebanyak 

50 informan Pelaku UMKM Muslim  dengan sebaran di 4 (empat kecamatan wilayah 

Kota Pasuruan. Wawancara ini menitikberatkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 

bagi Wajib Pajak dan  hasilnya adalah sebanyak 42 (84 %) informan pelaku UMKM 

Muslim Kota Pasuruan  yang ber-NPWP telah melakukan pelaporan tepat waktu ke dinas 

perpajakan  setempat   dan  8 (16%) informan UMKM Muslim yang belum memiliki 

NPWP juga melakukan pelaporan  SPT Tahunan. 

 Pada prinsipnya baik yang ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP memiliki 

semnagat yang sama untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan ke Kantor Palayanan 

Pajak (KPP). 

  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 50 informan  UMKM Muslim yang 

diwawancarai oleh peneliti di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan, 50 informan 

UMKM Muslim mereka semuanya telah melakukan pelaporan SPT Tahunan dan 

sebanyak  8 (16%) informan UMKM yang belum memiliki NPWP juga melaporkan SPT 

Tahunan, karena sebagai warga negara yang patuh dan taat tehadap aturan. 

 
52 Sumber: Data diolah  Nopermber 2022 
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  Perubahan kepatuhan wajib pajak terjadi setelah dikeluarkannya PP No 23 Tahun 

2018, yang mulanya hanya 42 (84%)  informan UMKM Muslim yang patuh dalam 

pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan pajak. akan tetapi setelah dikeluarakannya PP 

Nomor 23 Tahun 2018, maka sebanyak 8 (16%) informan UMKM Muslim  yang 

sebelumnya belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak setelah dikeluarkannya 

peraturan ini  8 (16%) informan tersebut menjadi wajib pajak. 42 (84%) informan dari 

50 informan Pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai  mengaku tepat dalam 

pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan. 8 (16%) informan Pelaku UMKM Muslim  

mengaku masih terlambat dalam pembayaran dan pelaporan  SPT Tahunan.  

  Untuk kesulitan pengisian laporan SPT masa dan SPT tahunan pajak menunjukkan 

bahwa sebanyak  8 (16%) dari 50 informan  Pelaku UMKM Muslim mengaku merasa 

kesulitan dalam pengisian SPT masa dan SPT tahunan. Tindakan solutif yang dipilih 

oleh informan ketika merasa kesulitan dalam pengisian SPT masa maupun SPT tahunan 

sebanyak 8 (16%) dari 50 informan Pelaku UMKM Muslim  meruju ke Kantor Pajak 

setempat UMKM berdomisili. 

  

C. Pemahaman Ekonomi Islam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM 

Muslim. 

1. Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Muslim dalam Perspektif Maqāṣid al-

Sharī`ah 

     Pengenaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah adalah salah satu 

upaya untuk mendapatkan sumber pemasukan yang digunakan untuk membiayai program-

program yang dilakukan oleh pemerintah, dan saat ini pajak menjadi sumber pamasukan 

utama Negara. 

  Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM 

Muslim didapati bahwa sebanyak 42 (84%) informan yang memiliki kepatuhan terhadap 

kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha, sebanyak 42 (84%) informan juga mengaku tepat 

waktu dalam proses pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan termasuk 11 UMKM Muslim 

di Kota Pasuruan. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM 

muslim masih mengalami pasang surut dalam menyikapi kepatuhan wajib pajak sehingga 

perlu pemahaman dan motivasi dari pihak terkait agar tingkat kepatuhan  dalam pembayaran 

dan pelaporan meningkat. Dalam perspektif Islam kepatuhan terhadap pemimpin 

merupakan kewajiban, selama aturan pemerintah tersebt tidak mendekatkan pada perbuatan 

maksiat. Sebagaimana  disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 59. 
ا ها يُّ

ا
يْ  يا

ا
عْتُمْ فِيْ ش  ازا

نا
ا
اِنْ ت

ا
 ف

ْۚ
مْ
ُ
مْرِ مِنْك

ا ْ
ولِى الَ

ُ
ا سُوْلا وا طِيْعُوا الرَّ

ا
ا ا وا

ه
طِيْعُوا اللّٰ

ا
ا ا

ْٓ
نُوْ ما

ٰ
ذِيْنا ا

َّ
وْهُ  ال رُدُّ

ا
 ءٍ ف

ِ وا 
ه

ى اللّٰ
ا
  اِل

ً
وِيْلَ

ْ
أ
ا
نُ ت حْسا

ا
ا يْرٌ وَّ

ا
لِكا خ

ٰ
خِرِۗ ذ

ٰ ْ
وْمِ الَ يا

ْ
ال ِ وا

ه
 بِاللّٰ

مِنُوْنا ؤْ نْتُمْ تُ
ُ
سُوْلِ اِنْ ك  ࣖالرَّ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) 

serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat 

tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya) jika 
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kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan 

lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).. Q.S.an-Nisa’ 59.53 

 

2  Tinjauan Maqāṣid al-Sharī`ah tentang Kebijakan Wajib Pajak 

 

  Sesuai dengan tujuan Maqāṣid al-Sharī`ah bahwa adanya suatu hukum Sharī`ah pasti 

memiliki suatu alasan (illah) dan tujuan (Maqāṣid) dalam penerapannya begitupun dengan 

adanya penerapan kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang pasti memiliki suatau 

alasan dan tujuan yang dimaksud dan jika dalam penetapan kebijakan perpajakan 

memperhatikan nilai Maqāṣid al-Sharī`ah maka penetapan kebijakan tersebut dapat 

menjadi kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Berikut adalah tinjauan Maqāṣid al-

Sharī`ah terhadap kebijakan perpajakan. Al-Ghazali mencetuskan bahwa Maqāṣid al-

Sharī`ah tercermin dalam  5 (lima) hal pokok  yaitu: 

a)  Perlindungan terhadap agama (hifẓu din) 

  Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu dengan cara memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. 

     Agama atau Ad Din adalah interaksi antara manusia dengan Allah, dengan 

sesama manusia, dengan lingkungan serta dengan dirinya sendiri. Agama juga 

merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dan 

dimiliki oleh manusia supaya supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi  dari 

martabat makhluk lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam 

merupakan nikmat Allah SWT, yang tertinggi dan sempurna, sebagaimana dalam al-

Qur'an surah al-Maidah ayat 3.  
مُ 

ُ
ك
ا
ضِيْتُ ل را تِيْ وا مْ نِعْما

ُ
يْك

ا
ل مْتُ عا تْما

ا
ا مْ وا

ُ
ك مْ دِيْنا

ُ
ك
ا
تُ ل

ْ
ل ما

ْ
ك
ا
وْما ا يا

ْ
 ال

ۗ
ما دِيْنًا

ا
سْلَ ِ

ْ
 الَ

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-

Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Q.S. al-Maidah ayat 3.54 

   Dalam menerapkan kebijakan perpajakan, pemerintah juga berupaya 

memberikan perlindungan agama bagi seluruh wajib pajak di Indonesia, khusunya dalam 

hal ini kebijakan perpajakan penerpan pajak UMKM. Upaya tersebut dapat dilihat dari 

adanya kebijakan perpajakan yang ditetepakan oleh pemerintah tidak membuat 

masyarakat atau wajib pajak yang menaatinya mendapatkan dosa karena menuju pada 

perbuatan maksiat dan juga kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah tidak 

melanggar aturan atau norma-norma agama. 

     Kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak menuju pada 

kegiatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama seperti mencuri, melukai atau 

membunuh orang lain. Tiga puluh informan berpendapat bahwasannya adanya kebijakan 

pajak UMKM tidak melanggar norma agama, informan berpendapat dengan adanya 

 
53 Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 

2014),59. 
54 Ibid.,  225. 
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pajak UMKM ini masih batas wajar dan untuk menambah pendapatan negara dan untuk 

kemajuan kota juga kemajuan negara.  

    Selain penerapan kebijakan perpajakan yang tidak melanggar norma-norma 

agama, adanya penerapan kebijakan perpajakan juga tidak dibolehkan mendekatkan 

pada perbuatan maksiat. Dalam Islam pemerintah merupakan hal yang harus ditaati 

setelah Allah dan Rasul. Menaati pemerintah dalam konteks ini menaati kebijakan yang 

telah dibuat salah satunya kebijakan perpajakan ini. Kebijakan tersebut dapat ditaati 

apabila dalam kebijkan tersebut tidak terdapat aturan yang dapat menyebabkan 

masyarakat yang menaati menuju pada perbuatan maksiat. Tigapuluh informan 

berpendapat bahwasannya adanya kebijakan pajak UMKM ini tidak menyebabkan 

mereka sebagai wajib pajak yang melakukan hal untuk mendekatkan pada maksiat. 

Mereka menganggap bahwa dengan adanya kebijakan perpajakan UMKM ini untuk 

kebaikan bersama dan dapat berkontribusi untuk kemajuan negara. 

b) Perlindungan terhadap jiwa (hifẓu nafs) 

Jiwa merupakan pokok dari segalanya, karena segalaya di dunia ini bertumpu pada jiwa, 

oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksitensinya. Beberapa upaya dilakukan untuk 

menjamin terjaganya jiwa wajib pajak terdiri dari pada kegiatan pemungutan pajak  yang 

menggunakan cara-cara baik. Tiga puluh lima informan dari empat puluh informan yang 

diwawancarai berpendapat bahwa selama menjadi wajib pjaak belum pernah 

mendapatkan ancaman atau paksaan untuk pemungutan pajak, mereka berpendapat 

dalam proses pembayaran pajak sudah menggunakan sistem yang modern bisa 

membayar pajak lewat ATM, internet banking, atau kantor pos. Dalam hal perlindungan 

jiwa (hifẓu nafs), sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 178. 
ا ها يُّ

ا
ى  يا

ٰ
نْث
ُ ْ
الَ بْدِ وا عا

ْ
بْدُ بِال عا

ْ
ال ِ وا

حُر 
ْ
حُرُّ بِال

ْ
ل
ا
ىۗ ا

ٰ
تْل قا

ْ
اصُ فِى ال قِصا

ْ
مُ ال

ُ
يْك

ا
ل تِبا عا

ُ
نُوْا ك ما

ٰ
ذِيْنا ا

َّ
 ال

انٍ ۗ   يْهِ بِاِحْسا
ا
ءٌ اِل

ۤ
ا دا

ا
ا عْرُوْفِ وا

ا ْ
اعٌ ۢبِالم با ِ

ات 
ا
يْءٌ ف

ا
خِيْهِ ش 

ا
هٗ مِنْ ا

ا
نْ عُفِيا ل ما

ا
ىۗ ف

ٰ
نْث
ُ ْ
 بالَ

فِ  
ْ
خ
ا
لِكا ت

ٰ
لِيْمٌ ذ

ا
ابٌ ا

ا
ذ هٗ عا

ا
ل
ا
لِكا ف

ٰ
عْدا ذ دٰى با نِ اعْتا ما

ا
 ۗف

ٌ
ة حْما را مْ وا

ُ
ك ِ
ب  نْ رَّ ِ  م 

ٌ
 يْف

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang 

memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan 

hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah 

keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia 

akan mendapat azab yang sangat pedih. Q.S.al-Maidah 178.55 

 Selain dalam hal pemungutan pajak itu, cara yang baik juga digunakan dalam hal 

pembayaran pajak yang telat juga menggunakan cara yang baik. Empat puluh informan 

wajib pajak mengaku belum pernah mendapatkan ancaman apabila telat membayar pajak 

dan ketika telat dalam pembayaran pajak mendapatkan surat peringatan dan denda. Surat 

peringatan tersebut dikirim secara langsung atau juga dikirim melalui email. 

 

 

 

 
55 Ibid.,65 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  113 

 

 
 

c) Perlindungan terhadap Akal (Hifẓu Aql) 

 Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia oleh karena akal 

itu lah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal juga merupakan sumber 

hikmah pengetahuan dengan akal surat perintah dari Allah disampaikan, oleh karena itu 

penting untuk menjaga akal.  Menjaga dan melindungi akal dimaksudkan agar akal itu  

selalu dalam keadaan sadar  dan memiliki nilai kemanusiaan yang didasarkan kepada nilai-

nilai ilahiah. Upaya menjaga akal dalam kebijakan perpajakan ini dapat dilihat dari beberapa 

kegiatan salah satu contoh kegiatan sosialisasi dan persebaran informasi melalui media 

online maupun media cetak. Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah bertujuan 

supaya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan bisa meningkat. Dalam kegiatan 

sosialisasi perpajakan infroman mengaku mendapatkan penjelasan tentang isi peraturan 

pajak UMKM dan untuk wajib pajak yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan dapat 

mengetahui informasi terkait pajak UMKM melalui media online maupun offline. al-Qur’an 

menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah Swt,dalam keadaan yang sebaik-baiknya 

(sempurna), sebagaimana surat  at-Tiin ayat 4. 
قْوِيْمٍ  

ا
نِ ت حْسا

ا
 ا
ْٓ
انا فِيْ سا

ْ
ن ِ
ْ

ا الَ قْنا
ا
ل
ا
 لقدْ خ

sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 

Q.S. at-Tiin ayat 4.56 

 

d) Perlindungan terhadap harta (hifẓu mal) 

  Harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang, dimana manusia 

tidak bisa lepas dari adanya harta dan tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. 

Dengan menjaga harta sama dengan menjaga keberlangsungan hidup seseorang, oleh 

karena itu dalam kebijakan perpajakan juga berupaya dalam memelihara atau menjaga harta 

dengan Harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang, dimana 

manusia tidak bisa lepas dari adanya harta dan tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan 

hidup. Dengan menjaga harta sama dengan menjaga keberlangsungan hidup seseorang, oleh 

karena itu dalam kebijakan perpajakan juga berupaya dalam memelihara atau menjaga harta 

dengan cara tidak melakukan perubahan tarif pajak kepada wajib pajak secara sepihak. Tarif 

pajak merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh wajib pajak, dengan mengetahui 

tarif pajak yang akan dikenakan diharapkan wajib pajak dapat memperhitungkan keuangan 

dengan sebaik mungkin. 

   Selain tidak ada perubahan tarif pajak secara sepihak, memelihara harta pada 

kebijakan perpajakan dapat dilihat dengan adanya pembebasan pembayaran pajak pada 

usaha yang tidak mendapatkan omset. Dalam menjalankan usaha sering kali kita mengalami 

untung dan rugi. Oleh karena itu pada kebijakan perpajakan, ketika pelaku usaha tidak 

mendapatkan omset maka akan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan menunjukkan 

laporan keuangan. Allah Swt memerintahkan agar selalu menjaga dan melindungi harta, 

sebagaimana al-Qur’an surah al-Jumu’ah ayat 10. 
 
َّ
ثِيْرًا ل

ا
ا ك

ه
رُوا اللّٰ

ُ
ك
ْ
اذ ِ وا

ه
ضْلِ اللّٰ

ا
وْا مِنْ ف

ُ
غ ابْتا رْضِ وا

ا ْ
شِرُوْا فِى الَ

ا
انْت

ا
 ف
ُ
وة

ٰ
ل تِ الصَّ ضِيا

ُ
ا ق

ا
مْ فاِذ

ُ
ك
َّ
ل  عا

 
فْلِحُوْنا  تُ

 
56 Ibid.,363 
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  Apabila shalat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia 

Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Q.S. Surah al-

Jumu’ah ayat 10.57 

 

e) Perlindungan terhadap Keturunan (Hifẓu Nasl) 

   Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan 

keturunan itu berlangsung kelanjutan kehidupanmanusia. Adapun yang dimaksud 

kelanjutan jenis manusia disini merupakan kelanjutan dalam keluarga, sedangkan yang 

dimaksud dengan keluarga yang dihasilkan melalui pernikahan yang sah.58 

Untuk itu ajaran Islam telah memberikan tuntunan yang jelas jika ingin melangsungkan 

keturunan yang jelas dan sah haruslah melakukan pernikahan sesuai syarat dan rukun 

menurut Sharī`ah, dan mengharamkan zina, serta menetapkan siapa saja yang tidak boleh 

dinikahi.  

Islam juga mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), 

sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi 

kepentingan di dalam masyarkat demi mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram. 

Sebagaimana al-Qur’an dalam surah an-Nisa’ ayat 25. 
عْرُوْفِ 

ا ْ
هُنَّ بِالم جُوْرا

ُ
تُوْهُنَّ ا

ٰ
ا هْلِهِنَّ وا

ا
نِ ا

ْ
انْكِحُوْهُنَّ بِاِذ

ا
 ف

Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin 

dengan cara yang pantas.Q.S. an-Nisa’ ayat  25.59

 
57 Ibid., 302. 
58 Amir Syarifudin. Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 237. 
59 Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 

2014).,189 
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BAB IV 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM MUSLIM 

A. Analisis Pemahaman Pelaku UMKM Muslim terhadap Kewajiban Pajak di Kota 

Pasuruan 

   

Tingkat pemahaman wajib pajak jika dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu 

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dan negara 

mempunyai kekuatan untuk memaksa bagi mereka yang tidak patuh dalam melaksankan 

pembayaran pajak. Pembayaran pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 

berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus 

sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. ‘ 

Jadi, tingkat pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara 

intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar 

akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.  

Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor 

potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat 

pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula.  

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta 

kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.  

Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan 

perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo tentang Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM Muslim terhadap peraturan 

perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak 

dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.  

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiputra tentang Pengaruh Tingkat 

Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 yang mengatur mengenai bagaimana wajib pajak 

mengangsur kewajiban wajib pajak dimuka, sehinga wajib pajak tidak memiliki beban hutang 

pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan 

PPh.Dengan demikian telah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat 

pemahaman peraturan pajak wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemahaman 

peraturan pajak wajib pajak berkontribusi terhadap kewajiban perpajakan. 

 Pemahaman wajib pajak dengan ketentuan sistem perpajakan, maka pemungutan dan 

segala bentuk peraturan pajak yang berlaku merupakan pemahaman wajib pajak. Sedangkan 

pemahaman peraturan perpajakan memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya:
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1. Paham cara perpajakan, paham hak dan kewajiban perpajakan, cara melaporkan dan 

menyetor SPT, memiliki NPWP dan membayar tepat waktu. 

2. Paham dengan system self assessment yang merupakan sistem kebebasan yang 

diterapkan di Indonesia terlebih wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri, 

menghitung, membayar, dan  melaporkan pajak terutang sendiri. 

3. Paham dengan adanya fungsi pajak diantaranya fungsi mengatur dan fungsi 

penerimaan. Dimana fungsi penerimaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sebagai fungsi pajak. 

              Pajak merupakan salah satu kewajiban rakyat yang merupakan pendapatan Negara 

dan akan dikembalikan Negara untuk kebutuhan rakyat nantinya. Tujuan adanya pajak 

untuk untuk melaksanakan suatu kebijakan dan tujuan pemerintah didalam perekonomian 

maupun dalam kehidupan sosial merupakan fungsi pengaturan. Menunjukan hasil bahwa 

wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi dalam 

kewajiban membayar pajaknya, maka wajib pajak akan berusaha patuh dalam kewajiban 

membayar pajaknya.  

              Berdasarkan hasil wawancara dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota 

Pasuruan menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak terkait PP No.23 Tahun 2018 

mencapai 44 (88%) dari total 50 (100%) informan pelaku UMKM Muslim yang 

diwawancarai, artinya pemahaman masyarakat tentang ketentuan wajib pajak lumayan 

tinggi. Artinya hanya sekitar 6 (12 %) informan dari pelaku UMKM Muslim yang tidak 

paham dengan PP. No. 23 tahun 2018.   

  Pemahaman ini tidak serta merta masyarakat pelaku usaha langsung paham terhadap PP. 

No.23 tahun 2018, akan tetapi melalui proses yang panjang tidak kenal lelah dalam 

memberikan edukasi dan pemahaman tetang perpajakan. Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Pasuruan dengan terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku UMKM 

secara langsung maupun melalui media social, poster-poster, dan baliho-baliho yang 

dipasang dipinggir jalan. 

              Pada point ini, peneliti melakukan wawancara kepada 50 informan pelaku UMKM 

Muslim di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan tentang pelaksanaan sosialisasi 

yang diadakan oleh Dinas koperasi dan UKM  Kota Pasuruan dengan hasil ada 44 (88%) 

informan pelaku UMKM Muslim yang menyatakan hadir dan mengikuti sosialisasi. 

Adapun ada 6 (12%) informan pelaku UMKM Muslim menyatakan tidak bisa hadir dalam 

acara sosialisasi tentang perpajakan dengan alasan karena tidak tahu dan tidak mendapatkan 

undangan. Dengan hasil tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa animo 

masyarakat rasa ingin tahu tentang perpajakan sangat tinggi, karena didukung oleh tingkat 

pendidikan serta pengetahuan mereka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara cukup 

mendukung. 

            Dalam hal ini, tingkat pendidikan masyarakat pelaku UMKM Muslim di Kota 

Pasuruan didominasi oleh pendidikan SMA sederajat dan Sarjana (S1).  Hasil wawancara 

dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim menunjukan bahwa ada 28 (56%) informan 

pelaku UMKM Muslim memiliki pendidikan tingkat SLTA sederajat dan 20 (40%) 

informan pelaku UMKM Muslim berpendidikan Sarjana (S1), sisanya ada 1 (2%) 
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berpendidikan tingkat SD dan Diploma (D3). Dengan demikian faktor pendidikan sangat 

mendukung dalam proses pemahaman terhadap perpajakan yang berlaku. 

Adapun pengetahuan masyarakat pelaku UMKM Muslim yang ada di Kota Pasuruan 

berdasarkan hasil wawancara kepada 50 (100%) informan pelaku UMKM Muslim 

menunjukan bahwa pengetahuan msyarakat tentang wajib pajak, dan hasilnya 76%) 

memahami fungsi pajak, 84% mengerti peraturan pajak, 90% mengerti pendaftaran pajak, 

82% memahami dan mengerti cara pembayaran pajak, dan 92% mengerti tarif pajak.  Untuk 

itu pengetahuan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan sudah cukup tinggi, namun harus 

dibarengi oleh pemahaman masyarakat yang memadai sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam mengartikan pajak. Dengan demikian pengetahuan masyarakat 

tentang wajib pajak sangat mendorong pelaku wajib pajak untuk meningkatkan 

kesadarannya dalam melakukan pembayaran wajib pajaknya. 

Adapun kesadaran masyarakat tidak akan bakal terwujud manakala tidak diikuti 

adanya sosialisasi yang berkesinambungan bagi pemangku kepentingan, sehingga pelaku 

wajib pajak selalu melekat dalam hatinya untuk menjalankan pembayaran pajak sebagai 

bentuk kewajiban sebagai warga negara. Sosialisasi akan berjalan efektif jika didukung oleh 

tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat wajib pajak sangat memadai. Dengan 

demikian kesadaran wajib pajak akan melekat pada pribadi pelaku UMKM Muslim jika 

semua pihak saling bertanggungjawab atas perilaku yang dijalankan.  

 Dari hasil wawancara kepada 50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan 

diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran wajib pajak bagi pelaku UMKM tidak diragukan 

lagi terbukti 43 (86 %) informan UMKM Muslim menjawab sangat menyadari terkait 

kewajiban membayar pajak dan hanya 7 (14 %) informan pelaku UMKM Muslim yang 

menjawab juga menyadari akan kewajiban membayar pajak dengan syarat masuk ke kas 

negara dan tidak dikorupsi. Disamping hal kesadaran pelaku UMKM Muslim dalam 

pembayaran pajak dan mayoritas masyarakat Kota Pasuruan adalah muslim yang taat, maka 

membayar pajak merupakan bentuk kewajiban ke negara disisi lain shariat Islam 

mengajarkan agar selalu mentasyarufkan sebagian dari hartanya yang berbentuk zakat mal. 

 Dengan demikian kesadaran wajib pajak yang rutin melakukan pembayaran pajak 

merupakan bentuk kepatuhan yang ditunjukan bagi pelaku UMKM Muslim yang 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan 

sukarela. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman 

dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan. 

 

B. Analisa Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM Muslim di Kota 

Pasuruan 

 Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan 

oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang 

diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemahaman serta 

pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih terbatas  
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 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya 

yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, pemerintah memangkas tarif PPh Final 1% 

menjadi 0,5% dengan tujuan utama agar bisnis pelaku UMKM Muslim dapat terus 

berkembang, mendorong peran UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan ikut serta dalam 

perekonomian nasional. Namun, ketentuan ini bersifat opsional dan memiliki batas waktu. 

Sehingga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku UMKM Muslim untuk 

membuat pembukuan dan tidak ada lagi alasan untuk tidak membuat pembukuan. 

 Kaegori penilaian dalam penelitian ini telah di dukun berdasarkan data dan fakta 

empiris berdasarkan data lapangan begitu juga dari teori yang digunakan oleh peneliti. 

Dalam kajian ini data lapangan diperoleh dari 50 (lima puluh) informan pelaku UMKM 

muslim yang ada di Kota Pasuruan. Ada beberapa indikator dalam penelitian ini 

menggunakan aspek yang bisa secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pada 

perilaku seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Muslim yakni meliputi 

sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. 

 Salah satu   upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi tentang 

PP. 23 tahun 2018 yang berkaitan dengan cara  untuk melakukan sosialisasi perpajakan.  

Sosialisasi perpajakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai 

metode untuk memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman terkait segala 

peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan.1  Dengan melakukan 

sosialisasi dapat meningkatkan penegtahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

perpajakan  mengalami peningkatan. 

 Dari data lapangan yang diperoleh peneliti menunjukan hasil bahwa dari 88% pelaku 

UMKM Muslim pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi perpajakan secara 

langsung maupun melalui media sosial.  

 Pelaku UMKM Muslim pernah mengikuti sosialisasi perpajakan secara langsung 

karena mendapatkan undangan maupun melalui pesan singkat di whatsapp untuk 

menghadiri sosialisasi perpajakan dari dinas terkait. Karena dari beberapa pelaku UMKM 

Muslim ada yang tergabung dalam group pemberdayaan Pemerintah Kota Pasuruan 

sehingga pihak fiskus (aparatur pajak) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pasuuruan. 

Dan sisanya 12% pelaku UMKM Muslim belum pernah mengikuti atau mendapatkan 

sosialisasi secara langsung dikarenakan tidak pernah mendapatkan undangan secara 

langsung maupun tidak langsung baik melalui pesan singkat whatsapp untuk menghadiri 

sosialisasi perpajakan. 

 Selain melakukan sosialisasi secara langsung terkait PP. No.23 tahun 2018 pihak 

pemerintah juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung (melalui media online) 

ataupun pemasangan baliho yang ditempatkan di pinggir jalan-jalan dan menginformasikan 

peraturan tersebut. Dan cara tersebut dapat membantu pelaku UMKM Muslim untuk 

mendapatkan dan mengetahui informasi tentang PP. No. 23 tahun 2018. 

 
1 R.M. Faizin, “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan Di Desa Mojoranu Kab. Bojonegeoro)”, Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9  No. 1  2016  
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 Adanya sosialisasi secara langsung dapat sangat membantu proses pemahaman Wajib 

Pajak terkait peraturan pajak UMKM. Wajib pajak pelaku UMKM Muslim yang belum 

pernah mengikuti sosialisasi secara langsung akan membuat wajib pajak tidak memahami 

dangan betul isi dan tujuan adanya peraturan tersebut, mereka hanya mengetahui tentang 

PP. 23 tahun 2018. Pelaku UMKM Muslim yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan 

secara langsung mencari informasi terkait peraturan perpajakan melalui media online. 

 Hal ini menunjukkan petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) perlu meningkatkan 

kegiatan sosialisasi perpajakan secara komprehensif, agar informasi yang diperoleh pelaku 

UMKM dapat secara menyeluruh dan maksimal. Apabila pemerintah melakukan sosialisasi 

kepada Wajib Pajak mengenai PP. No. 23 tahun 2018, maka hal-hal yang berkaitan kurang 

faham, dengan Peraturan ini akan bisa diminimalisir sehingga Wajib Pajak tidak merasa 

keberatan dengan dikeluarkannya peraturan yang baru sebagai pengganti peraturan yang 

lama. 

 Dengan adanya sosialisasi perpajakan tersebut juga dapat menmbah pemahaman 

Wajib pajak terkait peraturan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak merupakan  salah satu 

faktor penting dalam melakukan suatu tindakan  dalam membayar pajak bagi Wajib Pajak.  

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang 

perpajakannya dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk membayar pajak.2 

Pemahaman akan memberikan tuntutan berupa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai 

dengan PP. No.23 tahun 2018 dan juga pemahaman yang baik, maka juga akan berdampak 

pada kepatuhan membayar pajak dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan. 

Dari data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil 50 informan pelaku UMKM Muslim di 

4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan sudah memiliki pengetahuan mengenai adanya 

PP. No. 23 tahun 2018. Mereka mengenal pajak final UMKM PP. No. 23 tahun 2018 yang 

tarif pajaknya berubah menjadi 0,5%  hasil sebarannya  (78%) informan pelaku UMKM 

Muslim mengerti dan memahami fungsi pajak, (84%) mengerti dan memahami peraturan 

pajak,  (90%)  informan mengerti dan memahami pendaftaran pajak, (82%) informan 

mengerti dan memahami cara pembayaran pajak, dan (92%) informan mengerti dan 

memahami tarif pajak. Oleh karena itu pengetahuan sangat mendorong timbulnya 

kepatuhan Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu. 

 Dengan adanya pemotongan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% yang merupakan 

keringanan bagi pelaku UMKM Muslim sehingga sangat diapresiasi oleh semua pelaku 

UMKM Muslim, dengan adanya potongan tatif pajak dapat memberikan angin segar bagi 

pelaku UMKM Muslim yang omzetnya kurang dari 20 juta per bulan. Akan tetapi 

disamping itu pemerintah juga memberi batasan waktu sebagai pembelajaran untuk 

melakukan pembukuan yang rapi dan sesuai SAK mereka para pelaku UMKM mengakui 

keberatan karena merasa latar belakang pendidikannya bukan dari akuntansi dan jika 

pembukuannya harus dilakukan oleh orang yang kompeten paham dalam bidangnya 

tentunya owner (pemilik) harus menambah karyawan dan mengeluarkan biaya tambahan 

sehingga dapat membebani bagi pemilik pelaku UMKM. 

 
2 Nirawan Aidiasa, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Moderating Prefensi Risiko”, 346. 
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 Dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman wajib Pajak merupakan salah satu hal 

pentig yangharus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat mengerti dan memahami 

sekaligus mengetahui informasi terbaru dan berkelanjutan tentang peraturan perpajakan 

yang berlaku. Hal ini ssenada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alfina R. yang 

mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak.3 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 muncul akibat banyak pelaku UMKM yang 

mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih memberatkan, sehingga pemerintah 

mengeluarkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif pajak yang awalnya 1% turun menjadi 

0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak ini diyakini dapat meringankan beban pajak 

pelaku UMKM. Tarif yang rendah diharapakan dapat mendorong masyarakat berbondong-

bondong terjun kedunia usaha tanpa perlu risau oleh tarif pajak. Selain itu tarif yang rendah 

juga mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga menguatkan basis data 

perpajakan. Dengan demikian para pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakan 

roda perekonomian daerahnya dan juga berperan dalam ekonomi formal. Namun para 

informan juga berharap tidak ada batasan waktu untuk tarif pajak hanya ada batasan omset 

saja. 

   Pada analisa ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrizki 

Damayanti yang mengemukakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan 

wajib pajak.  Namun ada perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan Rizki Alfiana R., 

bahwa “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kapatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM 

dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Penelitian ini beranggapan postif terhadap 

pengenaan tarif pajak yang baru serta wajib pajak setuju untuk memilih tarif pajak yang 

rendah karena akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang tertuang4 

Apabila merujuk pada hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan media wawancara, 

peneliti berhasil mengumpulkan data yang menunjukkan angka kesadaran wajib pajak pada 

indikator pengenaan pajak pada usaha UMKM memiliki angka terbesar yakni sebesar 86% 

dan 14,3% lainnya belum mengetahui. Untuk hasil lainnya masing-masing pada indikator 

membayar jajak merupakan suatu kewajiban memiliki angka pemahaman sebesar 88% dan 

12% tidak paham, indikator kepemilikan NPWP yang telah menerapkannya sebesar 86% 

dan 14% belum menerapkannya. 

  Berdasarkan hasil analisa diatas, dapat diambil kesimpulan jika kesadaran wajib 

pajak terkait perpajakan sudah baik tapi masih perlu ditingkatan, dikarenakan masih 

terdapat wajib pajak yang belum mengetahui adanya pengenaan pajak atas usaha, 

beranggapan bahwa membayar pajak adalah bukan sebuah kewajiban, dan dalam 

kepemilikan NPWP harus wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak, namun  masih terdapat 

pelaku UMKM Muslim yang belum memiliki NPWP. Sesuai dengan teori bahwasannya 

 
3 Rizki Alfiana R., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM 

Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang 

Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (thesis – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018) 
4 Febirizki Damayanti P., “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif 

Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang 

Terdaftar Di KPP Pratama Batu)” Jurnal: Perpajakan, Vol.10 No.1, 2016, 7 
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dikatakan seseorang itu sadar apabila wajib pajak mengetahui dan menaati peraturan 

perpajakan tetapi dapat dilihat wajib pajak hanya mengetahui adanya pengenaan pajak atas 

usaha tetapi belum menaati peraturan dengan tidak memiliki NPWP tersebut karena 

menganggap omset usahanya masih kecil dan belum dikenakan pajak.  

 Munculnya sebuah kesadaran merupakan hal penting dalam mendorong wajib pajak 

untuk patuh dalam pembayaran pajak apabila kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak 

kurang maka akan berdampak pula pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Alfiana R. mengatakan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.5 Apabila wajib pajak memiliki kesadaran 

bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban maka akan berdampak pada kepatuhan 

wajib pajak, dikarenakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. 

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan 

perpajakanya dan memperoleh hak perpajakannya sebagaimana telah diatur dalam 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.6 Wajib pajak dikatakan patuh apabila 

melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dalam membayar dan melaporkan 

SPT Tahunan pajaknnya. 

 Pada poin kepatuhan wajib pajak peneliti mengambil indikator pelaksanaan 

pembayaran pajak, pelaporan pajak sebelum dan sesudah mengetahui PP. No.23 tahun 

2018. Hasil bahwa dari 50 informan pelaku UMKM Muslim menunjukan bahwa 27 

informan dengan angka persentase sebesar 54% mengaku sudah menjalankan pelaksanaan 

pembayaran pajak tepat waktu. Sedangkan 23 informan pelaku UMKM Muslim atau sekitar 

(46%) belum menjalankan pembayaran pajak dan melaporkannya tepat waktu.  Sedangkan 

untuk poin ini pada indikator lainnya, 37 (74%) informan lainnya telah mengaku mengikuti 

Pembayaran Pajak sesuai dengan Prosedural, baik mengenai pembayaran dan pelaporan 

saat Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018.  

 Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap PP 23 

tahun 2018 masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat pelaku UMKM yang masih 

belum membayar kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM yang masih melakukan 

keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Belum 

patuhnya pelaku UMKM Muslim ini karena kurang maksimalnya sosialisasi, pemahaman 

wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak yang 

berdampak pada pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan dan meningkatkan 

kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan atas kewajiban perpajakannya. 

Pada umumnya masyarakat masih menganggap membayar pajak merupakan hal yang 

memberatkan, pembayaran masih sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian 

masyarakat apa dan bagaimana pajak dalam menghitung dan melaporkannya. Akan tetapi 

masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak 

 
5 Rizki Alfiana R., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kaptuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM 

Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang 

Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (thesis – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018) 
6 5 S. K. Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, 138. 
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dan hal ini bukan merupakan tindakan yang mustahil. Jika masyarakat, pelaku UMKM 

memiliki pemahaman   dan kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara 

sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

 Dalam hal penghasilan omset, informan yang sudah melakukan pembayaran dan 

pelaporan pajak yang memiliki omset diatas 10 juta hal ini menandakan semakin besar 

penghasilan yang didapat akan berpeluang untuk memenuhi kewajiban perpajakkanya. 

Akan tetapi informan yang hanya memiliki omset 10 juta per bulan belum memenuhi 

kewajiban perpajakannya karena menganggap bahwa omset mereka masih kecil   dan 

merasa keberatan dengan pengenaan pajak terhadap  omset yang masih kecil.  Mereka 

beranggapan bahwa biaya-biaya yangdi keluarkan untuk produksi tidak sedikit. 

 Selain itu, dalam hal kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam 

mengelola dana pajak dan juga adanya kasus korupsi dana pajak, penyelewengan dana pajak 

membuat masyarakat menjadi ragu untuk membayar pajak. Hasil analisa peneliti sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Noorlita yang hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa penyebab wajib pajak pelaku UMKM masih bersikap tidak patuh 

karena salah satunya disebabkan adanya persepsi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.7  

 Pelaku UMKM Muslim yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya dalam 

pembayaran dan pelaporan perpajakan, maka mereka termasuk sudah menjalankan 

kewajibanya dengan tepat sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap PP. No.23 

tahun 2018, karena wajib pajak pelaku UMKM telah memiliki pemahaman atas aturan 

perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan pelaku UMKM Muslim telah megikuti 

sosialisasi dengan mendapatkan informasi dan pengetahuan perpajakan bagi UMKM. 

Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Muslim mendapatkan perlakuan yang sama bagi 

pelaku UMKM pada umumnya mereka juga dikenakan wajib pajak. Bagi pelaku UMKM 

yang baik tentunya memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu 

kewajiban. Dalam hal pengisian SPT masa dan SPT Tahunan, pembayaran pajak dirasa 

masih memiliki kesulitan tersendiri sehingga pelaku wajib pajak datang langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak setempat untuk menanyakan kesulitan yang dialami dari pada harus 

menggunakan jasa layanan yang dapat menambah beban biaya bagi pelaku UMKM. 

 Kepatuhan wajib pajak terwujud dengan baik apabila ada kesadaran dari wajib pajak 

yang menganggap bahwa membayar pajak itu merupakan kewajiban bukan suatu paksaan.  

Jika pelaku usaha sadar dan merasa menjadi warga negara yang baik untuk patuh atas 

peraturan perpajakan yang berlaku, maka mereka telah memberikan kontribusi ke negara 

dalam proses pembangunan dan bukan didasari adanya rasa paksaan bahkan ketakutan akan 

adanya sanksi jika mereka tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 
7 Ade Noorlita Kahrisma, “Penyebab Ketidakpatuhan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan” (Thesis – Universitas Airlangga, 2018) 
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C. Analisis Perspektif Maqāṣid al - Sharī`ah tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi 

pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan 

 Dalam perkembangan jaman konsep Negara modern sekarang ini baik itu Negara 

Islam maupun bukan Negara Islam telah mewajibkan pungutan pajak bagi tiap warganya. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai penduduk muslim atau wilayah 

kekuasaan umat Islam dimana pemerintah menerapkan adanya pembebanan pajak kepada 

warganya. 

 Saat  ini pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mana 

pembebanannya dilakukan bukan hanya pada aset yang diproduktifkan (aset yang dikelola 

untuk dapat menghasilkan pendapatan) seperti yang sudah dilakukan pada masa Rasulullah 

dan pada masa daulah Islamiyyah hal ini dikarenakan banyak sistem negara saat ini tidak 

berlandaskan agama sepenuhnya walau nilai dan norma mengilhami, hal ini dikarenakan 

banyak sistem negara saat ini tidak berlandaskan pada aturan agama sepenuhnya walau nilai 

dan norma yang mengilhami aturan negara merupakan kristalisasi dari eksistensi agama 

termasuk  di Indonesia. 

 Negara Indonesia memiliki aturan hukum berlandasan Ideologi pancasila dan 

Undang-Undang dasar 1945 selaku konstitusi bangsa indonesia. Pemberlakuan terhadap 

masyarakat harus didasarkan pada aspek kemakmuran dan kemajuan rakyat hal ini 

sebagaimana yang tertauang dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi: 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 

  Dengan demikian pemberlakuan aturan pemerintah berdasarkan itikad baik untuk 

kepentingan rakyat secara umum. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada paragraph sebelumnya bahwa hanya ada dua informan dari tujuh informan 

yang memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Hal ini 

menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Dalam perspektif Islam 

kepatuhan pembayaran pajak sama halnya dengan ketaatan warga negara kepada pemimpin 

yang merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 59: 
طِيْ 

ا
ا ا وا

ه
طِيْعُوا اللّٰ

ا
ا ا

ْٓ
نُوْ ما

ٰ
ذِيْنا ا

َّ
ا ال ها يُّ

ا
ِ يٰا

ه
ى اللّٰ

ا
وْهُ اِل رُدُّ

ا
يْءٍ ف

ا
عْتُمْ فِيْ ش  ازا

نا
ا
ت
ْ
اِن
ا
 ف

ْۚ
مْ
ُ
مْرِ مِنْك

ا ْ
ولِى الَ

ُ
ا سُوْلا وا  عُوا الرَّ

  
ً

وِيْلَ
ْ
أ
ا
نُ ت حْسا

ا
ا يْرٌ وَّ

ا
لِكا خ

ٰ
خِرِۗ ذ

ٰ ْ
وْمِ الَ يا

ْ
ال ِ وا

ه
 بِاللّٰ

نْتُمْ تُؤْمِنُوْنا
ُ
سُوْلِ اِنْ ك الرَّ  ࣖوا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta 

Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus 

akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. Surat an-Nisa’:59).8 

 Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah Ibnu 

Huzafah Ibnu Qais Ibnu Addi ketika ia diutus oleh Rasulullah Saw untuk memimpin suatu 

pasukan khusus. Ketaatan pada Ulil Amri dalam ayat diatas dinyatakan setelah ketaatan 

 
8  Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 

2014),59. 
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terhadap Allah dan Rasulullah, yang artinya bentuk ketaatan itu tidak menyimpang dari 

ketaatan terhadap aturan Sharī`ah. 

  Dari penjelasan hadist dan sebab turunnya ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa kewajiban ketaatan terhadap Ulil Amri hanya berlaku 

dalam kebaikan bukan ketaatan kemaksiatan karena manusia tidak memiliki jaminan dapat 

terus berada dalam kebenaran kecuali yangtelah dikehendaki oleh Allah Swt. yaitu para nabi 

dan Rasul. Jika perintah Ulil Amri bukanmerupakan bentuk pelanggaran terhadap shariah 

agama, maka bentuk ketaatan ini menjadi wajib sebagaimana dalam hadist yang di 

riwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: 
ي الَامير فقد عصاني )رواه البخاري من اطاعني فقد اطلع الله ومن عصني فقد عص ى الله ومن يطلع الَ امير فقد اطاعني ومن يعص 

 والمسلم( 

َ “Siapa saja yang menaati aku, maka dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berbuat 

maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Dan siapa saja yang telah 

menaati pemimpinku, dia telah menaati aku. Sedangkan siapa saja yang tidak taat kepada 

pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).9 

 Dengan demikian menurut penjelasan ayat diatas, bahwa kepatuahan terhadap Ulil 

Amri merupakan kepatuhan yang wajib untuk dijalankan terlebih hal tersebut sebagai 

bentuk perintah atau anjuran dari Ulil Amri yang bukanperintah pelanggaran terhadap 

shariah agama.  Dalam tinjauan fiqh hukum wajib merupakan sesuatu yang harus dikerjakan 

yang mana mengerjakannya mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkannya akan 

mendapatkan dosa. Walaupun demikian kewajiban patuh terhadap Ulil Amri berlaku adanya 

syarat tidak dalam rangka kemaksiatan yang dibuktikan sedang melakukan pelanggaran 

terhadap suatu aturan shariat agama. Merujuk pada pengenaan aturan pajak dan itikad baik 

pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, maka aturan 

pengenaan pajak merupakanaturan yang didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara 

umum dantelah diketahui secara umum bahwa sumber pajak pemerintah disalurkan  untuk 

membiayai program-program pemerintah  demi keberlangsungan  negara dan masyarakat 

di dalamnya, dengan kata lain paja kini memiliki kontribusi riil baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi masyarakat. 

 Oleh karenanya ketidakpatuhan terhadap pengenaan kewajiban perpajakan 

merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap Ulil Amri yang telah disebutkan di dalam Al-

Qur’an surah an Nisa’ ayat 59, karena aturan perpajakan bukan merupakan aturan yang 

melanggar kaidah shariah dalam agama walaupun pemberlakuan pajak oleh pemerintah saat 

ini tidak sama dengan pemberlakuan pajak yang dilakukan pada masa Rasulullah dan pada 

masa Daulah Islamiyah. Sekiranya kita diperdaya oleh hawa nafsu untuk mengingkari 

perintah dan shariat yang mulia ini, tidak lagi taat kepada penguasa, maka ketidakpatuhan 

dalam menjalankan kewajiban pajak negara memunculkan potensi perbuatan yang 

menimbulkan dosa. 

 Perbuatan dosa dalam agama Islam merupakan perbuatan yang harus dijauhi oleh 

umat muslim karena perbuatan dosa merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan 

menimbulkan hukuman terhadap pelakunya yang melanggar Sharī`ah jika tidak bertaubat. 

 
9 Taqiyudin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam (Bangil Jatim: Al-Izzah, 1996), 355-356 
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Hukuman ini bisa berlaku di dunia maupun di akhirat yang merupakan kehidupan abadi 

setelah kematian. Sebagai umat muslim maka menghindari perbuatan yang menimbulkan 

dosa merupakan keharusan demi menempati status keberagamaan yang lebih tinggi yaitu 

pada status mukmin dan selanjutnya muhsin. Dua status ini lebih tinggi dari status muslim. 

Walau ketiga predikat ini bukan mengindikasikan bahwa manusia tidak pernah melakukan 

kesalahan, namun lebih kepada kadar intensitas perbuatan dosa dan penyesalan yang 

dialami setelah nelakukannya.  

 Oleh karenanya sebagai muslim yang baik sudah sepatutnya bersikap taat tehadap 

perintah dan aturan dari pemimpin negara dengan syarat bukan merupakan kemaksiatan, 

termasuk kepatuhan pada kewajiban pajak.   

 Dalam Islam adanya penetapan suatu aturan haruslah untuk menuju pada 

kemaslahatan umat, dalam hukum Islam metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi 

pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ushul fiqh tujuan 

hukum itu biasanya disebut dengan Maqāṣid al-Sharī`ah yaitu tujuan Ash-Shari’dalam 

menetapkan hukum. tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penulusaran ayat-ayat 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Penelurusan ush fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan 

bahwa tujuan Ash-Shari’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia baik di 

dunia maupun di akhirat kelak.10 

 Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima 

unsur yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan tujuan utama syariat Islam terletak 

pada lima unsur tersebut, perlindungan terhadap agama (hifẓu din), perlindungan terhadap 

jiwa (hifzu nafs), perlindungan terhadap akal (hifẓu aql), perlindungan terhadap harta (hifẓu 

mal), dan perlindungan terhadap keturunan. (hifẓu nasl) Kelima pokok tersebut merupakan 

suatu hal yang harus dijaga di kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang 

merupakan tujuan dari Maqāṣid al-Sharī`ah.11  

 Mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah bahwasanya para 

pelaku UMKM Muslim sudah mulai menyadari akan pentingya pajak. Hal ini dikarenakan 

pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di 

dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran biaya pembangunan. 

Selain itu pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijakan pajak. 

Oleh sebab itu berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk 

mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam 

membuat ataupun menetapkan kebijakan perpajakan yaitu tujuan utamanya untuk 

kesejahteraan rakyat begitu juga kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah tidak berdampak kerusakan atau kemudharatan apabila kebijakan tersebut 

ditaati. 

 
10 Abd. Rahman. Ushul Fiqh, Ed. 1, cet 2 (Jakarta: 2011), 303-304 
11 Abdul Kadir dan Ika Yunia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syariah (Jakarta PT 

Fajar Intepratama Mandiri, 2014), 89 
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Pada kebijakan perpajakan terdapat beberapa nilai Maqāṣid al-Sharī`ah yang tentu 

dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perpajakan dalam upaya menjaga keamanan 

wajib pajak. Keterkaitan nilai Maqāṣid al-Sharī`ah dengan kebijakan perpajakan yakni 

memberikan edukasi dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat 

mengenai isi dan manfaat peraturan perpajakan yang terkait. Kebijakan perpajakan yang 

dilakukan oleh pemerintah, dalam konsep Maqāṣid al-Sharī`ah ini termasuk pada Maqāṣid 

adh-ḍarūriyāt, adapun yang dimaksud dengan Maqāṣid aḍ-ḍarūriyāt adalah kemaslahatan 

Maqāṣid al-Sharī`ah  yang berada paling atas. Dan berhubungan dengan kebutuhan utama 

umat manusia di dunia maupun di akhirat. Artinya hidup tak berarti apa-apa apabila satu 

nilai saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kelima nilai tersebut adalah memelihara 

agama (hifẓu din), perlindungan terhadap jiwa (hifẓu nafs), perlindungan terhadap akal 

(hifẓu aql), perlindungan terhadap harta (hifẓu mal), dan perlindungan terhadap keturunan 

(hifẓu nasl). 

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pelaku UMKMkhususnya 

yang telah menjadi wajib pajak, mendapatkan hasil bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam Maqāṣid al-Sharī`ah terdapat upaya untuk menjaga dan melindungi 

agama (hifẓu din), menjaga jiwa (hifẓu Nafs), menjaga  akal (hifẓu aql), menjaga harta (hifẓu 

mal), dan menjaga  keturunan (hifẓu nasl).  

Berikut analisis peneliti berdasarkan hasil penelitian perspektif Maqāṣid al-Sharī`ah 

tentang perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM tentang kebijakan 

perpajakan : 

1. Upaya Perlindungan dan penjagaan terhadap Agama (hifẓu din).  

   Merujuk pada kajian teoritis berkaitandengan penjelasan bahwa setiap manusia 

membutuhkan agama secara mutlak dan segala sesuatu ajaran maupun perbuatan 

mengarahkan  manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya, penjelasan tersebut 

terdapat pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 256: 
 ِ
ه

 بِاللّٰ
ۢ
يُؤْمِنْ وْتِ وا

ُ
اغ

َّ
فُرْ بِالط

ْ
ك نْ يَّ ما

ا
ِ ْۚ ف

ي 
ا
غ
ْ
دُ مِنا ال

ْ
ش نا الرُّ يَّ با دْ تَّ

ا
يْنِۗ ق ِ

اها فِى الد  را
ْ
 اِك

ا
كا لَ مْسا دِ اسْتا قا

ا
لِيْمٌ ف مِيْعٌ عا ُ سا

ه
اللّٰ ا وۗا ها

ا
اما ل  انْفِصا

ا
قٰى لَ

ْ
وُث

ْ
ةِ ال عُرْوا

ْ
 بِال

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang 

benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah 

sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. ( Q.S.surah al-Baqarah 256).12 

 

Makna yang tersirat dalam upaya melindungi dan menjaga agama (hifẓu din)  bahwa 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus mengingat agama. Hasil penelitian yang 

diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim bahwa 

ada 88% informan mengaku dari pemahaman tentang wajib pajak bagi pelaku UMKM 

Muslim menyampaikan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait 

peraturan perpajakan tidak melanggar norma agama dan tidak mendekatkan informan pada 

 
12 Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 2014), 

256. 
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pendekatan maksiat. Upaya penjagaan agama (hifẓu din) dalam kebijakan perpajakan 

dengan diwujudkan kebijakan perpajakan yang ditetapkanoleh pemerintah tidak melanggar 

norma-norma agama dan tidak mendekatkan wajib pajak pada perbuatan maksiat. 

2. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Jiwa (hifẓu nafs) 

Terdapat dua kegiatan pada kebijakan perpajakan dalam upaya penjagaan terhadap jiwa 

(hifẓu nafs) pada kebijakan.  Dua kegiatan tersebut adalah cara penarikan pada wajib 

pajak dan cara memberikan peringatan terhadap wajib pajak.  Apabila dikaitkan dengan 

kajian teori pada bab sebelumnya, bahwa Islam mengatur  segala aspek kehidupan  

manusia termasuk hak asasi manusia dimana hak yang paling utama  dan perlu sangat 

diperhatikan adalah hak manusia untuk hidup. 

   Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penjagaan terhadap jiwa (hifẓu nafs) pada 

kebijakan perpajakan bertujuan agar wajib pajak tidak hanya fokus pada tanggung 

jawabnya akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari kebijakan yang ada. 

  Hasil wawancara yang didapat dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim 

menunjukkan bahwa kegiatan yang ada pada kebijakan perpajakan merupakan upaya 

dalam penjagaan terhadap jiwa (hifzu nafs). 50 (100%) informan pelaku UMKM Muslim 

mengaku bahwa selama ini menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi 

maupun intimidasi dari pemerintah dalam proses pemungutan pajak dan 7 (14%) 

informan pelaku UMKM Muslim mengaku mendapatkan teguran berupa surat 

peringatan dari pemerintah apabila telat dalam pembayaran pajak, dan 43(86%) 

informan pelaku UMKM Muslim belum pernah mendapatkan teguran berupa sama 

sekali ketika telat dalam pembayaran pajak. 

 Upaya penjagaan terhadap jiwa (hifẓu nafs), hal ini terwujud dengan kegiatan pada 

proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan perilaku 

paksaan maupun tindakan intimidasi dan juga pada pembayaran pajak yang telat wajib 

pajak tidak mendapatkan ancaman dari pemerintah. Selain hal dua tersebut upaya 

penjagaan terhadap jiwa (hifẓu nafs) terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder 

petugas pajak dimana dalam menghadapi wajib pajak dituntut berperilaku yang 

mengedepankan humanis, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan. 

 

3. Upaya perlindungan dan penjagaan akal (hifẓu aql)  

   Upaya perlindungan dan penjagaan akal (hifẓu aql) merupakan salah satu anugerah 

yang Allah berikan dan  karuniakan  kepada manusia, dengan akal menjadikan manusia 

lebih mulia dengan makhluk lain. Jika manusia hilang akal maka hilanglah keutamaan 

terdengan akal sebut. Terdapat upaya penjagaan atau perlindungan terhadap akal dalam 

kebijakan perpajakan yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat 

mengerti dan memahami serta mengetahui manfaat akan isi peraturan perpajakan yang 

terkait dan pentingnya pajak dalam kehidupan ber Negara. 

   Dengan adanya sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah dalam 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara langsung, selain dengan sosialisasi 

perpajakan pemerintah juga memberikan pengetahuan secara tidak langsung dengan cara 

memberikan informasi peraturan perpajakan dengan melalui media social, maupun 

melalui pemasangan baliho dipinggir jalan. 
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   Melalui hasil wawancara  dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim di 4 

(empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan 

sosialisasi perpajakan maupun informasi terkait peraturan perpajakan melalui media 

online dapat menambah pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dalam kegiatan 

sosialisasi perpajakan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan 

menjelaskan secara detail tentang isi peraturan perpajakan dan cara melakukan 

pembayaran pajak dengan begitu tidak membuat wajib pajak maupun masyarakat merasa 

kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pajak. 

   Namun upaya pelindungan dan penjagaan terhadap akal (hifẓu aql), hal ini 

terwujud dengan adanya tuntutan bahwa pihak pemerintah harus mengungkap secara 

detail mengenai sistem peraturan perpajakan terkait dilarang untuk menutup-nutupi 

barang sedikit pun hal ini dilakukan saat sosialisasi perpajakan. Hal tersebut bertujuan 

bagi pelaku wajib pajak atau masyarakat merasa tidak ragu lagi untuk membayar pajak 

karena sudah memahami tentang perpajakan. Disini terlihat bahwa wajib pajak maupun 

masyarakat diajak untuk berfikir bersama ketika melakukan transaksi pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tanpa ada yang dizalimi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat 

yakin bahwa pembayaran pajak dipastikan masuk kas negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat. 

 

4. Upaya perlindungan dan penjagaan terhadap harta (hifẓu mal) 

  Kebijakan perpajakan memiliki beberapa ketetapan dimana dalam upaya menjaga 

harta (hifẓu mal). Kebijakan perpajakan juga memberikan upaya dalam memberikan 

perlindungan dan penjagaan kepada wajib pajak. Ketetapan yang dimaksud salah 

satunya dengan cara memberikan tarif pajak yang pasti, dan juga memberikan otonomi 

(kebebasan) pembayaran pajak kepada wajib pajak. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan ke 50 informan pelaku UMKM Muslim 

mengaku bahwa selama ini selama menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan 

perubahan tarif pajak secara sepihak apabila wajib pajak dikenakan tarif pajak 0,5% 

maka akan menggunakan tarif pajak itu untuk seterusnya. Untuk adanya pembebasan 

pembayaran pajak informan mengaku hal tersebut dapat terjadi apabila omset yang 

didapatkan rendah hanya berkisar 10 juta per bulan atau mengalami kerungian sehingga 

dalam catatan keuangannya ditulis nihil. 

  Dengan demikian upaya perlindungan dan penjagaan terhadap harta (hifẓu mal) 

pada kebijakan perpajakan terwujud dengan baik, hal ini jelas karena adanya kebijakan 

penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, kejelasan untuk tarif pajak yang digunakan 

wajib pajak, dan adanya keringanan berupa pembebasan pembayaran pajak kepada wajib 

pajak yang mendapatkan kerugian.  

 Dalam hal ini kebijakan perpajakan yang ditetapakan berupaya untuk melindungi dan 

menjaga bagi wajib pajak dan mengalokasikan harta wajib pajak dengan baik dan halal. 

 

 

5. Upaya  perlindungan dan penjagaan  terhadap keturunan (hifẓu nasl) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

  129 

 

 
 

 Dalam dunia kerja, pasti setiap manusia akan berusaha mendapatkan harta untuk 

memberikan kelangsungan hidup bagi keluarganya, seperti contoh suami terhadap istri 

dan anak-anaknya. Upaya penjagaan keturunan (hifẓu nasl) oleh setiap pelaku UMKM 

Muslim dalam hal ini melalui cara menerapkan kepatuhan wajib pajak yang terdapat 

pada kebijakan perpajakan, dimana hal ini bertujuan agar memberikan kelancaran usaha 

yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan serta berkaitan dengan regenerasi tiap 

individu yaitu menghasilkan keturunan. 

      Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ke-50 informan pelaku UMKM 

Muslim, terdapat informasi jika upaya perlindungan dan penjagaan keturunan (hifẓu 

nasl), maka dalam hal ini hasil yang didapatkan oleh pelaku UMKM Muslim setelah 

menjalankan usahanya. Jika pendapatan dari hasil usaha diperoleh dengan cara yang baik 

dan halal, maka kehidupan sehari hari keluarga atau keturunan pelaku UMKM Muslim 

dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama serta membawa keberkahan dan 

kemaslahatan. 

 Salah satu cara untuk mewujudkan pendapatan usaha yang baik dan halal terbebas 

dari unsur ribawi, maisyir, dan gharar, maka pelaku UMKM Muslim melalui kepatuhan 

wajib pajak  dapat memberikan kemanfaatan dari rejeki hasil usahanya, yang dalam hal 

ini telah diketahui oleh pelaku UMKM Muslim bahwa jika pembayaran pajak yang telah 

ditetapkan memiliki banyak manfaat bagi usaha yang dijalani yang berimplikasi kepada 

keluarganya terutama keturunan (anak). 

Maka dari itu, berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah dilakukan oleh setiap 

pelaku UMKM Muslim, peneliti menyimpulkan jika upaya perlindungan dan penjagaan 

yang dilakukan telah sesuai dengan nilai Maqāṣid al-Sharī`ah pada nilai Hifẓu Nasl. 

  Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara pada pelaku UMKM Muslim di 

Kota Pasuruan dan analisa pembahasan dalam disertasi ini, maka dari 50 informan telah 

diperoleh bahwa kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak mereka tidak hanya 

berpikir tentang kewajiban semata sebagai bentuk menjalankan Sharī`ah Comliance 

(Ribawi, Maisyir dan Gharar) akan tetapi tidak kalah pentingnya ingin mewujudkan nilai 

kemaslahatan, keberkahan, kejujuran dan keadilan ekonomi. 

   Kemaslahatan yang dimaksud  adalah merupakan konsep yang dijadikan sebagai 

pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah hukum Islam karena azas yang 

terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif (Maqāṣid al-

Sharī`ah), maka semua yang menjamin kelima prinsip (ushul) itu merupakan maslahah, 

dan begitu sebaliknya jika mengabaikan kelima prinsip (ushul) tersebut merupakan 

mafsadat. 

 Adapun  ukuran dan batasan nilai kemaslahatan tersebut ditentukan oleh 

terpenuhinya 3 (tiga) unsur pokok (al-Maslahah al-Dharuriyyah, al-Maslahah al-

Hajiyyah dan al-Maslahah al- Tahsiniyyah). Al-Maslahah al-Dharuriyyah,  merupakan 

kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia  di dunia dan 

akhirat. Dengan kata lain al Maslahah al Dharuriyyah  merupakan kebutuhan primer 

termasuk kebutuhan yang sangat mendasar dalam mewujudkan dan melindungi 

eksistensi lima hal yang sangat pokok yaitu, menjaga dan memelihara agama, menjaga 

dan memelihara jiwa, menjaga dan memelihara keturunan, menjaga dan memelihara akal 
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dan menjaga dan memelihara harta. Sehingga menurut para ahli ushul fiqh, kelima 

kemaslahatan ini dikatakan al-masalih khamsah.13 

     Al-Maslahah al-Hajiyyah, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslatan pokok (kebutuhan skunder). Artinya jika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu tingkat dharury. 

       Al- Maslahah al Tahsiniyyah, merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. 

Dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih 

menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Namun jika kebutuhan tahsiniyyah ini 

tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusi akan terasa kurang indah dan kurang 

nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemiskinan dan kebinasaan hidup.14  

   Harapan berikutnya bagi pelaku UMKM Muslim yang membayar pajak adalah 

mendapatkan nilai keberkahan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari 

sering sekali mendengar istilah “berkah” dan sering sekali dalam doa yang kita panjatkan 

hampir setiap hari  selalu mengatakan “ semoga hidup kita senantiasa berada dalam 

keberkahan”. Dalam memaknai istilah berkah atau keberkahan, Imam Ghazali 

memaknainya dengan bertambahnya selalu nilai kebaikan. 

 Sedangan para Ulama’ juga memaknai kata berkah dengan segala hal yang 

berlimpah baik dari aspek spiritual atau material, termasuk di dalamnya sebuah kasih 

sayang, ketenangan, kenyamanan, ilmu, waktu, hingga ke usia. Adapun orang yang 

dikatakan mendapatkan nilai keberkahan apabila dalam dirinya: 

- Merasakan nikmat dalam mengerjakan amal shaleh. Dalam hal ini seseorang akan 

merasa ringan dlam mengerjakan amal shaleh tanpa ada perasaan tertekan, berat atau 

merasa capek dalam menjalankannya.Contonya saat melakukan sedekah, mereka selalu 

merasakan keutamaan dan manfaat dari sedekah tersebut dan terasa tenang dalam 

menjalaninya. 

- Konsisten dalam kebaikan. Salah satu cara agar kebaikan selalu bertambah, maka harus 

konsisten dalam mengerjakannya. 

- Merasakan kerinduan pada Allah Swt. Selalu menyadari bahwa segala nikmat yang 

dirasakan dimuka bumi ini merupakan bentuk pemberian dari Allah Ta’ala. 

- Selalu bersabar dalam menghadapi berbagai bentuk ujian. Harus selalu menyadri 

bahwa ujian merupakan bumbu dari kehidupan  yang pasti akan dialami oleh setiap 

manusia  dimuka bumi ini. Dan salah satu cara  untuk menghadapi ujian adalah 

menghadapinya dengan kesabaran.15 

Pelaku UMKM Muslim menginginkan terwujudnya keadilan ekonomi yang merata 

dan berkeadilan. Meskipun dalam prakteknya sulit di realisasikan mudah diucapkan 

namun paling tidak haru selalu diupayakan secara terus menerus agar terwujud sebuah 

keseimbangan. Dalam sistem ekonomi islam, adil  mengandung makna yang sangat dalam 

bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh pelaku UMKM Muslim tidak 

terjadi tindakan mendzalimi orang lain. 

 
13 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213 
14 Hamka Haq, Filsafah Ushul Fiqh, (Makassar: Yayasab al-Ahkam,1998), 267 
15 Ibid., 268 
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 Islam memberikan kebebasan kepada para pihak termasuk pelaku UMKM 

Muslim untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk da nisi perikatan tersebut ditentukan 

oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat 

para pihak yang, menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajiban. 

 Sedangkan keadilan ekonomi (economic justice) mengandung pengertian bahwa 

al-Qur’an sangat menekankan persamaan manusia (legalitarianism) dan menghindarkan 

segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, sepertri 

halnya eksploitasi, keserakahan, dan konsentrasi harta pada kapitalis. 

 Salah satu prinsip ekonomi islam adalah perlu adanya pengendalian harta syang 

dimiliki oleh individu agar terus mengalir secara produktif dengan menghindarkan 

penumpukan harta secara pribadi, namun harus keluar mengalir secara produktif  ke dalam 

aktivitas perekonomian. 

 Keadilan distributif merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem 

ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus di dasarkan pada dua 

sendi yaitu kebebasan dan keadilan. 

 Batasan (ukuran) tentang keadilan ekonomi harus mengacu pada beberapa prinsip: 

- Menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) 

- Menggabungkan antara nilai spiritual dan material 

- Memberikan kebebasan sesuai dengan shariah islam 

- Mengakui kepemilikan multi jenis 

- Terikat oleh akidah, shari’ah dan moral 

- Menjaga kesimbangan antara jasmani dan rohani 

- Memberikan ruang pada Negara dan pemerintah.16

 
16 Yusuf al-Qordhawi, Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al_qur’am dan as-Sunnah, ( 

Bandung: UIN Sunan Gunungjati, 2016), 213 
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BAB  V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

  Berdasarkan data dan informasi temuan dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pemahaman Wajib Pajak terhadap pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, bahwa 

masyarakat pelaku UMKM Muslim sangat memahami peraturan perpajakan yang berlaku 

di wilayah Kota Pasuruan melalui sosialisasi program perpajakan yang diselenggarakan 

oleh Dinas Koperasi dan UKM secara terus menerus dengan pendekatan humanis, agar 

semua pelaku UMKM paham akan peraturan yang sedang disosialisasikan oleh petugas, 

mengingat    berdasarkan hasil temuan di lapangan mayoritas pelaku UMKM Muslim di 

Kota Pasuruan berpendidikan SLTA sederajat dan  Sarjana (S1)  yang memiliki 

pengetahuan cukup tentang pemahaman wajib pajak, sehingga berdampak secara langsung 

kepada kepatuhan pembayaran Wajib Pajak sekaligus pelaporannya. 

 2. Perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, telah 

terwujud dengan baik karena adanya kesadaran dari wajib pajak yang menganggap bahwa 

membayar pajak itu merupakan kewajiban bukan suatu paksaan. Kepatuhan wajib pajak 

akan muncul jika adanya kesadaran dari pelaku wajib pajak yang didasari keikhlasan dari 

hati pelaku wajib pajak. Mengingat pelaku wajib pajak telah sadar dan merasa  membayar 

pajak itu suatu kewajiban dan masyarakat ingin berkontribusi ke negara dalam operasional 

pembangunan, maka penyelenggara wajib pajak dalam hal ini pemerintah harus amanah 

dan profesional dalam melayani dan mengelola pajak dari pelaku wajib pajak jangan 

sekali-kali dikorupsi yang berdampak pada keengganan masyarakat dalam membayar 

pajak. 

 3.  Perspektif Maqāṣid al-Sharī`ah tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku 

UMKM Muslim di Kota Pasuruan, bahwa kebijakan perpajakan terdapat beberapa nilai 

Maqāṣid al-Sharī`ah yang tentu dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perpajakan 

dalam upaya menjaga keamanan wajib pajak. Keterkaitan nilai Maqāṣid al-Sharī`ah 

dengan kebijakan perpajakan yakni memberikan edukasi dengan cara mengadakan 

sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai isi dan manfaat peraturan perpajakan 

yang terkait. Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam konsep 

Maqāṣid al-Sharī`ah, ini termasuk pada hifẓu mal dan kategori dalam kemaslahatan 

Maqāṣid al-Sharī`ah aḍ-ḍaruriyah, yang berada paling atas. Dan berhubungan dengan 

kebutuhan utama umat manusia di dunia maupun di akhirat. Artinya hidup tak berarti apa-

apa bila satu nilai saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kelima nilai tersebut adalah 

memelihara agama (hifẓu din), perlindungan terhadap jiwa (hifẓu nafs), perlindungan 

terhadap akal (hifẓu aql), perlindungan terhadap harta (hifẓu mal), dan perlindungan 

terhadap keturunan. (hifẓu nasl). 

B.  Implikasi Teoretik 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian ini diperoleh temuan bahwa penelitian ini 

mengembangkan hasil temuan dari hasil temuan penelitian terdahulu. Dalam penelitian 

terdahulu telah ditemukan bahwa perilaku kepatuhan itu wajib pajak itu hanya didukung 

oleh adanya sosialisasi, kesadaran, religiusitas, dan pengetahuan wajib pajak saja, akan 
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tetapi dalam penelitian kali ini, peneliti menambahkan faktor kemaslahatan, keberkahan dan 

keadilan ekonomi bagi pelaku wajib pajak sebagai penguat teori religiusitas pada penelitian 

terdahulu. 

 Selain itu penelitian ini merupakan pengembangan teori pengetahuan yang sebelumnya 

hanya pendidikan sebagai indikator, namun peneliti menambahkan tentang fungsi pajak, 

peraturan perpajakan, pendaftaran pajak, pembayaran pajak, tarif pajak, dan pelaporan 

pajak sebagai tambahan indikator penelitian sebelumnya. 

 Sedangkan hasil temuan penelitian ini bahwa upaya untuk mempertahankan perilaku 

kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah tidak hanya memberikan himbauan tentang 

pentingnya pembayaran wajib pajak, akan tetapi penyelenggara wajib pajak harus orang 

yang amanah dan professional dalam pengelolaan dana wajib pajak dan terhindar dari 

tindakan koruptif. Bagi wajib pajak pelaku UMKM Muslim disamping membayar pajak itu 

merupakan kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi hal yang paling penting dan 

mendasar nilai keberkahan, kemaslahatan dan keadilan  ekonomi.  

C.  Keterbatasan Studi 

1.   Informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di 4 (empat) kecamatan  

wilayah Kota Pasuruan  pelaku UMKM Muslim. 

2.    Identifikasi lebih mendalam terkait dengan latar belakang pelaku UMKM Muslim 

adalah salah satu yang perlu digali lebih lanjut dan mendalam, untuk mencermati tingkat 

profesionalisme pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan  sebagai wajib pajak. 

Penelitian lebih lanjut dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan pengungkapan 

tersebut. 

D. Saran-Saran 

  Beberapa hal perlu disarankan dalam upaya untuk semakin    meningkatkan peran pelaku 

UMKM Muslim sebagai wajib pajak yaitu : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, untuk ruang lingkup bidang perpajakan yang menyangkut 

Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal kegiatan usaha unuk 

mendukung akurasi pelaporan pajak dan penambahan informan dapat dikembangkan 

menjadi luas. Dengan begitu penelitian dapat membawa manfaat bagi pelaku UMKM 

baik yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan juga penambahan wawasan 

terkait PP No.23 Tahun 2018. 

2. Bagi pemerintah, Untuk instansi terkait dapat lebih proaktif melakukan   penyuluhan 

melalui sosialisasi  secara langsung kepada para pelaku UMKM agar dapat menambah 

pengetahuan tentang pajak bagi pelaku UMKM Muslim. 

3. Kajian peran lembaga independen atas keterlibatan dalam penyelenggaraan sosialisasi 

perpajakan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat muslim sehingga dapat 

dilakukan lebih lanjut untuk memperoleh informasi secara komprehensif begitu juga 

melibatkan peran pesantren dan pengaruhnya pada dinamika perkembangan kepatuhan   

pelaku wajib pajak berikutnya. 
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