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ABSTRAK 

 

Nama : Widyantono Arif 

NIM : 80500219033 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Market Performance 

Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Dan Maqashid 

Syariah Index Sebagai Variabel Moderating Studi Empiris Pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Intellectual Capital 

terhadap Market Performance dengan profitabilitas sebagai variabel intervening 

dan Maqashid Syariah Index sebagai variabel moderator. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Intellectual Capital yang diukur dengan 

menggunakan iB-VAIC. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Market Performance yang diukur dengan menggunakan Return on Sales 

(ROS), sedangkan Profitabilitas digunakan sebagai variabel intervening diukur 

dengan menggunakan Return on Assets (ROA).  

Sampel penelitian adalah perusahaan bank umum syariah yang ada di 

Indonesia dengan periode penelitian antara tahun 2017-2019. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria tersebut 

maka sebanyak 14 perusahaan terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Alat 

analisis yang digunakan adalah Path Analysis dan Moderated Regression Analysis 

dengan software IBM SPSS Statistics 25. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iBVAIC berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Kemudian, iBVAIC berpengaruh secara 

signifikan terhadap Market Performance. Hasil penelitian dengan uji analisis jalur 

menunjukkan bahwa Profitabilitas juga berpengaruh secara langsung terhadap 

Market Performance dan Profitabilitas dapat memediasi hubungan antara iB-VAIC 

dan Market Performance. Hasil penelitian dengan analisis uji Moderated 

Regression Analysis (MRA) Maqashid Syariah Index dapat memperkuat hubungan 

antara iB-VAIC dengan Market Performance akan tetapi tidak signifikan sehingga 

disebut Homologiser moderasi yang merupakan variabel yang potensial menjadi 

variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel 

prediktor dan variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel 

prediktor dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel ter-

gantung. 

Kata Kunci: Modal Intelektual, iB-VAIC, Profitabilitas, Market Performance, 

Maqashid Syariah Index 
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ABSTRACT 

 

Nama : Widyantono Arif 

NIM : 80500219033 

Prodi : Sharia Economics 

Judul : The Effect of Intellectual Capital on Market Performance with 

Profitability as an Intervening Variable and Maqashid Syariah 

Index as a Moderating Variable in Empirical Studies of Islamic 

Commercial Banks in Indonesia 

This study aims to examine the effect of Intellectual Capital on Market 

Performance with profitability as the intervening variable and the Maqashid Syariah 

Index as the moderator variable. The independent variable used in this study is 

Intellectual Capital which is measured using iB-VAIC. The dependent variable used 

in this study is Market Performance which is measured using Return on Sales 

(ROS), while Profitability is used as an intervening variable measured using Return 

on Assets (ROA). 

The research sample is Islamic commercial bank companies in Indonesia 

with a research period between 2017-2019. Data were collected using purposive 

sampling method. Based on these criteria, as many as 14 companies were selected 

as samples in this study. The analytical tools used are Path Analysis and Moderated 

Regression Analysis with IBM SPSS Statistics 25 software. 

The results of this study indicate that iBVAIC has a significant effect on 

profitability (ROA). Then, iBVAIC has a significant effect on Market Performance. 

The results of the research using path analysis test show that Profitability also has 

a direct effect on Market Performance and Profitability can mediate the relationship 

between iB-VAIC and Market Performance. The results of the study using the 

Moderated Regression Analysis (MRA) Maqashid Syariah Index test can 

strengthen the relationship between iB-VAIC and Market Performance but it is not 

significant so it is called a moderating homologist which is a potential variable to 

be a moderating variable that affects the strength of the relationship between the 

predictor variable and the dependent variable. This variable does not interact with 

the predictor variable and has no significant relationship with the dependent 

variable. 

 

 

Kata Kunci: Intellectual Capital, iB-VAIC, Profitability, Market Performance, 

Maqashid Syariah Index 
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B AB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang tengah kita alami saat ini, hampir semua sektor meng-

alami perubahan dan perkembangan, salah satu sektor yang tak luput turut meng-

alami perubahan dan perkembangan ini adalah sektor keuangan syariah. Indonesia 

adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut men-

jadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri 

keuangan syariah. Salah satu keuangan syariah yang sudah mulai berkembang 

dengan pesat yaitu perbankan syariah. Bank syariah merupakan perbankan yang 

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu faktor 

yang dipertimbangkan investor dalam memilih suatu perusahaan untuk di-

tanamkan dananya yaitu, kinerja pasar suatu perusahaan. Semakin baik kinerja 

pasar suatu perusahaan semakin tinggi laba usahanya dan semakin banyak ke-

untungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, perusahaan tersebut akan di-

percaya masyarakat karena mempunyai reputasi yang baik dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan harga saham dan kinerja perusahaan (Adisetiawan, 2012). Dengan 

nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk 

menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham (Arifulsyah, 

2016). Meskipun demikian saham perusahaan yang memiliki kinerja baik 

sekalipun, harganya bisa saja turun. Salah satu fenomena tersebut terjadi pada 

sektor perbankan syariah (Muliasari dan Suprihati, 2020). 
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Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), market share dari ke-

uangan syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia per April 2020 mencapai 

9,03% dengan total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 1.496,05 triliun. 

Pangsa pasar ini mengalami kenaikan dari posisi 2019 yang sebesar 8%. Pemerintah 

Indonesia menargetkan market share keuangan syariah mampu mencapai 20% pada 

rentang waktu 2023-2024 (OJK, 2020). Khusus untuk perbankan syariah, menurut 

Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman 

Hendarsyah yang diakses dalam situs website https://finansial.bisnis.com per 

tanggal 03 juni 2020, porsi asetnya masih tergolong rendah yakni sebesar 6,07% 

per April 2020 yang berasal dari 20 unit usaha syariah, 14 bank umum syariah, dan 

163 BPR Syariah. Dari segi nominalnya, per April 2020, total aset perbankan 

syariah mencapai Rp 534,86 triliun (Wiratmini, 2020). Kemudian salah satu bank 

syariah swasta di Indonesia yakni PT Bank BCA Syariah masih mencatatkan per-

tumbuhan aset sebesar 23% per Mei 2020, dengan laba yang tumbuh 5,5% di-

bandingkan periode sama tahun lalu (year on year/yoy). Presiden Direktur BCA 

Syariah John Kosasih mengatakan perbankan konvensional memang masih tetap 

dominan dengan market share sekitaran 94% (Wiratmini, 2020). 

Meskipun pertumbuhan perbankan syariah dua kali lipat dari industri, 

market share syariah tetap tidak bisa mengalahkan konvensional. Hanya saja, Jon 

meyakini peluang tersebut masih ada dengan mempertimbangkan porsi umat 

muslim mencapai lebih dari 80% penduduk Indonesia. Menurutnya, di tengah 

pandemi Covid-19, tantangan perbankan syariah semakin bertambah. Saat ini 

tantangan industri perbankan syariah terletak pada mempertahankan kualitas 

portofolio aset produktif. Stimulus yang diberikan pemerintah memang masih bisa 
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mempertahankan kualitas portofolio. Hanya saja jika telah berakhir, tantangan baru 

akan muncul. Tantangan lainnya yang dihadapi perbankan syariah yakni pada 

kualitas dana pihak ketiga, operasional layanan, SDM, dan teknologi yang berkaitan 

dengan aspek permodalan, risk, dan tata kelola yang baik (Wiratmini, 2020). 

Tabel 1.1  

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK http://www.ojk.go.id 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

 

Gambar 1.1  

Market Share Perbankan Syariah Quartal 2 Tahun 2020 

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah http://www.ojk.go.id. Otoritas Jasa 

Keuangan, 2020). 

Bank Syariah

6,18%

Bank Konvensional

93,82%

Bank Syariah Bank Konvensional

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *2020

BUS 5           6           11           11           11           11           12           12           13           13           14           14           14           

UUS 27         25         23           24           24           23           22           22           21           21           20           20           20           

BPRS 131       138       150         155         158         163         163         163         166         167         167         164         163         

SDM 11.752  15.443  20.264    27.660    31.578    43.054    50.522    60.918    59.969    60.365    59.389    61.460    61.970    

Aset (miliar Rp) 51.248  68.214  100.258  148.987  199.717  248.110  278.917  299.781  365.661  435.021  489.688  538.322  585.336  
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Gambar 1.2  

Sebaran Market Share Bank Syariah Quartal 2 Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah http://www.ojk.go.id  

 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

 

Berdasarkan fenomena diatas maka diperlukan berbagai strategi untuk men-

capai tujuan suatu perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Berbagai cara dijalankan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. 

Sumber daya tersebut dapat berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Banyak 

perusahaan yang membangun usahanya hanya berlandaskan aset berwujud saja 

tetapi mereka tidak mengetahui kemampuan suatu perusahaan di bidang pengetahu-

an dan teknologi. Persaingan antar perusahaan tidak hanya memenangkan dalam 

kepemilikan aset berwujud saja tetapi juga persaingan tersebut tergantung pada pe-

ngelolaan aset tidak berwujud. Hal ini menyebabkan perusahaan semakin meng-

utamakan pentingnya aset pengetahuan sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud 

(Yulandari dan Gunawan, 2019). 

Sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan telah menciptakan nilai 

tambah (value added) dan keunggulan bersaing pada perusahaan modern (Chen et 

al., 2005). Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan perkembangan 

65,33%

32,17%

2,50%
BUS UUS BPRS
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ekonomi saat ini dikendalikan oleh informasi dan pengetahuan. Hal ini membawa 

peningkatan perhatian terhadap modal intelektual (Tan et al., 2007), yang se-

lanjutnya disingkat IC (Guthrie dan Petty, 2000). intellectual capital merupakan 

jumlah yang dihasilkan oleh tiga elemen utama yang terdapat di dalam intellectual 

capital yaitu human capital, structure capital, capital employed. Human capital 

meliputi keahlian, pengetahuan, motivasi, integritas yang dimiliki karyawan. 

Sedangkan structural capital budaya organisasi yang dibangun oleh perusahaan itu 

sendiri dan capital employed meliputi loyalitas konsumen, hubungan terhadap 

pemasok, pelayanan terhadap konsumen. Ketiga elemen tersebut mempunyai kaitan 

dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih 

bagi perusahaan yang berguna untuk bersaing dengan perusahan lain (Sawarjuwono 

dan Kadir, 2003). 

Pengelolaan komponen human capital/modal manusia dapat dilaksanakan 

secara profesional, maka diharapkan sumber daya manusia dapat bekerja secara 

efisien, efektif, dan produktif. Pengelolaan modal manusia secara profesional ini 

harus dimulai sejak perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai 

dengan kemampuan, pelatihan dan pengembangan karirnya. Sebagaimana firman 

Allah swt, dalam QS. Ali Imran/3: 104. 

�BَُDَۡو    Eَِإ �نَ Hُ+َۡ�  ٞJ �A
ُ
أ  
ۡBُKِAّٱ ِLَۡMۡ   ِ / �ُ�ونَ ُ

ۡ
Nَ<َوO ُِ�وف"ۡ(َۡ	    �ِHَ �نَ ۡQَKَۡ<َٱو R�ِ=َK(ُۡ	  

 
ُSُ TَِUV وْ(َ
ُ
0ُِ4�نَ ٱ وَأWۡ(ُۡ	 X   

Terjemahannya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung” (Kementeiran Agama RI, 2010 : 

50). 
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Tafsir Al Mishbah ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda yaitu menempuh jalan 

luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebaikan dan makruf. 

Tidak dapat disangkal bahwa pegetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kem-

ampuannya mengamalkan sesuatu akan berkurang, bahkan terlupakan dan hilang, 

jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak di ulangi mengerjakanya (Shihab, 

2002:208). Disisi lain, pengetahuan dan pengalaman saling berkaitan erat, pe-

ngetahuan mendorong kepada pengalaman dan meningkatkan kualitas amal sedang 

pengalaman yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan guru yang mengajar 

individu dan masyarakat sehingga mereka belajar mengamalkannya. Maka manusia 

dan masyarakat perlu selalu di ingatkan dan diberi keteladanan (Muhanik dan 

Septiarini 2017). 

Pengelolaan komponen capital employed ada kaitannnya dengan hubungan 

terhadap pihak lain. Berikut pandangan Islam dalam membina hubungan baik 

dengan orang lain yang dijelaskan dalam QS. Al Mujadilah/58: 11. 

�Qَ �Y
َ
ZV ِ��َ ٱ  �َ �[    \ِ 0ُ�اْ  �$Wَ]َ 
ۡBَُ) َ̂ إذَِا _ِ� �اْ ٓKُAَٱءَا bِِ4ٰdَ(َۡ	   َeO ْ 0ُ$َ�اeۡ    fِ$َWۡYَ ٱ ُ ��    ۖ
ۡBَُ)

  َ̂ ْ ٱhذَا _ِ� وا ُiُ%   َeO ْ وا ُiُ%    jَِe�َۡ� ٱ ُ ِ��َ ٱ  �� 
 وَ   ]�ۡBُKAِ �اْ KُAَٱ ءَا َ��ِ و:ُ�اْ    ]�
ُ
4ۡ
َ ٱأ"ِۡ)    Rlٰٖmََدَر

ُ ٱوَ  ��   ٞLِo;َ َن�4ُ(َ"ۡ]َ �(َِ/p   
Terjemahannya: 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kementeiran 

Agama RI, 2010:543). 
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Tafsir Al Misbah dalam volume 13 larangan berbisik yang dijelaskan oleh 

ayat sebelumnya merupakan salah satu tuntunan akhlak guna membina hubungan 

harmonis antara sesama. Penjelasan ayat di atas merupakan tuntunan akhlak yang 

menyangkut perbuatan dalam majlis untuk menjalin harmonisasi dalam satu majelis 

(Shihab, 2002:488). Maka sesuai dengan penjelasan ayat diatas dalam membina 

hubungan baik antar relasi atau teman kerja itu dapat dilakukan agar dapat tercapai 

tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan (Muhanik dan Septiarini 2017). 

Pengelolaan komponen structure capital berkaitan dengan Perusahaan 

apabila memiliki modal struktural (planning, organizing, strategi, prosedur, sistem 

dan aset lainya) tetapi tidak dimaksimalkan maka tidak akan meningkatkan laba 

sebuah perusahaan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran surat Yusuf 

ayat 47-49: 


 tََeرُوهُ ِ\ q   ِ&ِ4oُr5َُ�لَ ۡ�]+�َ�َ �(َuَ �/ٗ
َ
wَد !َِK5ِ jَoۡ5َ َن�Hَُرxَۡ: ٓنَ    ۦ�4ُzُ

ۡ
Nَ: � �(ِ�ّ �ٗ�ِ4َq �{ِإ

|   �
�نَ    ُ{Kُ�ِۡ~ُ � �(ِ�ّ �ٗ�ِ4َq �{ِإ ��Qَُ	 
ۡ#ُAۡ �+َq �Aَ �َ4ۡzُ
ۡ
Nَ� ٞاد+َ�ِ jٞoۡ5َ Tَِ	ٰ�َ +ِ"ۡ@َ �ۢAِ �ِ

ۡ
Nَ��  

 �
��ثُ   ُ{َYُ ِ&�ِu َٞ�م Tَِ	ٰ�َ +ِ"ۡ@َ �ۢAِ �ِ
ۡ
Nَونَ   ���سُ ٱ� ُ�ِ"ۡYَ ِ&�ِuَو�    

 

Terjemahannya: 

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan 

datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu 

simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 

gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang 

padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka 

memeras anggur” (Kementeiran Agama RI, 2010:214). 
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Tafsir Al Mishbah dalam volume 6, ayat diatas dijelaskan bahwa Yusuf 

menyuruh pada seorang raja untuk mempersiapkan atau mengatur cara untuk meng-

hadapi masa-masa sulit yang cukup panjang, dan ini adalah salah satu fungsi dari 

manajemen itu sendiri yaitu perencanaan (planning), merencanakan agar raja segera 

bercocok tanam untuk menghadapi masa-masa sulit selama 7 tahun kedepan. Agar 

rakyatnya tidak ada yang kelaparan pada musim kemarau nanti. Dan juga peng-

aturan (organizing) dalam hal persediaan makanan, tidak semua hasil tanam yang 

mereka tanam dimakan pada saat tujuh tahun awal, tapi juga mempersiapkan 

makanan untuk tujuh tahun berikutnya (masa kemarau) (Shihab, 2002:111). Dan 

itu berlaku dalam sebuah perusahaan apabila modal struktural (planning, 

organizing, strategi, prosedur, sistem dan aset lainya) apabila tidak dimaksimalkan 

maka tidak akan meningkatkan laba sebuah perusahaan (Muhanik dan Septiarini 

2017). 

Intellectual capital di Indonesia sendiri mulai dikembangkan setelah adanya 

PSAK No. 19 (revisi 2012) tentang aset tidak berwujud. Menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2009 No 19 aktiva tidak berwujud 

adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai 

wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan 

barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrasi 

(IAI, 2018). Di Indonesia modal intelektual terus berkembang ditandai dengan 

banyaknya perusahaan perusahaan di Indonesia yang menggunakan strategi 

berbasis pengetahuan serta ditandai dengan adanya Indonesia MAKE Study (2005). 

MAKE Study (2005) merupakan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan 
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yang berbasis pengetahuan yang paling dikagumi di Indonesia. Jumlah nominasi 

MAKE Study (2005) dari tahun ke tahun terus meningkat (Dewi dan Hatane, 2015). 

Hal ini dapat me-nunjukan bahwa modal intelektual sudah berkembang di 

Indonesia. Namun, meskipun telah dimunculkannya PSAK No. 19 (revisi 2012) 

dan intellectual capital di Indonesia mulai berkembang, pada kenyataannya peng-

ungkapan intellectual capital ini masih tergolong kurang (Annisa, 2019). Hal ini 

dikarenakan perusahaan kurang menyadari pentingnya pengungkapan intellectual 

capital dalam mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan (Annisa, 2019). 

 Pengungkapan intellectual capital dalam laporan keuangan ini menjadi 

suatu kebutuhan yang sangat penting untuk dilakukan (Suhardjanto dan Wardhani, 

2010). Dengan adanya pengungkapan dan pengelolaan intellectual capital yang 

efektif dan efisien, dapat membantu meningkatkan kinerja pasar perusahaan dan 

tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan dari stakeholder. Ketika para 

stakeholder mulai mempercayai kinerja pasar perusahaan, maka going concern 

akan turut meningkat dan dapat mempengaruhi return saham perusahaan (Ningrum, 

2018). Maka dari itu, pengungkapan intellectual capital ini mampu memberikan 

suatu sinyal positif bagi para investor dan menariknya untuk menanamkan saham-

nya pada suatu perusahaan dengan mempertimbangkan return saham yang akan di-

perolehnya kelak, dengan mengacu pada kinerja pasar perusahaan tersebut.  

Selain intellectual capital perusahaan, investor juga menilai kinerja pasar 

perusahaan dari tingkat profitabilitas yang dimiliki. Profitabilitas adalah kemampu-

an perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (S. Munawir 

2005:152) Profitabilitas memiliki informasi untuk mengetahui besarnya tingkat 

laba yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dan produktivitas 
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penggunaan dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri yang dapat digunakan oleh investor maupun calon investor sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam melakukan investasi (Lestari, 2017). Profitabilitas 

tidak hanya penting bagi investor maupun calon investor saja tetapi juga penting 

bagi manajemen untuk menyusun target dan melakukan evaluasi atas efektivitas pe-

ngelolaan perusahaan tersebut serta menjadi penilaian masyarakat terhadap per-

usahaan. Profitabilitas juga digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sebagai sarana otoritas pengawas 

dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan OJK terhadap bank (Iskandar, 

2016).  

Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan debitur 

dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang 

dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, 

profitabilitas bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk 

pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan 

kepada nasabah penyimpan dana. Sehingga bank akan selalu meningkatkan 

profitabilitasnya dengan cara menaikkan pendapatan dan biaya diturunkan, karena 

semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidupnya akan lebih 

terjamin. Jika kelangsungan hidup bank terjamin maka kinerja pasar bank juga akan 

meningkat. Dengan demikian profitabilitas bank dapat mempengaruhi hubungan 

antara intellectual capital terhadap market performance pada bank termasuk bank 

umum syariah (Sudarsono 2008:63). 

Selain profitabilitas, variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan 

antara intellectual capital terhadap market performance adalah kinerja bank. Dalam 
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hal ini pengukuran kinerja bank syariah tentunya berbeda dengan bank 

konvensional yang hanya melihat kinerja dari sisi bisnis atau kemampuan 

menghasilkan laba. Pada bank syariah seharusnya laba bukanlah satu-satunya 

ukuran kinerja (Lestari, 2017). Namun aspek-aspek lain perlu untuk diperhitungkan 

terutama aspek sosial dan sumber daya manusia. Pengukuran tersebut harusnya 

berdasarkan prinsip syariah dan tujuan islam yang sering disebut dengan maqashid 

syariah index. Pengukuran kinerja bagi perbankan syariah ini tidak berfokus hanya 

pada laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi dimasukkan nilai-nilai lain dari 

perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat non profit yang sesuai dengan 

tujuan bank syariah.  

Pelaksanaan maqashid syariah oleh perbankan syariah telah menjadi per-

hatian beberapa peneliti ekonomi syariah meskipun jumlahnya masih terbatas 

(Mohammed et al., 2008). Maqasid syariah yang diukur dalam penelitian ini ber-

dasarkan pada konsep maqasid syariah yang dijelaskan oleh Muhammad Abu 

Zahrah tahun 1958 dalam karyanya kitab “Ushul Fiqh” menjelaskan konsep 

maqasid syariah secara lebih luas dan umum, bahwa ada tiga tujuan dari keberada-

an syariah Islam yaitu: Tahzib al-Fardi (mendidik manusia), Iqamah Al adl 

(menegakkan keadilan) dan Jalb Maslahah (kepentingan publik) yang diukur 

melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Afrinaldi 2013:2). 

Ketiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum maqasid syariah yaitu “mencapai 

kesejahteraan dan menghindari keburukan”. Ketiga tujuan ini bersifat universal 

yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas ber-

akuntabilitas publik, tidak hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional, 

karena berkaitan dengan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan, bukan 
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hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan. Oleh karena itu, kinerja bank 

umum syariah yang diukur dengan maqashid syariah index mampu memperkuat 

maupun memperlemah hubungan antara intellectual capital terhadap market 

performance bank umum syariah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan/replikasi dari penelitian sebelumnya 

yang berjudul “The Influence of Intellectual Capital on The Firm’s Value with The 

Financial Performance as Intervening Variable” (Nuryaman, 2015) dan penelitian 

lain yang berjudul “Does The Value of the Company Affected Intellectual Capital 

with Financial Performance as Interesting Variables” (Junaedi et al., 2020) dengan 

tujuan untuk peninjauan dan pengembangan kembali mengenai pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai 

variabel intervening. Dari kedua jurnal rujukan utama memiliki hasil yang berbeda-

beda yaitu yang pertama menunjukkan bahwa profitabilitas berfungsi sebagai 

variabel intervening dalam hubungan kausal antara modal intelektual dan nilai per-

usahaan, sedangkan yang kedua kinerja keuangan tidak dapat memediasi hubungan 

modal intelektual dan nilai perusahaan karena kinerja keuangan bukan satu-satunya 

faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai-nilai perusahaan. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Intellectual Capital (VAIC) dan 

VACA perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar (Tobins’Q) dan 

kinerja keuangan Return on Asset (ROA) & Assets Turnover (ATO). VAHU ber-

pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Return on Asset (ROA) dan STVA 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Assets Turnover (ATO). 

Sedangkan VAHU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar (Tobins’Q) 

dan kinerja keuangan Assets Turnover (ATO) serta STVA tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja pasar (Tobins’Q) dan kinerja keuangan Return on Asset 

(ROA) (Nurhayati. 2017). Penelitian lain menunjukkan bahwa intellectual capital 

(VAIC) berpengaruh terhadap nilai pasar tetapi tidak dengan komponen SCE. 

VAIC berpengaruh terhadap ROA dan ROE, kemudian VAIC berpengaruh 

terhadap ATO tetapi tidak dengan komponen HCE (Yulandari dan Gunawan, 

2019). Penelitian lain menunjukkan hasil bahwa indeks maqashid syariah 

berpengaruh terhadap profitabilitas, dewan komisaris independen tidak ber-

pengaruh terhadap profitabilitas, indeks maqashid syariah tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, mediasi parsial berpengaruh terhadap indeks maqashid terhadap nilai 

perusahaan, profitabilitas tidak memediasi pengaruh dewan komisaris independen 

terhadap nilai perusahaan (Sahara et al., 2020). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, fenomena, serta perbedaan hasil 

penelitian beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intellectual 

Capital Terhadap Market Performance dengan Profitabilitas sebagai Variabel 

Intervening dan Maqashid Syariah Index sebagai Variabel Moderating Studi 

Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam makalah ini yaitu: 

1. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia? 
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2. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Market Performance 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Market Performance pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia? 

4. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Market Performance 

melalui mediasi Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

5. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Market Performance 

melalui moderasi Maqashid Syariah Index pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia? 

C. Hipotesis 

Penelitian ini ingin menguji bagaimana pengaruh baik secara langsung 

maupun tidak langsung antara Intellectual Capital terhadap Market Performance 

dengan Profitabilitas dan Maqashid Syariah Index. Maka hipotesis yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas 

Resources based view menyatakan bahwa apabila IC dapat dikelola dengan 

baik maka dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang ber-

pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin baik perusahaan dalam mengelola 

dan memanfaatkan intellectual capital yang dimiliki, akan menciptakan 

kompetensi yang khas bagi perusahaan sehingga diharapkan mampu mendukung 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang 

memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing, maka perusahaan itu me-
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miliki peluang untuk meningkatkan laba bersih. Laba bersih ini diperoleh perusaha-

an dari jumlah pendapatan dikurangi beban perusahaan.  

Memperoleh laba bersih yang meningkat, maka perusahaan perlu 

meningkatkan pendapatan maupun menekan beban-beban perusahaan. Peningkat-

an laba bersih perusahaan dipengaruhi oleh penggunaan secara efisien pada aset 

per-usahaan yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan lain-lain. Dengan 

memperhatikan laba bersih perusahaan dan pengelolaan aset perusahaan secara 

efisien maka nilai ROA akan meningkat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

intellectual capital berpengaruh positif terhadap ROA. Oleh karena itu, apabila per-

usahaan dapat mengelola dan mengembangkan intellectual capital yang dimiliki 

dengan baik, maka perusahaan secara efisien dalam mengelola aset perusahaan 

sehingga laba bersih perusahaan akan meningkat dan menghasilkan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan (Chen et al., 2005). Oleh karena itu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total aset yang dimiliki akan semakin 

meningkat apabila perusahaan dapat memaksimalkan kinerja intellectual capital 

(Muhanik and Septiarini, 2017). Sebagaimana firman Allah dalam QS Ar 

Rahman/55: 33: 

�ِّ ٱ   َ�َٰ)ۡ"َ�َ  %bِ ٱ وَ   ۡ�ِ ۡ_َ��رِ    #َ5َۡ�ۡ"ُ#
ۡ ٱ إنِِ    ۡ�ِ
َ
ن :tُWُKَواْ Aِۡ� أ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱأ �ضِ ٱوَ  	$�

َ
9ۡ   َeO ْۚ َ}    tُWُ8وا

    �:tُWُKَونَ إِ}� �4$َُِۡ�ٰٖ� 
 

Terjemahannya: 

“Hai jama´ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 

kecuali dengan kekuatan” (Kementeiran Agama RI, 2010:214). 
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Tafsir Al Mishbah dalam volume 13, ayat diatas menjelaskan pentingnya 

ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, 

manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia 

dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu 

menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh 

Allah swt berupa akal maka ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar 

dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang 

baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik 

(Shihab, 2002:307). Dan ini juga dapat di realisasikan terhadap perusahaan apabila 

kinerja karyawan ditingkatkan maka return yang dihasilkan juga bisa lebih baik 

(Muhanik and Septiarini 2017). Adapun hipotesis yang akan diajukan sebagai 

berikut: 

H1: Intellectual Capital berpengaruh terhadap Profitabilitas 

2. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Market Performance 

Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan 

efektif sehingga mampu menghasilkan keunggulan kompetitif. Keunggulan 

kompetitif tersebut yang mampu membuat perusahaan menjadi unggul dibanding-

kan dengan perusahaan lainnya. Selain itu juga berdampak pada meningkatnya 

persepsi pasar pada perusahaan yang dikarenakan keunggulan kompetitif yang di-

milikinya berpengaruh langsung pada kinerja pasar perusahaan yang semakin baik. 

Dengan meningkatnya persepsi pasar pada perusahaan akan memberikan nilai bagi 

perusahaan. 

Menurut resourse based view, intellectual capital merupakan sumber daya 

unik yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga dapat 
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meningkatkan kinerja perusahaan menjadi semakin baik dan menciptakan value 

bagi perusahaan. Nilai pasar perusahaan dapat meningkat apabila kekayaan 

intelektual yang dimiliki perusahaan dikelola dengan baik. Hubungan positif antara 

IC dengan nilai pasar perusahaan. Jika intellectual capital meningkat, dalam arti di-

kelola dengan baik, maka dapat meningkatkan persepsi pasar terhadap nilai per-

usahaan (Chen et al., 2005).  Penelitian lain menunjukkan hasil bahwa intellectual 

capital memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap market value (Suherman, 

2017). Hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut: 

H3: Intellectual Capital berpengaruh terhadap Market Performance 

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Market Performance 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Dalam penelitian ini 

profitabilitas perusahaan diukur dengan rasio Return On Assets (ROA). Return On 

Assets (ROA) adalah perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aset. 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan bersihnya terhadapa total aset yang dikelola. Dengan ukuran ROA ini 

menginterprestasikan tingkat efisiensi perusahaan, dimana dan sejauh apa 

kemampuan perusahaan dapat menekan biaya-biaya operasionalnya pada periode 

tertentu. 

Jika ROA semakin tinggi maka akan semakin baik karena memberikan 

tingkat pengembalian yang lebih besar kepada pemegang saham, hal ini men-

cerminkan kinerja manajemen yang baik dan pemilik akan puas dengan kinerja 

manajemen. Informasi peningkatan ROA akan diterima pasar sebagai sinyal baik 
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yang akan memberikan masukan positif bagi investor dalam pengambilan keputus-

an membeli saham, hal ini membuat permintaan akan saham meningkat, sehingga 

harganya pun akan naik.  

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka investor akan tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan. Hal ini akan meningkatkan harga saham perusahaan 

dan return saham. Hasil dari penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap  kinerja  pasar (Lim dan Herawaty, 2020). Sedangkan penelitian yang lain 

membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai pasar 

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Yulianto dan 

Subardjo, 2017). Hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap Market Performance  

4. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Market Performance melalui 

mediasi Profitabilitas 

Menurut resource based theory sumber daya berpotensi menciptakan ke-

unggulan kapabilitas prima yang akan mendorong terbentuknya keunggulan 

kompetitif yang menjadi suatu strategi bagi perusahaan dalam memenangkan suatu 

persaingan bisnis. Kapabilitas prima yang berasal dari sumber daya tersebut akan 

meningkatkan market value melalui ketiga komponen intellectual capital yaitu, 

layanan produk dan jasa yang dirasakan oleh customer akibat adanya peningkatan 

human capital dan structural capital. Dalam hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh intellectual capital terhadap nilai pasar perusahaan (Agusta dan 

Adiwibowo, 2017). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa intellectual capital 

memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap market value (Suherman, 2017). 
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Sesuai dengan resource based theory dimana perusahaan yang mampu 

mengelola intellectual capital dengan baik maka perusahaan tersebut akan memiliki 

keunggulan kompetitif serta diyakini mampu menciptakan nilai tambah yang ber-

pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. intellectual capital 

diakui sebagai aset perusahaan karena mampu meng-hasilkan keunggulan 

kompetitif dan kinerja keuangan yang superior. Semakin baik perusahaan dalam 

mengelola komponen-komponen yang ada dalam intellectual capital, menunjukkan 

semakin baik pula perusahaan dalam pengelolaan aset (Barney, 2011). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan (Faza dan Hidayah, 2014). Selanjutnya, 

berdasarkan penelitian lain menunjukan adanya pengaruh positif antara intellectual 

capital terhadap profitabilitas perbankan syariah (Fadri dan Wahidahwati, 2016). 

Selain itu, penelitian yang lain juga menunjukkan adanya pengaruh intellectual 

capital terhadap profitabilitas perusahaan sektor keuangan (Halim dan Faisal, 

2016). Hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut: 

H4: Intellectual Capital berpengaruh terhadap Market Performance 

melalui mediasi Profitabilitas 

5. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Market Performance melalui 

moderasi Maqashid Syariah Index 

Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 

bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain 

dalam orientasi kinerjanya. Perbankan syariah dituntut untuk bekerja sesuai dengan 

prinsip dan etika bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola (corporate 

governance) yang transparan dan akuntabel. Nilai pasar perusahaan yang tinggi 
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biasanya menggambarkan kinerja perusahaan yang bagus. Investor cenderung 

tertarik untuk berinvestasi atau membeli saham  perusahaan yang dianggap me-

miliki nilai pasar yang tinggi. Kinerja perusahaan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai pasar perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja  perusahaan diproksi-

kan menggunakan maqashid syariah index (Utama dan Efendi, 2013). 

Maqashid syariah merupakan maslahat yang sering dikenal juga dengan 

istilah hikmah atau tujuan ditiadakannya suatu hukum. Ukuran kinerja perusahaan 

dalam penelitian ini menggunakan ukuran kinerja yang maqashid syariah index 

yang merupakan model pengukuran kinerja yang dipakai baik perbankan syariah 

maupun keuangan. Dalam penelitian Antonio maqashid syariah index dikembang-

kan 3 faktor utama, yaitu: pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian 

kesejahteraan yang mensyaratkan perusahaan untuk mampu merancang program 

pendidikan dan pelatihan dengan nilai moral sehingga mereka mampu 

meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Dalam pengembangan 

pengukuran kinerja pencapaian maqashid syariah mengadopsi teori Abu Zahrah 

yaitu interview terhadap 12 pakar yang memahami masalah perbankan, fiqh 

ekonomi dan keuangan syariah di asia tenggah dan timur tenggah dengan dimensi 

dan rasio kinerja yang akan digunakan untuk mengukur maqashid syariah index 

pada perusahaan. (Aisah, 2016). 

Hasil penelitian bahwa kinerja keuangan melalui maqashid syariah index 

dengan hasil simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memperhatikan tujuan syariah untuk menarik investor dan 

orientasi masa depan (Damayanti, 2018). Jika pertumbuhan penjualan konsisten 

dan relatif stabil mencerminkan bahwa perusahaan dapat konsisten dalam me-
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ningkatkan dan mempertahankan kinerja maqashid syariah terhadap nilai per-

usahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam ISSI (Suhairi 

Harefa, 2018). Hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut: 

H5: Intellectual Capital berpengaruh terhadap Market Performance 

melalui moderasi Maqashid Syariah Index 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan berbagai variabel untuk melakukan analisis data. 

Variabel tersebut terdiri dari variabel dependen, variabel independen, variabel 

mediasi, dan variabel moderasi. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu market 

performance. Market performance adalah pengukuran tingkat kinerja terhadap 

kinerja strategi yang dihasilkan dengan keseluruhan kinerja yang diharapkan dari 

volume penjualan dan keuntungan (laba) (Hartono, 1999). Market performance 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 

ROS = 
���� ������	 
���� �� �����


��������
 x 100% 

2. Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu intellectual 

capital. Intellectual capital adalah suatu aset tidak berwujud dengan kemampuan 

memberi nilai kepada perusahaan dan masyarakat meliputi paten, hak atas kekayaan 

intelektual, hak cipta dan waralaba (Asiah, 2014). Intellectual capital khusu untuk 

perbankan syariah menggunakan iB-VAIC™ mengindikasikan kemampuan 
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intelektual organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance 

Indikator). iB-VAIC™ merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, 

yaitu iB-VACA, iB-VAHU, dan iBSTVA diukur dengan rumus sebagai berikut 

(Ulum, 2020:135): 

iB-VAIC™ = iB-VACA + IB-VAHU + iB-STVA. 

3. Variabel Mediasi 

Variabel mediasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas. 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan (Kasmir, 2012:196). Profitabilitas diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

Return on Assets (ROA) = 
���� ������ ������� 
����

����� ����
 � 100% 

4. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maqashid 

syariah index. Maqashid syariah index adalah indeks yang dikembangkan berdasar-

kan tiga faktor utama yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, pencapaian 

kesejahteraan, dimana tiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum maqasyid 

syariah yaitu mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan (Shidiq, 2009). 

Ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk mengukur kinerja maqasid syariah bank 

syariah, yaitu:  

a. Menilai setiap rasio kinerja maqasid syariah yang terdiri dari 10 rasio kinerja 

yaitu: 

1) Education Grant/Total Expense  

2) Research expense/Total Expense  
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3) Training expense/Total Expense  

4) Publicity expense/Total Expense  

5) Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income  

6) Mudharabah and Musyarakah Modes/ Total Investment Mode  

7) Interest Free Income/Total Income  

8) Net Income/Total Asset  

9) Zakah paid/Net Asset  

10) Investment in Real Economic Sectors/Total Investment  

b. Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Peringkat Indikator 

Kinerja (IK)  

Proses menentukan peringkat dari setiap bank syariah dilakukan 

melalui Indikator Kinerja (IK) setiap bank syariah. Proses tersebut meng-

gunakan Simple Additive Weighting Method dengan cara pembobotan, agregat 

dan proses menentukan peringkat (weighting, aggregating and ranking 

processes) (Omar, 2008). Simple Additive Weighting Method merupakan 

metode Multiple Attribute Decision Making (MADM) yang dilakukan yaitu 

dengan mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra-atribut. Dalam pe-

nelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan maqasid syariah dan intra-

atribut adalah 10 elemen dan 10 indikator kinerja (rasio). Para decision maker 

menentukan bobot setiap atribut dan intra–atribut. Bobot dari 3 tujuan maqasid 

syariah dan 10 elemen (intra-atribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah. 

Evaluasi dari 10 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan bank syariah yang 

menjadi objek penelitian. Kemudian akan diperoleh skor total untuk setiap 

bank dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut.  
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c. Menentukan Indeks Maqasid Syariah (IMS)/Sharia Maqasid Index (SMI) 

setiap bank syariah Indeks maqasid syariah (IMS) untuk setiap bank syariah 

merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan maqasid syariah. 

E. Tinjauan Pustaka (Penelitian Terdahulu) 

Tabel 2.2  

Tinjauan Pustaka 

Nama dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Nuryaman (2015) The Influence of 

Intellectual Capital on 

The Firm’s Value with 

The Financial 

Performance as 

Intervening Variable 

1) Intellectual capital berpe-

ngaruh positif terhadap kinerja 

keuangan dan nilai 

Perusahaan 

2) Kinerja keuangan mampu 

menjadi mediator antara 

intellectual capital dengan nilai 

perusahaan 

Junaedi et al (2020) Does The Value of the 

Company Affected 

Intellectual Capital 

with Financial 

Performance as 

Interesting Variables ? 

Hasil Penelitian kinerja keuangan 

tidak dapat memediasi hubungan 

modal intelektual dan nilai 

perusahaan karena kinerja 

keuangan bukan satu-satunya 

faktor yang mempengaruhi 

pergerakan nilai-nilai perusa-haan. 

Chen et al (2005) An Empirical 

Investigation of The 

Relationship Between 

Intellectual 

Capital and Firms’ 

Market Value 

and Financial 

Performance 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa modal intelektual 

perusahaan memiliki dampak 

positif pada nilai pasar dan kinerja 

keuangan, dan dapat menjadi 

indikator kinerja keuangan masa 

depan. Selain itu, penulis 

menemukan investor dapat 

menempatkan nilai yang berbeda 

pada tiga komponen efisiensi 

penciptaan nilai (modal fisik, 

modal manusia, dan modal 

struktural). Akhirnya, bukti 

disajikan bahwa pengeluaran R&D 

dapat menangkap informasi 

tambahan tentang modal struktural 

dan memiliki efek positif pada nilai 

perusahaan dan profitabilitas. 
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Suhendah (2012) Pengaruh Intellectual 

Capital Terhadap 

Profitabilitas, 

Produktivitas, Dan 

Penilaian Pasar Pada 

Perusahaan Yang Go 

Public di Indonesia 

Pada Tahun 2005-2007 

Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa modal intelektual (VAIC) 

mempengaruhi profitabilitas dan 

produktivitas secara signifikan 

tetapi tidak mempengaruhi 

penilaian pasar. Studi ini juga 

menunjukkan bahwa secara 

individual, setiap komponen VAIC 

memerintahkan nilai yang berbeda 

dibandingkan dengan ukuran 

agregat, yang menyiratkan bahwa 

investor menempatkan nilai yang 

berbeda pada tiga komponen 

VAIC. 

Muhanik and 

Septiarini (2017) 

Pengaruh Intellectual 

Capital terhadap 

Return on Asset Pada 

Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 

Q1.2013 - Q4.2014 

Variabel VACA, VAHU, 

STVA berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap Return on 

Assets (ROA) Bank Umum 

Syariah. 

Aisyah, et al (2021)  The Effect of Islamic 

Intellectual Capital, 

Corporate Governance, 

and Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure on 

Maqashid Sharia  

Performance, with 

Reputation as a 

Moderating Variable 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa modal intelektual Islam, 

corporate governance, 

pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja maqashid 

syariah. Peran reputasi tidak dapat 

meningkatkan hubungan modal 

intelektual Islam terhadap kinerja 

maqashid syariah. Reputasi juga 

tidak dapat meningkatkan 

hubungan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap 

kinerja maqashid syariah, namun 

reputasi terbukti dapat 

meningkatkan hubungan corporate 

governance terhadap kinerja 

maqashid syariah. Hasil penelitian 

ini menjadi masukan bagi Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 

Indonesia (BI) sebagai regulator 

untuk memantau kinerja lembaga 

keuangan syariah guna melindungi 

kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Huang dan Wang 

(2008)  

The Effects of 

Economic Value Added 

and Intellectual  

Capital on the Market 

Value of Firms: An 

Empirical Study 

Hasil penelitian menunjukkan 

pendapatan residual berdasarkan 

EVA tidak lebih baik dari pada 

berdasarkan GAAP saat ini dalam 

kapasitasnya untuk menjelaskan 

variasi nilai pasar perusahaan. 
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Selain itu, kami juga menemukan 

modal intelektual memang 

memberikan informasi tambahan 

untuk evaluasi saham. 

Sahara et al (2020) Maqashid Syariah 

Index dan Dewan 

Komisaris  

Independen Terhadap 

Nilai Perusahan  

dengan Profitabilitas 

sebagai Variabel  

Mediasi pada 

Perusahaan  

Asuransi Syariah 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa indeks maqashid syariah 

berpengaruh terhadap profitabilitas, 

dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas, indeks maqashid 

syariah tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, dewan komisaris 

independen berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, mediasi parsial 

berpengaruh terhadap indeks 

maqashid terhadap nilai 

perusahaan, dan profitabilitas tidak 

memediasi pengaruh dewan 

independen komisaris terhadap 

nilai perusahaan. 

Yulandari & 

Gunawan (2019) 

Pengaruh Intellectual 

Capital Terhadap  

Nilai Pasar dan Kinerja 

Keuangan  

Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa intellectual capital (VAIC) 

berpengaruh terhadap nilai pasar 

tetapi tidak dengan komponen SCE. 

VAIC berpengaruh terhadap ROA 

dan ROE dan VAIC berpengaruh 

terhadap ATO tetapi tidak dengan 

komponen HCE. 

Nurhayati (2017) Analisa Pengaruh 

Intellectual Capital 

Terhadap Kinerja Pasar 

dan  

Kinerja Keuangan Pada 

Perusahaan LQ45 Yang 

Terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia Periode 

Tahun 2010-2013 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Intellectual Capital (VAIC) 

dan  VACA perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pasar (Tobins’Q) dan 

kinerja keuangan Return on  Asset 

(ROA) dan Assets Turnover (ATO). 

VAHU berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan Return 

on  Asset (ROA) dan STVA 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan Assets Turnover 

(ATO). Sedangkan  VAHU tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pasar (Tobins’Q) dan 

kinerja keuangan Assets Turnover 

(ATO). Dan STVA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pasar (Tobins’Q) dan 

kinerja keuangan Return  on Asset 

(ROA). 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Intellectual Capital 

berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Intellectual Capital 

berpengaruh terhadap Market Performance pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Market Performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Intellectual Capital 

berpengaruh terhadap Market Performance melalui mediasi Profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Intellectual Capital 

berpengaruh terhadap Market Performance melalui moderasi Maqashid 

Syariah Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Grand Theory 

1. Stakeholder Theory 

Istilah stakeholder yang paling sering dikutip yaitu yang menyatakan bahwa 

stakeholder adalah any identifiable group or individual who can affect the 

achievement of an organization’s objectives, or is affected by the achievement of 

ang organization’s objectives (Ulum, 2020:34). 

Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela meng-

ungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, 

melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguh-

nya atau yang diakui oleh stakeholder. Teori stakeholder memiliki bidang etika 

(moral) dan manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh stakeholder me-

miliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus 

mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder (Rokhlinasari, 2016). 

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk 

melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan 

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori ini me-

nyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (sebagai contoh 

melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan dan lain-lain), bahkan ketika 

mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika 



29 

 

mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam 

kelangsungan hidup organisasi (Ulum, 2020:34). 

Lebih lanjut menyatakan bahwa teori stakeholder menekankan akuntabilitas 

organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini me-

nyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan 

informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan 

di atas permintaan wajibnya untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang 

diakui oleh stakeholder. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk mem-

bantu manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan 

pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di 

lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori 

stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai 

dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi 

stakeholder. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada 

apa yang akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan 

mereka (Ulum, 2020:34-35). Investor menginginkan return yang tercermin dalam 

laba akuntansi merupakan suatu alat ukur yang tepat dan akurat sehingga perlu 

adanya keakuratan dalam penciptaan return  (Suhendah, 2012). Keakuratan value 

added dan return dalam pengukuran kinerja menambah kekuatan teori stakeholders. 

2. Theory Resource Based 

Resource based theory dipelopori oleh Penrose yang mengemukakan bahwa 

sumber daya perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, jasa produktif yang 

tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik bagi 

tiap-tiap perusahaan (Astuti dan Sabeni, 2005). Resource-based theory mem-
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perlakukan perusahaan sebagai potential creators terhadap kemampuan nilai 

tambah, dan kompetensi dasar organisasi yang melibatkan aset tetap dan sumber 

daya perusahaan dari perspektif yang berbasis pengetahuan (Halawi et al., 2005). 

Pengertian lain dari resource-based theory difokuskan pada ide atribut-

atribut perusahaan yang sangat mahal untuk ditiru sebagai sumber-sumber return 

bisnis dan sebagai cara-cara untuk mencapai kinerja yang handal serta keunggulan 

bersaing (Asiah, 2014). Sedangkan definisi yang dijelaskan oleh Suhendah adalah 

daya fisik berupa pabrik, teknologi, peralatan, lokasi geografis, sumber daya 

manusia berupa pengalaman, pengetahuan pegawai, dan sumber daya organisasi-

onal berupa struktur dan sistem perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta 

hubungan sosial antar organisasi dengan lingkungan eksternal  (Suhendah, 2012). 

The resource based theory banyak digunakan sebagai referensi teori dari 

pengelolaan IC. Menurut the resource based theory (RBT) bahwa perusahaan akan 

memperoleh competitive advantange dan kinerja superior melalui akuisisi, mem-

peroleh, dan menggunakan aset strategis yang penting untuk competitive advantage 

dan kinerja keuangan yang superior (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Baik aktiva 

berwujud dan tak berwujud dirasakan sebagai aktiva strategis yang potensial. 

Menurut teori ini, bahwa manfaat dari kedua aktiva ini merupakan hasil yang positif 

antara sumber daya perusahaan dan pengukuran kinerja (Hermawan, 2013). Pe-

nyertaan Sumber daya sebuah perusahaan terdiri dari semua aset baik yang ber-

wujud maupun tidak berwujud, human dan non human yang dimiliki atau dikendali-

kan oleh perusahaan dan menggunakannya dalam strategi penciptaan nilai (Halawi 

et al., 2005). Sumber daya yang unik dan kemampuan perusahaan memiliki 

berbagai macam nama, misalnya kompetensi yang khas, kompetensi inti, aset tak 
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terlihat, kemampuan inti, kemampuan internal, pengetahuan tertanam, budaya per-

usahaan, dan kombinasi unik dari pengalaman bisnis (Halawi et al., 2005). Sumber 

daya dan kemampuan perusahaan yang berharga, berbeda, tidak mudah ditiru dan 

tidak tergantikan merupakan kompetensi unik atau inti perusahaan sehingga dapat 

mempertahankan keunggulan kompetitif (Halawi et al., 2005). 

3. Syariah Enterprise Theory (SET) 

Syariah Enterprise Theory (SET) sebagai dasar pengembangan teori 

akuntansi adalah pengakuan income dalam bentuk nilai tambah, bukan income 

dalam pengertian laba yang dikapitalisasi dalam bentuk materi. Iwan Triyuwono 

sebagai pencetus Syariah Enterprise Theory (SET), dikembangkan berdasarkan 

pada metafora zakat uang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara 

umum nilai keseimbangan yang dimaksud adalah kesimbangan antara nilai-nilai 

maskulin dan nilai-nilai feminim. SET menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) 

dengan nilai altruistik (feminim), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual 

(feminim) dan seterusnya. Dalam syariat islam, bentuk keseimbangan tersebut 

secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat, Triyuwono 

(2011). 

Menurut Sharia Enterprise Theori, stakeholders meliputi Tuhan, manusia, 

dan alam, dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi. Stakeholder 

kedua dari SET adalah manusia, di sini dibeda-kan menjadi dua kelompok, yaitu 

direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Direct stakeholders adalah pihak 

yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari: pemegang 

saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya. 
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Indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis 

perusahaan, terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan 

shadaqah), dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam) (Mulawarwan 

et al 2015). 

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya 

peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga 

pihak-pihak lainnya. Sehingga dalam SET, stakeholder meliputi Tuhan, manusia 

dan alam. Shariah enterprise theory menempatkan Allah sebagai stakeholder 

tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada 

“membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin (Novarela 

dan Sari, 2015). Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah 

digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya 

adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya dibangun 

berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. Firman Allah SWT dalam 

Q.S An-Nahl/ 16:93: 

 ۡ�ُ ٱ َ��ءَٓ    وَ	َ �ََ��ءُٓۚ   ��  �Aَ وَ>Qَِۡ+ي  �ََ��ءُٓ   �Aَ  �̂ �ُِ�  �Bِٰ�ََو َ�ِٰ�َ+ةٗ   Jٗ �A
ُ
أ  
ۡBَُ4"ََ�َ

4ُ�نَ  َٔ وَ(َُ ۡ� (َ"ۡ]َ 
ۡ#ُK¢ُ � �(£َ ��4ُ¤  
Terjemahnya: 

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 

(saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi 

petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan 

ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”. 

Ayat tersebut memaparkan sebuah landasan dan kaidah umum yang 

menyangkut hubungan Allah SWT dengan manusia lewat firman-Nya, Allah SWT 

tidak berkehendak memaksa manusia untuk beriman kepadanya, tapi Allah 
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menginginkan manusia memilih akidah dan ajaran atas kehendak dan pilihan 

mereka sendiri. Allah SWT tidak akan menghalangi orang-orang yang memilih 

jalan kesesatan dan berpaling dari jalan kebenaran. Demikian juga, orang-orang 

yang memilih jalan kebenaran, Allah akan membantu mereka meniti jalan yang 

benar ini. Perlu diketahui bahwa kehendak dan kebebasan untuk memilih ini bukan 

berarti bentuk penistaan atas tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab 

atas apa yang mereka pilih.  Manusia tidak dipaksa untuk memilih sesuatu. Setiap 

orang berhak menentukan pilihannya, baik itu jalan kebenaran atau kesesatan. Tapi 

tanggung jawab, pahala dan siksa tetap pada posisinya. Oleh karena itu konsep 

akuntabilitas dalam islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, 

bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Pertanggungjawaban 

ditekankan dengan perintah dari Allah SWT melalui istilah “hisab” atau 

perhitungan/pengadilan (accaountability) di hari pembalasan. Hisab dalam arti 

umum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk account kepada Allah SWT 

dalam segala hal yang berkaitan dengan segala usaha manusia. 

Dari penjelasan singkat diatas secara implisit dapat kita pahami bahwa SET 

tidak menjadikan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami 

oleh Atroposentrisme. Tapi sebaliknya SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari 

segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. 

Oleh karena itu manusia disini hanya sebagai wakil-Nya (khalitullah fil ardh) yang 

memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif islam memiliki cakupan yang 

lebih luas dibanding akuntabilitas konvensional. Dengan demikian, pengelolaan 

dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam suatu 
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lembaga bisnis syariah. Sebagaimana teori ini sebagai bentuk kesadaran bahwa 

tanggung jawab yang diemban bukan semata kepada manusia tetapi yang lebih 

penting adalah tanggung jawab kepada Allah. 

B. Intellectual Capital 

1. Pengertian Intellectual Capital 

Definisi intellectual capital merupakan materi intelektual pengetahuan, 

informasi, hak pemilikan  intelektual, pengalaman  yang dapat digunakan untuk 

menciptakan kekayaan (Soetedjo dan Mursida, 2014). Pendapat lain bahwa 

intellectual capital adalah suatu aset tidak berwujud dengan kemampuan memberi 

nilai kepada perusahaan dan masyarakat meliputi paten, hak atas kekayaan 

intelektual, hak cipta dan waralaba (Asiah, 2014). Sedangkan secara ringkas 

intellectual capital mewacanakan modal intelektual sebagai kapabilitas organisasi 

untuk menciptakan, melakukan transfer, dan mengimplementasikan pengetahuan 

(Wahyudi dan Martha, 2019). 

Beberapa definisi intellectual capital yang disajikan (Bontis et al., 2000) 

adalah sebagai berikut:  

a. Intellectual capital bersifat elusive, tetapi sekali ditemukan dan dieksploitasi 

akan memberikan organisasi basis sumber baru untuk berkompetisi dan 

menang  

b. Intellectual capital adalah istilah yang diberikan untuk mengkombinasikan 

intangible asset dari pasar, intellectual property, infrastruktur dan pusat 

manusia yang menjadikan suatu perusahaan dapat berfungsi  



35 

 

c. Intellectual capital adalah materi intelektual (pengetahuan, informasi, 

intellectual property, pengalaman) yang dapat digunakan untuk menciptakan 

kekayaan. Ini adalah suatu kekuatan akal kolektif atau seperangkat 

pengetahuan yang berdaya guna  

d. Intellectual capital adalah pengejaran penggunaan efektif dari pengetahuan 

(produk jadi) sebagaimana beroposisi terhadap informasi (bahan mentah)  

e. Intellectual capital dianggap sebagai suatu elemen nilai pasar perusahaan dan 

juga market premium 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

intellectual capital adalah aset tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta 

pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Komponen Intellectual Capital 

Umumnya, para peneliti mengidentifikasikan komponen IC menjadi tiga 

bagian meliputi human capital, structural (organizational) capital dan costumer 

(relational) capital. Klasifikasi intellectual capital dalam tiga kategori yaitu 

organizational capital, relational capital dan human capital. Organizational 

capital meliputi intellectual property dan infrastructure assets (Ulum, 2009). 

Pengklasifikasian intellectual capital akan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.1 

 Klasifikasi Intellectual Capital 

Human Capital Structural 

(Organizational) Capital 

Costumer (Relational) 

Capital 

 Know-how 

 Pendidikan 

 Vocational qualification 

 Pekerjaan dihubungkan 

dengan pengetahuan  

 Penilaian psychometric 

 Pekerjaan dihubungkan 

dengan kompetensi 

 Semangat enterpreneurial, 

jiwa inovatif, kemampuan 

proaktif dan reaktif, 

kemampuan untuk berubah 

Intellectual property: 

 Paten 

 Copyright 

 Design right 

 Trade secrets 

 Trademarks 

 Service marks 

Infrastructure assets: 

 Filosofi manajemen 

 Budaya perusahaan 

 Sistem informasi 

 Sistem jaringan 

 Hubungan keuangan 

 Brand 

 Konsumen 

 Loyalitas konsumen 

 Nama perusahaan 

 Backlog orders 

 Jaringan distribusi 

 Kolaborasi bisnis 

 Kesepakatan lisensi 

 Kontrak-kontrak yang men-

dukung 

 Kesepakatan franchise 

Sumber: Astuti dan Sabeni, 2005 

a. Human Capital 

Sumber daya manusia (human capital) memainkan peranan yang 

sangat penting dalam suatu organisasi. Karena manusia dalam konteks 

manajemen adalah sebagai sumber pengetahuan, inovasi, dan pembaharuan. 

Lebih lanjut bahwa human capital adalah kemampuan individual yang di-

butuhkan organisasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Modal 

manusia merupakan sekumpulan dari intangible resources yang berada di 

sekitar anggota organisasi. Untuk organisasi bisnis yang berbasis pengetahuan 

diperlukan dua hal yaitu kompetensi dan komitmen (Ritonga dan Andriyanie, 

2011). Definisi mengenai human capital yaitu human capital merupakan 

pengetahuan, skill, dan pengalaman yang dibawa pegawai ketika meninggalkan 

perusahaan yang meliputi pengetahuan individu suatu organisasi yang ada pada 

pegawaiannya yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap dan kecerdasan 

intelektual (Astuti dan Sabeni, 2005). 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

human capital merupakan aktiva tak berwujud yang dimiliki perusahaan dalam 

bentuk kemampuan intelektual, kreativitas dan inovasi-inovasi yang dimiliki 

oleh karyawannya. Pada industri yang berbasis pada pengetahuan, human 

capital merupakan faktor utama karena sumber daya ini merupakan cost yang 

dominan dalam proses produksi perusahaan, sehingga kita bisa katakan bila 

seluruh pegawai dalam perusahaan tersebut keluar maka perusahaan tersebut 

tidak lagi memiliki nilai. Sumber daya manusia inilah yang nantinya akan men-

dukung terciptanya modal struktural dan modal konsumen yang merupakan inti 

dari modal intelektual (Widyaningrum, 2004). 

b. Structural (Organizational) Capital 

Structural capital merupakan pengetahuan yang tetap berada dalam 

perusahaan (Suhendah, 2012). Lebih lanjut structural capital adalah mem-

bangun sistem seperti database yang memungkinkan orang-orang dapat saling 

berhubungan dan belajar satu sama lain, sehingga menumbuhkan sinergi 

karena adanya kemudahan berbagi pengetahuan dan bekerja sama antar 

individu dalam organisasi dan semua hal selain manusia yang berasal dari pe-

ngetahuan yang berada dalam suatu organisasi termasuk struktur organisasi, 

petunjuk proses, strategi, rutinitas, software, hardware dan semua hal yang 

nilainya terhadap perusahaan lebih tinggi daripada nilai materialnya (Artinah,  

2011). 

Structural capital adalah sarana dan prasarana yang mendukung 

karyawan untuk menciptakan kinerja yang optimum, meliputi kemampuan 

organisasi menjangkau pasar, hardware, software, database, struktur 
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organisasi, patent, trademark dan segala kemampuan organisasi untuk men-

dukung produktivitas karyawan (Bontis et al.,. 2000). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan dengan structural capital yang kuat akan 

memiliki budaya yang mendukung dimana setiap orang dijinkan untuk 

mencoba hal baru, untuk dipelajari dan untuk gagal.  

c. Costumer (Relational) Capital 

Customer capital adalah pengetahuan dari rangkaian pasar, pelanggan, 

pemasok, pemerintah dan asosiasi industri. Modal relasi dengan pelanggan 

dapat tercipta melalui pengetahuan karyawan yang diproses dengan modal 

struktural yang memberikan hasil hubungan baik dengan pihak luar (Suhendah, 

2012). Customer capital adalah yang paling nyata dari ketiga jenis modal 

intelektual (Santosa dan Setiawan, 2007). Bontis mengatakan bahwa karya ter-

baru dalam rantai keuntungan layanan telah menekankan hubungan kausal 

antara kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan dan 

kinerja keuangan (Bontis et al., 2000). Dengan demikian maka dapat disimpul-

kan bahwa customer capital memiliki fungsi yaitu menjembatani modal 

manusia agar mampu menciptakan hubungan yang positif dengan konsumen, 

pasar, dan lembaga-lembaga tertentu. Contohnya loyalitas konsumen, kekuatan 

brand, kepuasan pelanggan, hubungan dengan konsumen, logo, hubungan 

dengan pemerintah, jaringan distribusi dan pemasaran, hak lisensi, hak 

distribusi, hubungan dengan rekanan, hubungan dengan perguruan tinggi dan 

lembaga riset. 
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4. Pengukuran Intellectual Capital 

Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) merupakan metode yang di-

kembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain untuk membantu mem-

presentasikan dan menghitung informasi mengenai value creation efficiency dari 

aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible asset) yang di-

miliki perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk men-

ciptakan value added (VA). Value added adalah indikator paling objektif untuk me-

nilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam pen-

ciptaan nilai. Selain itu, VAIC™ juga merupakan alat manajemen pengendalian 

yang memungkinkan organisasi untuk memonitor dan mengukur kinerja 

intellectual capital dari suatu perusahaan (Pulic, 1997 dalam Ulum, 2009:86).  

Value added dihitung sebagai selisih antara output dan input. Nilai output 

(OUT) mempresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang di-

hasilkan perusahaan untuk dijual, sedangkan input (IN) meliputi seluruh beban 

yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam rangka 

menghasilkan revenue. Hal penting dalam model ini adalah beban karyawan tidak 

termasuk dalam input (IN) karena karyawan berperan penting dalam proses pen-

ciptaan nilai (value creation) yang tidak dihitung sebagai biaya (cost). Formulasi 

dan tahapan perhitungan VAICTM (Pulic, 2004). 

VAICTM  yang dikonstruksi oleh pulic untuk menilai kinerja IC pada 

perusahaan konvensional (private sector, profit motive, non syariah). Akan tetapi 

model penilaian kinerja IC untuk perbankan syariah ini (iB-VAIC - dibaca Islamic 

Banking VAIC) yang sementara perbankan syariah memiliki jenis transaksinya 
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sendiri yang relatif berbeda dari perbankan umum/konvensional (Ulum, 2020:131). 

Formulasi dan tahapan perhitungan iB-VAICTM adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung Value Added (VA) 

Tahap pertama dengan menghitung iB-Value Added (iB-VA). IB-VA 

dihitung dengan menggunakan cara yaitu sebagai berikut (Ulum, 2013):  

iB-VA = OUT - IN 

Keterangan : 

Output  : Total pendapatan, diperoleh dari: 

1) Pendapatan bersih kegiatan syariah = pendapatan operasi utama kegiatan 

syariah + pendapatan operasi lainnya - hak pihak ketiga atas bagi hasil dan 

syirkah temporer 

Pendapatan operasi utama kegiatan syariah  

a) Pendapatan penyaluran dana  

(1) Dari pihak ketiga bukan bank 

(a) Pendapatan dari jual beli (pendapatan marjin murabahah) 

(b) Pendapatan bersih salam parallel 

(c) Pendapatan bersih istishna parallel Pendapatan sewa ijarah 

(d) Pendapatan pendapatan bagi hasil musyarakah 

(e) Pendapatan bagi hasil mudharabah 

(f) Pendapatan dari penyertaan 

(g) lainnya 

(2) Dari Bank Indonesia   

(a) Bonus SBIS 

(b) Lainnya 
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(3) Dari bank-bank lain di Indonesia   

(a) Bonus dari bank syariah lain 

(b) Pendapatan bagi hasil mudharabah 

 Tabungan mudharabah  

 Deposito mudharabah  

 Sertifikat investasi mudharabah antar bank  

 Lainnya 

b) Pendapatan operasi lainnya  

(1) Jasa investasi terikat (mudharabah muqayyadah)  

(2) Jasa layanan  

(3) Pendapatan dari transaksi valuta asing  

(4) Koreksi PPAP  

(5) Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rek. Administrasi  

(6) Lainnya 

c) Hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah temporer 

(1) Pihak ketiga bukan bank  

(a) Tabungan mudharabah  

(b) Deposito mudharabah 

(c) Lainnya  

(2) Bank Indonesia 

(a) FPJP syariah  

(b) Lainnya  

(3) Bank-bank lain di Indonesia dan di luar Indonesia  
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(a) Tabungan mudharabah  

(b) deposito mudharabah  

(c) Sertifikat investasi mudharabah antar bank  

(d) Lainnya 

2) Pendapatan non operasional 

IN (input): Beban usaha/operasional dan beban non operasional 

kecuali beban kepegawaian/karyawan. 

a) Beban usaha/operasional kecuali beban kepegawaian   

b) Beban penyisihan kerugian asset produktif-bersih 

c) Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi 

d) Beban operasi lainnya  

(1) Beban bonus titipan wadiah  

(2) Beban administrasi dan umum  

(3) Beban penurunan nilai surat nerharga  

(4) Beban transaksi valuta asing  

(5) Beban promosi  

(6) Beban lainnya 

Value added (iB-VA) juga dapat dihitung dari akun-akun 

perusahaan sebagai berikut: 

iB-VA= OP + EC + D + A 

Keterangan:  

OP   : operating profit (laba operasi/laba usaha)  

EC   : employee costs (beban karyawan)  

D  : depreciation (depresiasi)  

A  : amortization (amortisasi) 

b. Menghitung iB-Value Added Capital Employed (iB-VACA)  
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Tahap kedua dengan menghitung Value Added Capital Employed (iB-

VACA). iBVACA adalah indikator untuk iB-VA yang diciptakan oleh satu unit 

dari human capital. Rasio ini menunjukkan kontibusi yang dibuat oleh setiap 

unit dari CE terhadap value added perusahaan. 

�� −  !"! =
 !

"$
 

Keterangan:  

iB-VACA : Value Added Capital Employed: rasio dari iB-VA terhadap CE 

iB-VA : Value Added  

CE : Capital Employed: dana yang tersedia (total ekuitas) 

c. Menghitung iB-Value Added Human Capital (iB-VAHU)  

iB-VAHU menunjukkan berapa banyak iB-VA dapat dihasilkan 

dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan 

kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC 

terhadap value added organisasi. 
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Keterangan:  

iB-VAHU : Value Added Human Capital: rasio dari iB-VA terhadap HC  

iB-VA : Value Added  

HC : Human Capital: beban karyawan 

 

d. Menghitung Structural Capital Value Added (iB-STVA) 

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

satu rupiah dari iB-VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC 

dalam penciptaan nilai. 
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Keterangan:  

STVA : Structural Capital Value Added: rasio dari SC terhadap IB-VA  

SC : Structural capital: IB-VA – HC  

IB-VA : Value Added 

e. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (iB-VAIC™) 

iB-VAIC™ mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang 

dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance Indikator). iB-VAIC™ 

merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu iB-VACA, iB-

VAHU, dan iBSTVA 

iB-VAIC™ = iB-VACA + IB-VAHU + iB-STVA 

iB-VAIC yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja IC perbankan syariah di Indonesia. Perhitungan yang ber-

basis pada akun-akun dalam laporan keungan tradisional ini akan dengan 

mudah dapat dilakukan dan dapat memberikan gambaran tentang kinerja IC 

yang dimiliki oleh perbankan syariah. 

Untuk dapat dilakukan pemeringkatan terhadap sejumlah perbankan, 

hasil perhitungan iB-VAIC (untuk selanjutnya dapat disebut BPI) dapat 

diranking berdasarkan skor yang dimiliki. Sejauh ini, belum ada standar 

tentang skor kinerja IC tersebut, namun hasil dari penelitian telah merumuskan 

untuk memberikan kategori dari hasil perhitungan VAIC (Ulum, 2008), yaitu: 

1) Top performers - skor VAICTM diatas 3,00  

2) Good performers - skor VAICTM antara 2,0 sampai 2,99  

3) Common performers - skor VAICTM antara 1,5 sampai 1,99  

4) Bad performers - skor VAICTM dibawah 1,5 
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C. Market Performance 

1. Pengertian Market Performance 

Market performance (kinerja pasar) merujuk pada penilaian kinerja per-

usahaan oleh pasar yang tercermin dari nilai sebuah perusahaan berdasarkan per-

hitungan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah sahamnya yang beredar. Pe-

nilaian terhadap kinerja pasar perusahaan dapat dilakukan dengan melihat nilai 

lebih yang dimiliki dan kekurangan yang tercermin dari laporan tahunan perusaha-

an. Kinerja pasar adalah pengukuran tingkat kinerja terhadap kinerja strategi yang 

dihasilkan dengan keseluruhan kinerja yang diharapkan dari volume penjualan dan 

keuntungan (laba) (Hartono, 1999). 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau ke-

kayaan, terutama bagi para pemegang sahamnya, terwujud berupa upaya peningka-

tan atau memaksimalkan nilai pasar atas harga saham perusahaan yang bersangkut-

an. Tujuan ini bersifat garis besar, karena pada praktiknya tujuan itu senantiasa di-

pengaruhi oleh keputusan-keputusan dibidang keuangan (Tika, 2012:124). 

Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif dari investasi kepada manajer 

tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkat-

kan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi (Brealey et al., 2007:46).  

Kinerja merupakan sesuatu yang diinginkan apabila nilai bersifat positif 

dalam arti menguntungkan atau menyenangkan dan memudahkan pihak yang mem-

perolehnya untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya yang berkaitan dengan 

nilai tersebut. Sebaliknya, nilai merupakan sesuatu yang tidak diinginkan apabila 
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nilai tersebut bersifat negatif dalam arti merugikan atau menyulitkan pihak yang 

memperolehnya untuk mempengaruhi kepentingan pihak tersebut sehingga nilai 

tersebut dijauhi (Tika, 2012:40). Nilai pasar perusahaan merupakan persepsi 

investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai 

pasar perusahaan yang dibentuk melalui indikator pasar saham, sangat dipengaruhi 

oleh peluang-peluang investasi. 

2. Pengukuran Market Performance 

Kinerja pasar merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pihak 

internal maupun pihak eksternal dari perusahaan untuk bisa mengukur seberapa 

besar, maju dan berkembangnya suatu perusahaan. Ada beberapa cara yang diguna-

kan untuk mengukur kinerja pasar dari suatu perusahaan, salah satunya yang bisa 

memberikan informasi yang paling baik adalah rasio tobin’s Q (Wibowo dan 

Faradiza, 2014). Akan tetapi sampel yang digunakan adalah bank umum syariah di  

indonesia yang notabe nya banyak yang belum melakukan IPO atau belum 

go publc hanya sebagian saja yang sudah melakukan go publik maka rasio ini 

kurang tepat digunakan, 

Market performance adalah satu indikator yang digunakan oleh pihak 

internal maupun pihak eksternal dari perusahaan untuk mengukur tingkat 

perkembangan atau kemajuan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu cara 

dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja pasar suatu perusahaan adalah 

dengan menggunakan rasio Return on Sales (ROS) (Wibowo, 2014).  

Menurut Abell dan Hammond (1979) bahwa ROS, ROI dan Cash Flow 

merupakan Financial Performance. Dalam konsep market performance Abell dan 

Hammond tersebut, mereka memasukkan baik variabel ROI maupun variabel ROS 



47 

 

(Permadi, 1998). Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan 

tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi 

seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. 

Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah 

penjualan yang juga disebut margin operasional (operating margin) atau Margin 

pendapatan operasional (operating income margin). Berikut ini rumus untuk 

menghitung return on sales (ROS). 

ROS = 
���� ������	 
���� �� �����


��������
 x 100% 

D. Profitabilitas 

1. Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (Prihadi, 2012:258). 

Sedangkan menurut pendapat lain, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Penilaian profitabilitas adalah 

proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan me-

nyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara ber-

kesinambungan (Danang 2013:113). Dengan demikian bagi investor jangka 

panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini (Simamora,  

2000:528). 

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu badan usaha dalam meng-

hasilkan pengembalian (return) kepada pemiliknya (Harahap, 2010), Untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 
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perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2012:196). Rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016:192). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

sangat penting bagi perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu dari keseluruhan operasi per-

usahaan dan merupakan sebagai alat ukur kinerja manajemen.  

2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas 

Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut 

(Kasmir, 2012:197):  

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak 

luar perusahaan adalah:  

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu;  

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;  

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri;  

f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal sendiri;  

g. dan tujuan lainya.  

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:  



49 

 

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam  satu 

periode;  

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun  sekarang;  

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan  baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri;  

f. Manfaat lainnya.  

3. Pengukuran Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan 

adalah Return On Assets (ROA) (Sudana, 2011:22). Return on Assets (ROA) adalah 

rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam per-

usahaan (Kasmir, 2012:201). Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih 

dengan total aktiva. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena apabila ROA me-

ningkat maka profitabilitas perusahaan juga meningkat yang artinya kinerja per-

usahaan semakin baik yang dampaknya mampu memberikan pengembalian ke-

untungan dengan baik bagi pemilik maupun investor (pemegang obligasi dan 

saham) dalam keseluruhan aset yang ditanamkan. Return on Assets (ROA) dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2012:202): 

Return on Assets (ROA) = 
���� ������ ������� 
����

����� ����
 � 100% 
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E. Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah 

Maqasid Syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata  

maqashid dan syariah. Secara bahasa maqasid merupakan betuk jamak (plural) dari  

kata maqashad yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah apa-apa yang  

telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hambanya baik yang berkaitan  

dengan maslahah akidah dan hukum (Shidiq, 2009). 

Maqasid syariah index tersebut dikembangkan berdasarkan tiga faktor 

utama yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, pencapaian kesejahteraan, 

dimana tiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum maqashid syariah yaitu 

mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan. Ketiga tujuan ini bersifat 

universal yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas ber-

akuntabilitas publik, tidak hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional, 

karena berkaitan dengan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan, bukan 

hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan. Melalui latar belakang tersebut, 

maka perlu dilakukan studi ilmiah untuk melihat seberapa besar tingkat pencapaian 

maslahah (kesejahteraan) jika ditinjau dari ketiga aspek tersebut, yang meliputi: 

pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan pada perbankan 

nasional yang ada di Indonseia, baik bank syariah maupun bank konvensional 

(Antonio et al., 2012). 

Dari sekian banyak pendapat pakar mengenai maqasid syariah, 

sebagaimana penelitian sebelumnya, maka peneliti menilai bahwa pandangan Ibn 

Ashur mengenai tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan dan menghindar-
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kan keburukan identik dengan pendapat Abu Zahrah mengenai maqasid syariah, 

lebih jelas untuk diturunkan menjadi beberapa pengukuran. Sebagaimana Abu 

Zahrah mengelompokan tujuan-tujuan syariah, yang meliputi (Mohammed et al., 

2008): 

a. Tahdhib al-Fard (mendidik individu)  

b. Iqamah al-Adl (menciptakan keadilan)  

c. Jalb al-Maslahah (mencapai kesejahteraan). 

Salah satu cara penting untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah dengan 

mendorong kesejahteraan (falah) bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, 

umur, jenis kelamin, dan bangsa. Falah yang berarti kemenangan, kesejahteraan 

yang berdimensi duniawi dan ukhrawi tersebut harus dijadikan sebagai tujuan dari 

segala aktifitas hidup manusia baik dalam urusan ekonomi, politik, pendidikan, 

sosial budaya dan aktifitas lainnya yang dilakukan dengan tuntunan syariah.  

2. Tujuan Maqashid Syariah 

Menurut Abu Zahrah ada tiga sasaran atau tujuan hukum islam yaitu sebagai 

berikut (Mohammed et al., 2008): 

a. Tahdhib al-Fard (mendidik individu)  

Mendidik individu bisa menjadi sumber kebaikan untuk perkumpulan 

dan tidak menjadi buruk untuk masyarkat. Mendidik Individu merupakan 

sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama islam. Hal ini dimaksudkan untuk 

mem-bersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah ini 

dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) dengki yang melekat 

di hati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling mengasihi, 

bukan saling berbuat dzalim dan keji diantara sesama muslim. 
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b. Iqamah al-Adl (menciptakan keadilan)  

Menegakkan keadilan dalam masyarakat, adil baik menyangkut  urusan 

di antara sesama kaum muslimin maupun dalam hubungan  dengan pihak lain 

(non muslim). 

c. Jalb al-Maslahah (mencapai kesejahteraan) 

Tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum islam adalah maslahat. 

Menurut Abu Zahrah, tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam 

melalui Al-Qur’an maupun Sunnah melainkan terkandung maslahat yang 

hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh 

hawa nafsunya. Sedangkan maslahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah 

maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi maslahat 

yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu 

atau kelompok tertentu (khusus).  

3. Pengukuran Maqashid Syariah 

Metode pengukuran maqasid syariah yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah model pengukuran maqasid syariah yang dibuat dan digunakan oleh 

mustafa omar dan Zulastri Abdul rozak. Maqasid syariah indeks adalah model 

pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik 

perbankan syariah. MSI dikembangkan dengan 3 faktor utama, yaitu: pendidikan, 

penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan, dimana ketiga faktor tersebut 

bersifat universal. Ketiga ukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah, yaitu pen-

didikan, keadilan, dan kesejahteraan mensyaratkan perbankan nasional untuk 

mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral 

sehingga mereka akan mampu menigkatkan kemampuan dan keahlian para 



53 

 

karyawan. Keadilan berarti bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan 

keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, 

seluruh aktifitas free interest. Terahir perbankan syariah harus mengembangkan 

proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. (Mohammed et al., 2008). 

Jika selama ini pengukuran kinerja perbankan di Indonesia hanya fokus 

pada perhitungan rasio keuangan, maka ukuran tersebut memiliki beberapa ke-

lemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari 

kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan 

mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-

keuangan dan asset tetap, akan memberikan pandangan yang keliru terhadap 

manajer perusahaan pada saat ini bahkan juga di masa depan. Ketiga, kinerja 

keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu mem-

bawa perusahaan untuk mencapai–menerus dapat terwujud, jika fokus utama dari 

kegiatan perbankan tersebut memiliki nilai manfaat tidak hanya bagi pemegang 

saham tetapi juga bagi interested user lainnya (Mohammed et al., 2008).  

Terdapat metode operasional yang dibuat oleh sekaran. Model tersebut bisa 

disusun dengan konsep maqasid syariah yang telah dijelaskan oleh candekiawan 

khusunya yang telah dijelaskan oleh Abu Zahra. Ada tiga tahap yang akan di-

lakukan untuk mengukur kinerja maqasid syariah bank syariah, yaitu:  

a. Menilai setiap rasio kinerja maqasid syariah yang terdiri dari 10 rasio kinerja 

yaitu (Mohammed et al., 2008):  

1) Education Grant/Total Expense  

2) Research expense/Total Expense  
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3) Training expense/Total Expense  

4) Publicity expense/Total Expense  

5) Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income  

6) Mudharabah and Musyarakah Modes/ Total Investment Mode  

7) Interest Free Income/Total Income  

8) Net Income/Total Asset  

9) Zakah paid/Net Asset  

10) Investment in Real Economic Sectors/Total Investment  

b. Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Peringkat Indikator 

Kinerja (IK)  

c. Proses menentukan peringkat dari setiap bank syariah dilakukan melalui 

Indikator Kinerja (IK) setiap bank syariah. Proses tersebut menggunakan 

Simple Additive Weighting Method dengan cara pembobotan, agregat dan 

proses me-nentukan peringkat (weighting, aggregating and ranking 

processes). Simple Additive Weighting Method merupakan metode Multiple 

Attribute Decision Making (MADM) yang dilakukan yaitu dengan 

mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra-atribut. Dalam penelitian ini 

yang menjadi atribut adalah tiga tujuan maqasid syariah dan intra-atribut 

adalah 10 elemen dan 10 indikator kinerja (rasio). Para decision maker 

menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut. Bobot dari 3 tujuan maqasid 

syariah dan 10 elemen (intra-atribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah. 

Evaluasi dari 10 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan bank syariah yang 

menjadi objek penelitian. Kemudian akan diperoleh skor total untuk setiap 

bank dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut.  
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d. Menentukan Indeks Maqasid Syariah (IMS)/Sharia Maqasid Index (SMI) 

setiap bank syariah Indeks maqasid syariah (IMS) untuk setiap bank syariah 

me-rupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan maqasid syariah. 

F. Kerangka Pikir 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan analisis 

deskripsi kuantitatif dengan penelitian explanatory research. Penelitian 

explanatory research merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara 

variabel-variabel X dan Y (Kuncoro, 2007).  Penelitian explanatory adalah peneliti-

an yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengujian 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.(Singarimbun dan Effendi, 1995:5). 

Sedangkan menurut pendapat yang lain penelitian explanatory (explanatory 

research) adalah untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang akan di uji kebenarannya (Sani & 

Vivin, 2013;180). Hipotesis itu mengambarkan hubungan antara dua variabel, 

untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel 

lainnya, atau apakah variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel 

lainnya menurut Faisal dalam (Sani & Vivin, 2013;181). 

Adapun lokasi penelitian merupakan tempat data penelitian diperoleh dan 

dilakukan sesuai dengan topik permasalahan yang ada di tempat tersebut. Adapun 

lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, dimana peng-

ambilan datanya diperoleh dari website bank yang bersangkutan.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian kuantitatif dan menggunakan rumus statistik untuk membantu meng-

analisa data dan fakta yang diperoleh. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang 

analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

menggunakan metode statistika. Pada umumnya penelitian menggunakan pen-

dekatan kuantitatif merupakan penelitian sampel besar, karena pada pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial yaitu dalam rangka pengujian 

hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu probabilitas kesalahan pe-

nolakan hipotesis nihil. Dengan demikian melalui pendekatan ini akan diperoleh 

signifikan hubungan antar variabel yang diteliti (Hartono, 2011:85). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari individu-individu, kelompok data atau 

peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama dan dijadikan objek penelitian 

atau diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di 

Bank Indonesia (BI) yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel yang diambil guna untuk penelitian harus representatif, 
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yaitu mewakili populasi yang karakteristiknya mampu tercermin pada sampel yang 

diteliti. Pemilihan sampel digunakan dengan menggunakan metode purposive 

sampling (Sugiyono, 2013:116). Purposive sampling merupakan teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria purposive sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013:116): 

a. Bank Umum Syariah yang menyediakan laporan keuangan dan memiliki data 

yang dibutuhkan terkait pengukuraan variabel-variabel yang digunakan untuk 

penelitiaan selama periode 2017-2019. 

b. Bank Umum Syariah yang menyediakan laporan keuangan dan telah 

dipublikasikan di Bank Indonesia atau pada website bank masing-masing. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data yang digunakan penelitian ini 

merupakan data sekunder. Data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan per-

usahaan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan website resmi Bank yang ber-

sangkutan. Data yang digunakan pada penelitian adalah data time series dan cross 

section. Selanjutnya dalam pengolahan data akan dilakukan pemanelan data yaitu 

proses penggabungan data time series dengan data cross section. Dikatakan data 

gabungan karena data ini terdiri atas beberapa objek/sub objek dalam beberapa 

periode waktu. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

(Sugiyono, 2013:224), metode dokumentasi adalah mencari, mengumpulkan, men-

catat, dan mengkaji data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

dokumen, transkip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, website dan sebagainya. Hal 
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ini dimaksudkan untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna 

menjawab persoalaan penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data 

kuantitatif yang diperoleh (Sugiyono, 2013:224). Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang 

dipublikasikan oleh pemerintah yaitu berupa laporan tahunan dan laporan keuangan 

Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2019.  

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang di-

lihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis ini me-rupakan 

teknik diskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak 

bermaksud menguji hipotesis (Ghozali, 2018:19). 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Pengertian statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas dan 

teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Untuk mem-

buktikan hal tersebut maka penulis menguraikan perhitungannya sebagai berikut 

(Sugiyono, 2013:207).   

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 
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Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

apakah sebaran data dari sampel penelitian terdistribusi secara normal atau 

tidak Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan pedoman pengambilan keputusan 

sebagai berikut (Ghozali, 2018:38).  

(a) Nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas < 0,05, distribusi 

adalah tidak normal. 

(b) Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, distribusi 

adalah normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada per-

hitungan statistik ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Perhitungan statistik yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas dapat diketahui 

dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka per-

hitungan statistik dari multikolonieritas. Kriteria pengukuran adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2018:85): 

(a) Jika tolerance > 10% dan VIF < 10% maka tidak terjadi 

Multikoleniaritas. 

(b) Jika tolerance < 10% dan VIF > 10% maka terjadi Multikoniaritas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam perhitung-

an statistik terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, 

apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Perhitungan statistic yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan me-

lihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan 

residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heterokedastisitas dapat di-

lakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y dan sumbu X yang telah di-

prediksi, sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang 

telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 

2018,84): 

(a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola ter-

tentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

(b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokotelasi sering dikenal dengan nama korelasi serial dan 

sering ditemukan pada data serial waktu (time series). Uji Autokorelasi 

bertujuan apakah dalam perhitungan statistik ada korelasi antara kesalahan 

penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t – 1 

(sebelumnya). Perhitungan statistik yang baik adalah regresi yang bebas 
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dari autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode durbin watson statistik test, dilakukan dengan 

tingkat signifikan 5%. Uji ini mensyaratkan adanya konstanta dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi (r=0) 

H1 : ada autokorelasi (r≠0) 

Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan adalah deteksi autokelerasi 

dengan cara ini dimulai dengan menghitung du dan d1 dengan meng-

gunakan Durbin Watson. 

Ketentuan: 

du < d < 4 – du = tidak ada autokorelasi 

d < d1  = tidak ada autokorelasi positif 

d > 4 – d1 = tidak ada autokorelasi negatif  

d1 < d < du  = tidak ada keputusan tentang autokorelasi 

- du < d < 4 – d1  = tidak ada keputusan tentang autokorelasi 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Path (Analisis Jalur) 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear berganda, 

atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori”. Analisis jalur sendiri tidak menentukan 

hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai subtitusi 

bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan 
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kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan 

landasan teoritis. Apa yang dilakukan oleh analisis jalur adalah menentu-

kan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat diguna-

kan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner 

(Ghozali, 2018:249). 

(a) Diagram Jalur dan Persamaan Struktural  

Analisis jalur sebelum peneliti melakukan analisis suatu 

penelitian, terlebih dahulu peneliti membuat diagram jalur yang di-

gunakan untuk mempresentasikan permasalahan dalam bentuk 

gambar dan menentukan persamaan struktural yang menyatakan 

hubungan antar variabel pada diagram jalur tersebut. Diagram jalur 

dapat digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak 

langsung dari variabel Independen terhadap suatu variabel dependen. 

Pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam apa yang disebut dengan 

koefisien jalur, dimana secara matematik analisis jalur mengikuti 

mode struktural (Noor, 2014:81). Persamaan struktural adalah per-

samaan yang menyatakan hubungan antarvariabel pada diagram jalur 

yang ada (Noor 2014:84). Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 

3.1, dapat diformulasikan ke dalam bentuk persamaan struktural, 

yaitu: Persamaan jalur sub struktur pertama:  

Y1 = α +β1X + ε 

Y2 = α +β1X + β1Y1 + ε 

Keterangan: 

X  = Intellectual Capital 
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Y1 =  Market Performance 

Y2  =  Profitabilitas 

α  = Konstanta 

β1X =  Koefisien Jalur Intellectual Capital terhadap Market 

Performance 

β1Y1 = Koefisien Jalur Intellectual Capital terhadap Keputusan 

Profitabilitas 

(c) Koefisien Jalur  

Memperoleh nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel 

Independen, terlebih dahulu dihitung korelasi antar variabel meng-

gunakan rumus korelasi Pearson Product Moment sebagai berikut: 

 

Nilai korelasi yang diperoleh dapat di interpretasikan dengan ber-

pedoman pada Tabel berikut: 

Tabel 3.3  

Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

    Sumber: (Sugiyono 2014: 250) 
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Setelah koefisien jalur dihitung selanjutnya dilakukan peng-

ujian hipotesis untuk membuktikan variabel independen yang sedang 

diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Uji MRA 

Moderated regression analysis (MRA) adalah pendekatan analitik 

yang mempertahankan itegritas sampel dan memberikan dasar untuk 

mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2018:229). Model 

persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai beikut: 

Y= α + βX + β2[X+ βX)] e 

Y= α + β1.X1 + β2.Z + β3 X1.Z + e 

Keterangan:  

Y  : Variabel Dependen  

α  : Konstanta  

β1, β2, β3 : Koefisien regresi  

X1  : Variabel Independen  

Z  : Variabel Moderasi  

€  : Error  

Ketepatan fungsi regresi tersebut dapat menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari goodness of fit-nya, yang secara statistik dapat diukur dari 

koefisien determinasi dan nilai statistik t (Ghozali, 2018:229). 

(a) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji statistik t dimaksudkan untuk menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelas-

kan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Selain untuk meng-
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uji pengaruh, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda 

koefisien perhitungan statistik masing-masing variabel bebas 

sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

H0 : βi, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : βi ≠ 0, variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Tolak H0 jika angka signifikansi lebih dari α = 5%, terima H0 jika 

angka signifikansi lebih kecil dari α > 5%. 

(b) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen men-

jelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang men-

dekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila 

R = 0 berarti diantara variabel bebas (independent variable) dengan 

variabel terikat (dependent variabel) tidak ada hubunga, sedangkan 

bila R = 1 berarti antara variabel bebas (independent variable) dengan 

variabel terikat (dependent variable) adalah sempurna (Ghozali, 

2016:83). Dalam pe-nelitian ini, untuk mengolah data digunakan alat 

bantu SPSS (Statistical Package for Social Science). 



67 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

(BUS) yang ada di Indonesia selama periode 2017-2019. Objek yang berhasil 

diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 14 bank umum syariah dengan total data 

42 laporan keuangan dan laporan tahunan/annual report perusahaan. Fokus 

penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh intellectual capital terhadap market 

performance, dengan mengikutsertakan variabel kinerja profitabilitas sebagai 

variabel mediasi dan variabel maqashid syariah index antara intellectual capital 

dan market performance pada bank umum syariah. 

2. Deskripsi Sampel Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian dipilih menggunakan metode 

purposive sampling. Sehingga sampel dalam penelitian ini dapat merepresentasikan 

tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan didapatkan 

total 14 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel adalah semuanya yang dapat 

diolah. Data diperoleh melalui www.sahamok.com dan website masing-masing 

bank. Berikut ini adalah perincian perolehan sampel kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan dan ditampilkan dalam Tabel 4.1. 

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 14 perusahaan. Sampel tersebut dipilih karena telah 

memenuhi kriteria yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. 
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Tabel 4.1 

Kriteria Penentuan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di 

Indonesia dalam periode 2010-2017 

14 

2. Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak 

melampirkan laporan keuangan tahunannya di website 

masing-masing bank 

0 

3. Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS yang 

teridentifikasi sebagai outlier 

0 

4. Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang me-

menuhi kriteria 

14 

5. Total perusahaan yang akan dianalisis 14 

6. Jumlah sampel data selama delapan tahun dari tahun 

2017 sampai dengan tahun 2019 (3 Tahun) 

42 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 

Penjelasan tabel 4.1 point 1 adalah total keseluruhan atau populasi bank 

umum syariah di indonesia yang ada adalah 14. Point 2 setelah dicek 

keseluruhannya sudah melampirkan laporan keuangan audited dan laporan tahuan 

dan dapat di download sehingga didapatkan angka 0. Keseluruhan populasi bank 

umum syariah dapat dijadikan sampel, adapun point 3 setelah dilakukan uji statistik 

mengunakan SPSS 25 tidak ada perusahaan bank umum syariah teridentifikasi 

sebagai outlier. Point 4,5 dan 6 merupakan keseluran bank umum yang sudah 

memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan sebelumya yaitu 14 dan dari 14 bank 

umum syariah yang akan dianalisis dengan rentang waktu 3 tahun, sehingga total 

sampel yang dianalisis adalah 42. 

Adapun daftar nama-nama perusahaan bank yang memenuhi kriteria dan di-

jadikan sampel dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Urutan Daftar Sampel Data Penelitian  

No. Nama Perusahaan Tahun 

Berdiri 

Alamat Kantor Pusat 

1. PT Bank BCA Syariah 2010 Jl. Jatinegara Timur No. 72, 

Jakarta 13310 

2. PT Bank BNI Syariah 2010 Gedung Tempo Pavilion 1, JL H. 

Rasuna Said Kav 10-11 lt 3-6, 

Jakarta Selatan 12950 

3. PT BRI Syariah 2008 Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta 

Pusat 10160 

4. PT Bank Jabar Banten 

Syariah 

2010 Jl. Braga No. 135 Bandung 

5. PT Bank NET Indonesia 

Syariah, Tbk 

2010 Gedung Millennium Centennial 

Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman 

Kav. 25 Jakarta Selatan, 12920 

6. PT Bank Muamalat 

Indonesia 

1991 Muamalat Tower Jl. Prof Dr 

Satrio, Kav. 18. Kuningan Timur, 

Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

7. PT Bank Panin Dubai 

Syariah, Tbk 

2009 Gd. Panin Life Centre Lt. 3, Jl. 

Letjend S. Parman Kav 91 Jakarta 

11420 

8. PT Bank Syariah Bukopin 2008 Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta 

9. PT Bank Syariah Mandiri 1999 Wisma Mandiri I Jl. MH. 

Thamrin No. 5 Jakarta 10340 

10. PT Bank Mega Syariah 2004 Menara Mega Syariah, Jl. HR 

Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 

12950 

11. PT Bank Victoria Syariah 2010 Gd Graha BIP lantai 5 Jl. Gatot 

Subroto Kav.23 Karet Semanggi 

Setiabudi Jakarta Selatan 

12. PT Bank BTPN Syariah, 

Tbk 

2010 Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega 

Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak 

Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 

Kel. Kuningan Timur, Jakarta 

Selatan 

13. PT Bank Aceh Syariah 2004 Jl. Mr. H. T. Mohd. Hasan 

Gampong Lancot No. 89 Batoh, 

Banda Aceh 

14. PT Bank BPD Nusa 

Tenggara Barat Syariah 

2017 Jl. Pejanggik No. 30, Mataram  

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021 
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B. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam meng-

analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif 

adalah statistika yang digunakan dalam mendiskripsikan data menjadi informasi 

yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai 

penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen yang diproksikan 

dengan dewan direksi dan ukuran perusahaan Hasil penelitian analisis statistik 

deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 4.3: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X_VAIC_Intellectual_Capital 42 1.15 9.36 4.1436 2.36437 

Z_ROA_Profitabilitas 42 -9.78 10.76 1.1892 3.20621 

Y_ROS_Market_Performance 42 -13.45 44.40 14.4677 13.80580 

M_Maqashid_Syariah_Index 42 .37 3.06 2.2269 0.57477 

Valid N (listwise) 42     

Sumber data: Data diolah, 2021 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid 

berjumlah 42, dari 42 data sampel variabel VAIC (X), nilai minimum sebesar 1.15, 

nilai maksimum sebesar 9.36, nilai mean sebesar 4.1436, serta nilai standar deviasi 
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sebesar 2.36437yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga 

penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Data sampel variabel profitabilitas yang diformulasikan menggunakan ROA 

(Z) menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 

42, dari 42, nilai minimum sebesar -9.78, nilai maksimum sebesar 10.76, nilai mean 

sebesar 1.1892, serta nilai standar deviasi sebesar 3.20621, yang artinya nilai mean 

lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka 

penyebaran nilainya merata. 

Data sampel variabel Maket Performance yang diformulasikan 

menggunakan ROS (Y) di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap 

variabel yang valid berjumlah 42, dari 4, nilai minimum sebesar -13.45, nilai 

maksimum sebesar 44.40, nilai mean sebesar 14.4677, serta nilai standar deviasi 

sebesar 13.80580yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga 

penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Data sampel Maqashid Syariah Index (M) di atas menunjukkan bahwa N 

atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 42, dari 42, nilai minimum 

sebesar 0.37, nilai maksimum sebesar 3.06, nilai mean sebesar 2.2269, serta nilai 

standar deviasi sebesar 0.57477 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai 

standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya 

merata. 

Terjadinya sebaran nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasinya yang 

artinya penyimpangan datanya rendah dan penyebaran nilainya merata dikarenakan 

data yang diolah antara bank umum syariah satu dengan bank umum syariah lainnya 

memiliki sebaran nilai data yang tidak jauh dari rata-ratanya (mean), Jika titik 
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datanya lebih jauh dari rata-rata maka penyimpangannya lebih tinggi dalam 

kumpulan data. Dengan demikian, semakin tersebar datanya, semakin tinggi 

standar deviasinya. Berikut tabel 4.4 rekapitulasi data bank syariah yang memiliki 

nilai maksimum dan minimum dari keseluruhan variabel yang ada dipenelitian ini 

dari hasil statistik deskriptif 

Tabel 4.4 

Data bank syariah yang memiliki nilai maksimum dan minimum 

Indikator Maksimum  

(Tahun) 

MinImum 

(Tahun) 

X_VAIC_Intellectual_Capital PT Bank Panin Dubai 

Syariah (2017) 

PT Bank NET 

Indonesia Syariah Tbk 

(2018) 

Z_ROA_Profitabilitas PT Bank NET 

Indonesia Syariah Tbk 

(2019)  

PT Bank NET 

Indonesia Syariah Tbk 

(2018) 

Y_ROS_Market_Performance PT Bank Panin Dubai 

Syariah (2017) 

PT Bank NET 

Indonesia Syariah Tbk 

(2018) 

M_Maqashid_Syariah_Index Bank Muamalat 

Indonesia (2018)  

PT Bank NET 

Indonesia Syariah Tbk 

(2018) 

Sumber data: Data diolah, 2021 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian 

variabel terdistribusi secara normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan pengujian grafik normal PPlot dan One-Sample Kolmogorov 

Smirnov test yang terdapat dalam program SPSS 25.0 for Windows. Data 

dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi dengan 

normal yaitu memiliki tingkat signifikansi di atas 5% (Ghozali, 2015:86). 
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Pengujian Normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual 

yang diperoleh dari model mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil 

pengujian menunjukkan residual berdistribusi normal apabila titik-titik yang 

terlihat pada gambar hasil uji SPSS berada di sekitar garis diagonal. Adapun 

hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas Grafik Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 terlihat titik-titik berada disekitar garis diagonal. Titik-titik 

yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual berdistribusi 

normal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual antara VAIC, terhadap 

ROS di-mediasi oleh ROA dan di moderasi oleh Maqashid Syariah Index 

berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan 

uji one sampel kolmogorov-smirnov seperti Tabel 4.5. 

 

 



74 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Normalitas 

Sumber: Data diolah, 2021 

Tabel 4.5, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z pada variabel 

Intellectual Capital yang diformulasikan dengan VAIC, terhadap Market 

Performance yang diformulasikan dengan ROS dimediasi oleh Profitabilitas 

yang diformulasikan ROA dan di moderasi oleh Maqashid Syariah Index 

adalah 0.070 dengan nilai sig 0.200 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dapat dikatakan seluruh residual pada variabel VAIC, terhadap ROS 

dimediasi oleh ROA dan di moderasi oleh Maqashid Syariah Index sudah 

berdistribusi normal. 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 42 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 8.32583544 

Most Extreme Differences Absolute .070 

Positive .056 

Negative -.070 

Test Statistic .070 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Gambar 4.2 

Uji Normalitas Histogram 

 
Gambar 4.2 merupakan salah satu uji normalitas juga untuk 

memperkuat dari hasil uji normalitas sebelumnya yaitu normalitas 

menggunakan grafik scatterplot dan uji one sampel kolmogorov-smirnov. 

Melihat bahwa bentuk histogram di atas menggambarkan data yang 

terdistribusi normal atau mendekati normal karena membentuk seperti lonceng 

dan garis terlihat titik-titik berada disekitar garis diagonal. Maka dapat 

disimpulkan dari ketiga uji normalitas semuanya mendukung dan data tersebut 

terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Hasil pengujian asumsi Multikolinieritas menunjukkan di dalam 

model tidak terjadi Multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari matriks 

korelasi antara variabel bebas pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

VAIC_X .992 1.008 

ROA_Z .919 1.088 

Maqashid_Syariah_Index_M .917 1.091 

a. Dependent Variable: ROS_Y 

Pengujian multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat VIF dan 

nilai tolerance yang diperoleh. Jika nilai toleransi sama dengan 1 dan nilai VIF 

sama dengan 1 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Dari 

hasil pengujian diketahui bahwa seluruh nilai VIF pada varias VAIC, ROA 

dan Maqashid Syariah Index dari 1 dan nilai tolerance sama dari 1 sehingga 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu 

dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu 

apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. 
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Gambar 4.3  

Grafik Scatterplot 

               

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data diolah, 2021 

 

 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi hetero-

skedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji asumsi autukorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Santoso, 2016). Untuk 

mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 

pengujian terhadap nilai Uji Durbin-Watson (Uji Dw). 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

        Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkan output di atas diketahui nilai DW (Durbin Watson) 1.972. 

Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai Tabel DW dengan 

signifikansi 5%, diketahui jumlah data N=42 dan jumlah variabel independen 

K=4 maka diperoleh nilai du (batas atas) sebesar 1,6589. Nilai DW 1.972 ini 

lebih besar dari batas atas (du) yakin 1,6589 dan nilai DW sebesar 1.972 

tersebut kurang dari (4 - du) 4 - 1,6598 = 2,4311. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

 

C. Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil Uji Hipotesis Analisis Path 

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk 

menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan 

dengan melihat nilai T-statistik dan nilai P-Values. Hipotesis penelitian dapat 

dinyatakan diterima apabila nilai P-Values < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji 

hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini melalui inner model: 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .798a .636 .608 8.64824 1.972 

a. Predictors: (Constant), M_Maqashid_Syariah_Index, X_VAIC_Intellectual_Capital, 

Z_ROA_Profitabilitas 

b. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 
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Tabel 4.8 

Uji Hipotesis Penelitian 

Model Beta 

Sig  Direct 

Effect 
t Indirect Efect 

Total Indirect 

Effect 

X_VAIC Z_ROA 0.238 3.395   .007 

X_VAIC Y_ROS 0.540 4.057   .000 

Z_ROA Y_ROS 0.588 6.080   .000 

X_VAICZ_ROA Y_ROS   = 0.238 x 0.588=0.140  =0.540+0.140=0.68 .000 

Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkan hasi pengujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) terhadap Profitabilitas (ROA) 

H1: iB-VAIC berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan pengaruh iB-VAIC (X) terhadap 

ROA (Z) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.238 serta memiliki nilai T- 

statistik sebesar 3.395 dan nilai P-Value sebesar 0.007. Nilai T-statistik lebih besar 

dari T-Tabel (3.395>1.682) serta nilai P value sebesar 0.007 atau lebih kecil dari 

standar alpha 5% (0.007<0.05) menunjukan terdapat pengaruh signifikan iB-

VAIC terhadap ROA. Nilai koefisien jalur bernilai positif (0.238) menunjukan 

pengaruh yang diberikan oleh iB-VAIC terhadap ROA bernilai positif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

oleh VAIC terhadap ROA. Dengan kata lain, iB-VAIC yang semakin baik 

mampu meningkat-kan ROA atau Hipotesis pertama (H1) diterima. 

b. Pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) terhadap Market Performance (ROS) 

H2: iB-VAIC berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROS 
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Hasil pengujian hipotesis menunjukan pengaruh iB-VAIC (X) terhadap 

ROS (Y) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.540 serta memiliki nilai T- 

statisti sebesar 4.057 dan nilai P-Value sebesar 0.000. Nilai T-statistik lebih besar 

dari T-Tabel (4.057>1.682) serta nilai P value sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 

standar alpha 5% (0.000<0.05) menunjukan terdapat pengaruh signifikan iB-

VAIC terhadap ROS. Dengan kata lain Hipotesis kedua (H2) diterima. 

c. Pengaruh Profitabilitas ROA Terhadap Market Performance (ROS) 

H3: ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROS 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan pengaruh ROA (X) terhadap 

ROS (Y) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.588 serta memiliki nilai T- 

statistik sebesar 6.080 dan nilai P-Value sebesar 0.000. Nilai T-statistik lebih besar 

dari T-Tabel (6.080>1.682) serta nilai P value sebesar 0.000atau lebih kecil dari 

standar alpha 5% (0.000<0.05) menunjukan terdapat pengaruh signifikan ROA 

terhadap ROS. Nilai koefisien jalur bernilai positif (0.265) menunjukan 

pengaruh yang diberikan oleh ROA terhadap ROS bernilai positif. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan oleh ROA 

terhadap ROS. Dengan kata lain, kualitas ROA yang semakin baik mampu 

meningkatkan ROS atau Hipotesis ketiga (H3) diterima. 

d. Pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) Terhadap Market Performance 

(ROS) Melalui Profitabilias (ROA) 

H4: iB-VAIC berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROS melalui ROA 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan pengaruh iB-VAIC (X1) 

terhadap ROA (Y) melalui ROS (Z) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 

0.140 serta nilai P-Value sebesar 0.000. Nilai P value sebesar 0.000 atau lebih 
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kecil dari standar alpha 5% (0.000<0.05) menunjukan terdapat pengaruh 

signifikan iB-VAIC terhadap ROA melalui ROS. Nilai koefisien jalur bernilai 

positif (0.140) menunjukan pengaruh yang diberikan oleh iB-VAIC terhadap 

ROA melalui ROS bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh tidak langsung iB-VAIC terhadap ROA melalui ROS secara positif 

dan signifikan. Dengan kata lain, ROS yang semakin baik mampu memediasi 

pengaruh iB-VAIC terhadap ROA atau Hipotesis keenam (H4) diterima. 

2. Hasil Uji Moderated Regresion Analysis (MRA) 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan model summary dengan melihat 

kenaikan nilai R Square sebelum dan sesudah adanya variabel moderasi untuk 

melihat apakah ada peningkatan serta menggunakan uji parsial (t test) uji parsial 

digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Moderated 

Regresion Analysis (MRA) berganda diperoleh hasil pada Tabel 4.9, 4.10 dan 4.11. 

Tabel 4.9 

Uji Model Summary sebelum adanya Variabel Moderasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .540a .292 .274 11.76451 

a. Predictors: (Constant), X_VAIC_Intellectual_Capital 

b. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

 Sumber: Data diolah, 2021 
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Tabel 4.10 

Uji Model Summary sesudah adanya Variabel Moderasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .568a .323 .270 11.79826 

a. Predictors: (Constant), X1_M, M_Maqashid_Syariah_Index, 

X_VAIC_Intellectual_Capital 

b. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

Sumber: Data diolah, 2021 

Tabel 4.11 

Uji Moderated Regresion Analysis (MRA) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) -11.958 12.169  -.983 .332 

X_VAIC_Intellectual_Capital (b1) 5.604 4.837 .960 1.159 .254 

M_Maqashid_Syariah_Index (b2) 6.648 6.065 .277 1.096 .280 

X1_M (b3) 1.243 2.350 .461 .529 .600 

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

Sumber: Data diolah, 2021 

Nilai R Square pada tabel 4.9 yaitu sebelum adanya variabel moderasi dan 

tabel 4.10 sesudah adanya variabel moderasi mengalami kenaikan dari 0,292 

menjadi 0,323 yang artinya variabel maqashid syariah index mampu memoderasi 

hubungan intellectual capital dengan market performance. Adapun pengujian 

masing-masing variabel independen terhadap asimetri informasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh Maqashid Syariah Index terhadap ROS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Maqashid Syariah Index sebesar 6.648 dan nilai t statistik sebesar 1.096 serta 

nilai positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,280 > α (0,05) sehingga dapat 
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dikatakan variabel Maqashid Syariah Index secara tidak signifikan ber-

pengaruh terhadap ROS. 

b. Pengaruh iB-VAIC terhadap ROS Dimoderasi oleh Maqashid Syariah Index 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Moderasi (VAIC* Maqashid Syariah Index) sebesar 1.243 bernilai positif dan 

nilai t statistik sebesar 0,529 serta nilai signifikansi sebesar 0,600 > α (0,05) 

sehingga dapat dikatakan variabel Maqashid Syariah Index memperkuat 

hubungan ROA terhadap ROS.  

Berdasarkan hasil uji tersebut, maka hasil menunjukkan bahwa variabel 

Moderasi Potensial (Homologiser Moderator) Homologiser moderasi adalah 

jenis variabel moderasi yang dapat di identifikasi melalui koefisien b2 dan b3 

dalam persamaan (3) yaitu jika koefisien b2 dinyatakan tidak signifikan dan 

koefisien b3 tidak signifikan secara statistika hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil uji signifikansi di atas 0.05 yaitu (b2) sebesar 0.280 dan (b3) sebesar 0.600. 

Homologiser moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel 

moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variable prediktor 

dan variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel 

prediktor dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel 

tergantung. 
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3. Ringkasan Hipotesis 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis 

No. Perumusan 

Hipotesis 

Uji Statistik Sig Keputusan Simpulan 

1. iB-VAIC 

berpengaruh 

terhadap ROA 

T-statistik > T-Tabel 

(3.395>1.682) 

0,007 H1 Diterima Bepengaruh 

2 iB-VAIC 

berpengaruh 

terhadap ROS 

T-statistik > T-Tabel 

(4.057>1.682) 

0,000 H2 Diterima Bepengaruh 

3 ROA 

berpengaruh 

terhadap ROS 

T-statistik > T-Tabel 

(6.080>1.682) 

0,000 H3 Diterima Bepengaruh 

4 iB-VAIC 

berpengaruh 

terhadap ROS 

dengan ROA 

sebagai variabel 

intervening 

 0,000 H4 Diterima Mampu 

Memediasi 

5 iB-VAIC 

berpengaruh 

terhadap ROS 

dengan 

Maqashid 

Syariah Index 

sebagai variabel 

moderator 

Nilai R Square 

0,292 (Sebelum 

X*M) 

Nilai R Square 

0,323 (Setelah 

X*M) 

 

(b2) 

0.280 

(b3) 

0.600 

H5 Diterima Mampu 

Memoderasi 

(Homologiser 

Moderator) 

Sumber: Data diolah, 2021 

Pengujian variabel mediasi dan moderasi bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung serta lemah dan kuat 
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moderasi dari sebuah variabel sehingga dapat ditentukan apakah variabel mediasi 

dan moderasi tersebut bersifat mediasi penuh atau mediasi dan moderasi. Hal ini 

dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: 

Gambar 4.4 

Hubungan Kausal 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Data diolah, 2021 

 

D. Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) Terhadap Profitabilitas 

(ROA) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh iB-VAIC (X) 

terhadap ROA (Z) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.238 serta memiliki nilai 

T-statistik sebesar 3.395 dan nilai P-Value sebesar 0.007. Nilai T-statistik lebih besar 

dari T-Tabel (3.395>1.682) serta nilai P value sebesar 0.007 atau lebih kecil dari 

standar alpha 5% (0.007<0.05) menunjukan terdapat pengaruh signifikan iB-VAIC 

terhadap ROA. Nilai koefisien jalur bernilai positif (0.238) menunjukan pengaruh 

Intellectual Capital (X) Market Performance(Y) 

Profitabilitas (Z) 

Maqashid Sharia 

Index(M) 

0.238 0.503 

0.660 

0.461 
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yang diberikan oleh iB-VAIC terhadap ROA bernilai positif. Sehingga dapat di-

simpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan oleh iB-VAIC terhadap 

ROA. Dengan kata lain, iB-VAIC yang semakin baik mampu meningkatkan ROA 

atau Hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa intellectual 

capital meningkat maka Profitabilitas akan meningkat juga dan sebaliknya jika 

intellectual capital yang rendah maka profitabilitas menurun. 

Persaingan global memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah cara 

berbisnis mereka. Menghadapi persaiangan global yang ketat, memperluas 

pengakuan intellectual capital akan menjadi kekuatan yang penting untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Intellectual capital diakui memiliki pengaruh 

yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Banyak peneliti yang coba 

memberikan pengertian serta cara pengukuran intellectual capital sendiri  (Bontis 

et al., 2000). Intellectual capital merupakan kenaikan nilai kapitalisasi saham yang 

cukup tinggi dan adanya selisih antara nilai buku dengan nilai kapitalisasi saham 

pada knowledge based industries menunjukkan terjadinya “missing value” pada 

laporan keuangan. Namun perusahaan dinyatakan belum mampu mencatat 

intellectual capital sebagai bagian intangible asset dalam neraca dikarenakan 

standar akuntansi yang ada saat ini belum mampu menangkap dan melaporkan 

investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya non fisik Astuti dan 

Sabeni (2005). 

Investasi sumber daya non fisik yang dapat ditangkap dan dilaporkan 

menurut standar akuntansi saat ini baru sebatas investasi dalam bentuk intellectual 

property. Dengan demikian, akuntansi juga diyakini belum mampu malakukan 

pengakuan dan pengukuran terhadap intellectual capital, karena akuntansi 
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cenderung hanya berfokus pada aktiva yang sifatnya nyata (hard assets) saja. 

Kalaupun ada intangible asset yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan, 

kebanyakan masih didasarkan pada nilai historis (historical cost) bukan potensinya 

dalam menambah nilai (Astuti dan Sabeni, 2005). Karena itu, akuntansi tradisional 

dianggap gagal dalam memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan yang 

dibutuhkan para pemiliki perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).  

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total aset yang 

dimiliki akan semakin meningkat apabila perusahaan dapat memaksimalkan kinerja 

intellectual capital nya (Muhanik and Septiarini, 2017). Sebagaimana firman Allah 

dalam QS Ar Rahman/55: 33: 

�ِّ ٱ   َ�َٰ)ۡ"َ�َ  %bِ ٱ وَ   ۡ�ِ ۡ_َ��رِ    #َ5َۡ�ۡ"ُ#
ۡ ٱ إنِِ    ۡ�ِ
َ
ن :tُWُKَواْ Aِۡ� أ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱأ �ضِ ٱوَ  	$�

َ
9ۡ   َeO ْۚ َ}    tُWُ8وا

    �:tُWُKَونَ إِ}� �4$َُِۡ�ٰٖ� 
 

Terjemahannya: 

“Hai jama´ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 

kecuali dengan kekuatan” (Kementeiran Agama RI, 2010:214). 

 

Tafsir Al Mishbah dalam volume 13, ayat diatas menjelaskan pentingnya 

ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, 

manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia 

dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu 

menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh 

Allah swt berupa akal maka ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar 

dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang 
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baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik 

(Shihab, 2002:307). Dan ini juga dapat di realisasikan terhadap perusahaan apabila 

kinerja karyawan ditingkatkan maka return yang dihasilkan juga bisa lebih baik 

(Muhanik and Septiarini 2017). 

Penelitian ini mendukung dari hasil penelitian Chen et al tahun 2005, 

Suhendah tahun 2012 serta Muhanik dan Septiarini tahun 2017 yang menunjukkan 

bahwa iB-VAIC berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ROA. Namun 

hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Nurhayati tahun 2017 yang 

menunjukan STVA yang merupakan salah satu komponen intellectual capital tidak 

berpengaruh signifikan kinerja keuangan Return on Asset (ROA). 

2. Pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) terhadap Market 

Performance (ROS) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh iB-VAIC (X) 

terhadap ROS (Y) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.540 serta memiliki nilai 

T-statistik sebesar 4.057dan nilai P-Value sebesar 0.000. Nilai T-statistik lebih kecil dari 

T-Tabel (4.057<1.682) serta nilai P value sebesar 0.000 atau lebih kecil dari standar 

alpha 5% (0.000<0.05) menunjukan terdapat pengaruh signifikan iB-VAIC 

terhadap ROS. Dengan kata lain Hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini 

menjelaskan bahwa Intellectual capital meningkat maka market performance akan 

meningkat juga dan sebaliknya jika intellectual capital yang rendah maka market 

performance menurun. 

Intellectual capital merupakan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan kekayaan (Soetedjo dan Mursida, 2014). intellectual capital 

mengungkapkan bahwa suatu aktiva non-moneter yang terdiri atas kemampuan 
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memberi nilai kepada perusahaan dan masyarakat berupa paten, hak atas kekayaan 

intelektual, hak cipta dan waralaba (Aisah, 2016). Sedangkan, secara ringkas 

menyebutkan bahawa modal intelektual merupakan kapabilitas organisasi untuk 

menghasilkan, menyalurkan, dan menerapkan pengetahuan (Wahyudi, 2014).  

Umumnya, para peneliti mengelompokkan komponen IC menjadi tiga 

bagian, yaitu meliputi human capital, structural (organizational) capital dan 

costumer (relational) capital. Sedangkan, pengelompokkan intellectual capital 

dalam tiga kategori utama, yaitu organizational capital, relational capital dan 

human capital. Organizational capital terdiri atas intellectual property dan 

infrastructure assets (Ulum, 2020). 

Resource-Based Theory menjelaskan bahwa perusahaan dapat mencapai 

dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui implementasi pengolahan 

sumber daya yang dimiliki untuk penciptaan nilai. Hakikatnya, perusahaan 

memiliki sumberdaya yang berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri di setiap 

perusahaan. Potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan 

pasti berbeda dengan perusahaan yang ain. Teori ini berasumsi bagaimana suatu 

perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain dengan mengelola potensi 

sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan 

keunggulan yang kompetitif. Sumberdaya yang dikelola dapat berupa asset 

berwujud dan tidak berwujud. Intellectual Capital merupakan asset tidak berwujud 

berupa sumberdaya informasi dan pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan 

daya saing dan kinerja suatu perusahaan. 

Pasar memberikan nilai lebih tinggi terhadap perusahaan yang mampu 

mengelola intangible asset berupa intellectual capital. Intellectual capital ini dapat 
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menciptakan nilai. Intellectual capital ini dapat menciptakan nilai tambah (value 

added) dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap penilaian pasar pada perusahaan. Penelitian ini mendukung 

dari hasil penelitian Chen et al tahun 2005 dan Nuryawan tahun 2015 yang 

menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual perusahaan 

memiliki dampak positif pada nilai pasar dan kinerja keuangan. Akan tetapi hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Suhendah tahun 2012 yang menunjukan 

bahwa modal intelektual (VAIC) mempengaruhi profitabilitas dan produktivitas 

secara signifikan tetapi tidak mempengaruhi penilaian pasar. Serta Nurhayati tahun 

2017 yang menunjukan STVA yang merupakan salah satu komponen intellectual 

capital tidak berpengaruh signifikan kinerja pasar. 

3. Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Market Performance  (ROS) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh ROA 

(X) terhadap ROS (Y) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.588 serta memiliki 

nilai T-statistik sebesar 6.080 dan nilai P-Value sebesar 0.000. Nilai T-statistik lebih 

besar dari T-Tabel (6.080>1.984) serta nilai P value sebesar 0.000 atau lebih kecil 

dari standar alpha 5% (0.000<0.05) menunjukan terdapat pengaruh signifikan ROA 

terhadap ROS. Nilai koefisien jalur bernilai positif (0.265) menunjukan pengaruh 

yang diberikan oleh ROA terhadap ROS bernilai positif. Sehingga dapat disimpul-

kan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan oleh ROA terhadap ROS. 

Dengan kata lain, kualitas ROA yang semakin baik mampu meningkatkan ROS 

atau Hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya profitabilitas meningkat maka market 

performance akan meningkat juga dan sebaliknya jika profitabilitas menurun maka 

market performance menurun juga. 
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Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (Prihadi, 2012:258). Danang (2013:113) mengemukakan bahwa 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari hasil 

usahanya. Tujuan dilakukannya penilaian profitabilitas adalah untuk menentukan 

seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan 

yang strategis, meminimalisir pemborosan, dan menyajikan informasi tepat untuk 

melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Analisa profitabilitas ini merupa-

kan hal yang sangat penting bagi investor dalam jangka waktu yang panjang 

(Simamora, 2000:528).  

Profitabilitas dinilai berhasil apabila perusahaan mampu memberikan return 

kepada para penanam modal (Harahap, 2010). Rasio profitabilitas digunakan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan mencari keuntungan 

(Kasmir, 2012:196). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan sebagai 

alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan 

usahanya (Hery, 2016:192). 

Berdasarkan hasil penelitian, adanya informasi mengenai peningkatan 

kinerja keuangan yang diukur dengan ROA menunjukkan bahwa bank umum 

syariah mampu mengelola aset yang dimiliki secara efektif dan efisien guna 

menunjang kegiatan operasionalnya untuk memperoleh penghasilan. Perusahaan 

yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memberikan perusahaan 

keuntungan yang baik pula. Meningkatnya perolehan keuntungan akan berimbas 

pada meningkatnya kinerja perusahaan. Semakin besar kinerja keuangan (ROA), 

maka kinerja perusahaan akan semakin produktif. Ketika rasio perusahaan ini 

menunjukkan hasil yang tinggi, maka perusahaan dianggap semakin baik dalam 
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memperoleh laba yang tinggi. Hal ini dapat membuat investor semakin tertarik 

untuk berinvestasi pada perusahaan, karena investor menganggap perusahaan dapat 

memberikan keuntungan yang semakin tinggi. Ketika perusahaan dapat 

memberikan keuntungan yang semakin tinggi, investor juga akan menerima return 

yang tinggi dari lembar saham yang ditanamkannya, hal inilah yang kemudian 

dapat membuat nilai perusahaan semakin baik pula. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan stakeholder theory yang menjelaskan 

bahwa tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer 

korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan 

meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya, inti 

keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi 

dan stakeholder menjalankan hubungan mereka (Ulum, 2020:34-35). Investor 

menginginkan return yang tercermin dalam laba akuntansi merupakan suatu alat 

ukur yang tepat dan akurat sehingga perlu adanya keakuratan dalam penciptaan 

return  (Suhendah, 2012). Keakuratan value added dan return dalam pengukuran 

kinerja menambah kekuatan teori stakeholders. 

Adanya informasi yang diberikan perusahaan mengenai peningkatan kinerja 

keuangan merupakan suatu hal yang positif dari perusahaan yang dapat 

mempengaruhi para stakeholder terutama para investor dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. Hasil penelitian ini tidak mendukung terhadap 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Diaz et al. tahun 2014. 

Penelitian ini mendukung Nuryawan tahun 2015 yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara ROA terhadap nilai perusahaan. 
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4. Pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) terhadap Market 

Performance  ROS Melalui Profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (Z) 

memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.140 serta nilai P-Value sebesar 0.000. Nilai 

P value sebesar 0.000 atau lebih kecil dari standar alpha 5% (0.000<0.05) 

menunjukan terdapat pengaruh signifikan iB-VAIC terhadap ROA melalui ROS. 

Nilai koefisien jalur bernilai positif (0.140) menunjukan pengaruh yang diberikan 

oleh iB-VAIC terhadap ROA melalui ROS bernilai positif. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung iB-VAIC terhadap ROA 

melalui ROS secara positif dan signifikan. Dengan kata lain, ROA yang semakin 

baik mampu memediasi pengaruh iB-VAIC terhadap ROS atau Hipotesis keenam 

(H4) diterima. Artinya dengan menambah kinerja profitabilitas sebagai mediasinya, 

maka akan lebih meningkatkan dan menambah lagi pengaruh intellectual capital 

terhadap market performance. 

Terbukti bahwa bank umum syariah telah mampu memanfaatkan dan 

mengelola modal fisik, modal manusia dan modal struktural yang dipercaya mampu 

menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai tambah (value added). Intellectual 

capital merupakan sumber daya yang terukur dalam meningkatkan keunggulan 

bersaing. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inovasi, 

pengembangan atau dengan pengungkapan intellectual capital dalam laporan 

keuangan. Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya pengetahuan yang 

dimilikinya secara efektif dan efisien, maka akan membuat kinerja keuangan 

meningkat. Ketika kinerja keuangan meningkat, pasar akan memberikan respon 

positif. Dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan maka akan menarik 
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perhatian investor untuk berinvestasi sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nuryaman 

tahun 2015 yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan mampu memediasi 

hubungan antara intellectual capital dengan market performance. Namun hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Junaedi et al tahun 2020. 

5. Pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) terhadap Pmarket 

Performance (ROS) Dimoderasi oleh Maqashid Syariah Index 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

(b2) variabel Maqashid Syariah Index sebesar 6.648 dan nilai T-statistik sebesar 1.096 

serta nilai positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,280 > α (0,05) sehingga dapat 

dikatakan variabel Maqashid Syariah Index secara tidak signifikan berpengaruh 

terhadap ROS.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

variabel Moderasi (b3) (VAIC* Maqashid Syariah Index) sebesar 1.243 bernilai 

positif dan nilai T-statistik sebesar 0,529 serta nilai signifikansi sebesar 0,600 > α 

(0,05) sehingga dapat dikatakan variabel Maqashid Syariah Index memperkuat 

hubungan ROA terhadap ROS.  

Variabel Moderasi Potensial (Homologiser Moderarator) Homologiser 

moderasi adalah jenis variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien 

b2 dan b3 dalam persamaan (3) yaitu jika koefisien b2 dinyatakan tidak signifikan 

dan koefisien b3 tidak signifikan secara statistika hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

uji signifikansi di atas 0.05 yaitu (b2) sebesar .280 dan (b3) sebesar 0.600. 

Homologiser moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel 

moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan 
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variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor dan 

tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung. 

Maqasid syariah berasal dari kata“maqashid” dan “syariah”. Secara bahasa, 

maqasid merupakan benuk jamak dari kata maqashad yang berarti tujuan. Sedang-

kan, syariah berarti segala sesuatu yang  telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah 

kepada hamba-Nya baik yang berkaitan  dengan maslahah akidah dan hukum 

(Shidiq:2009). Maqasid Syariah Index dikembangkan berdasarkan tiga faktor 

utama, yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian 

kesejahteraan. Ketiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum maqasyid syariah 

yaitu mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan. Keuniversalan tiga 

tujuan tersebut seharusnya dijadikan tujuan dan landasan dalam mengoperasikan 

entitas akuntabiliti publik. Tidak hanya berlaku bagi bank syariah saja, tetapi juga 

bank konvensional, karena berhubungan dengan kesejahteraan dan kenyamanan 

seluruh stakeholder, bukan hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan. 

Shariah Enterprise Theory (SET) mengasumsikan bahwa manusia hanyalah 

sebagai insan yang diberi harta milik Allah (spiritual-substantif) dan dengan segala 

tanggungjawab itu manusia diwajibkan untuk menafkahkan hartanya sesuai 

ketentuan Allah (materialitas-syari’ah) agar mendapat ketenangan dan pahala 

(batin). Perbankan syariah mempunyai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip 

Islam, yaitu sesuai Alquran dan hadis. Sebagai badan usaha yang termasuk ke 

dalam kategori profit oriented, tentunya tujuan perbankan syariah adalah untuk 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. 

Seluruh kegiatan operasional bank syariah dilakukan oleh direksi bank 

syariah, sehingga perlunya pelatihan dan pengawasan agar dapat menciptakan 
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sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki integritas. Dengan adanya 

pelatihan maka kemampuan tenaga kerja di bank syariah akan semakin bertambah 

dan akan berdampak terhadap laba perusahaan. Dengan adanya pelatihan maka 

kemampuan tenaga kerja di bank syariah akan semakin bertambah dan akan 

berdampak terhadap laba perusahaan. 

Hubungan intellectual capital dengan Market performance dengan variabel 

maqashid syariah index memiliki arah hubungan yang tidak signifikan pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Hal dikarenakan proses rutinitas operasi perbankan 

yang terstruktur dan prosedur kerja perusahaan hanya sebatas formalitas dan bukan 

karena didasarkan prinsip maqashid syariah. Hal ini cocok lagis karena mengingat 

mayoritas perbankan syariah di Indonesia adalah hasil perluasan dan anak unit 

usaha dari perbankan konvensional, sehingga ada pepatah “buah jatuh tidak kauh 

dari pohonnya” artinya konponen intellectual capital seperti budaya perusahaan, 

filosifi manajemen, hubungan keuangan, sistem informasi masih menganut unsur-

unsur konvesional.  

 Ditinjau dari segi total biaya infrastruktur dan sistem kegiatan operasi yang 

dikeluarkan, perusahaan dinilai tidak mampu memberi nilai tambah atau value 

added terhadap pemenuhan maqashid syariah. Hal ini terjadi karena perusahaan 

lebih berfokus untuk membangun kondisi internal perusahaan secara efektif dan 

efisien terlebih dulu dan umur bank umur syariah masih belum lama beroperasi jika 

dilihat dari data di atas. Dengan membangun kondisi internal yang baik diharapkan 

dapat menciptakan value added yang tinggi pula dimasa mendatang. Efek dari value 

added yang tinggi ini adalah perusahaan dapat menyisihkan kelebihan incomenya 
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untuk kemaslahatan umat secara luas, khususnya di Indonesia (Ramadhan et al, 

2018). 

Tidak signifikanya variabel moderasi berimplikasi dari pengelolaan 

structural capital menunjukkan tidak adanya pengaruh pada penciptaan kinerja 

maqashid syariah. Maksudnya dari setiap kegiatan penerapan dan pengelolaan 

sistem keorganisasian, kekayaan intelektual, teknologi atau sistem perbankan dan 

transparansi yang dilakukan perbankan syariah hanyalah berdasarkan tindakan 

legitimasi perbankan yang berusaha menciptakan nilai perusahaan semata. Ditinjau 

dari teori RBT, hal ini juga menandakan perbankan syariah dalam hal pengelolaan 

structural capital adalah sama saja dengan perbankan konvensional yang 

berorientasi menarik nasabah demi mendapat profit dan memiliki nilai yang tinggi 

dimata stakeholder. 

Lebih lanjut pengelolaan structural capital untuk penciptaan maqashid 

syariah dirasa belum tepat sasaran karena perusahaan melakukan pengelolaan 

structural capital berdasarkan tindakan isomorfisma mimetic atau meniru-niru. 

Kecenderungan tindakan isomofisma mimetic ini mencerminkan sikap organisasi 

pada operasional kerja hanya sebatas kegiatan formal, bukan berorientasi pada 

substansi (Sofyani & Akbar, 2013). Maksud dari penjelasan ini yaitu setiap kegiatan 

penerapan sistem keorganisasian, kekayaan intelektual, teknologi atau sistem 

perbankan dan transparansi hanya dilakukan sebatas formalitas atas regulasi 

perbankan yang ada atau budaya perusahaan sejenis, dan bukan dilakukan secara 

sukarela demi kemaslahatan umat.  
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E. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian 

1. Kelebihan 

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk meramal atau menduga dan memberikan 

informasi bagi regulator, manajemen perusahaan, investor, kreditur, dan pihak 

berkepentingan lainnya untuk memahami pentingnya keberadaan fungsi 

pengawasan dalam suatu perusahaan serta pentingnya mengevaluasi dampak 

dari keberadaan pengaruh Intellectual Capital (iB-VAIC) terhadap Nilai 

Perusahaan (ROS) melalui Profitabilitas (ROA) yang dilaporkan oleh 

perusahaan 

b. Hasil analisis penelitian ini bisa didapatkan dengan akurat untuk menilai 

kinerja perusahaan baik dari sisi profitabilitas dan kinerja pasar dapat di 

generalisir khusus untuk bank umum syariah.. 

c. Penelitian ini memperkuat adanya GAP yang terjadi dari penelitian-penelitan 

sebelumnya. 

d. Penelitian ini memiliki novelty dari segi variabelnya yang menggabungkan 

variabel intervening dan variabel moderating 

2. Kekurangan 

Berdasarkan keterbasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka diberikan 

saran sebagai berikut:  

a. Penelitian yang selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah tahun/rentang 

waktu penelitian perusahaan bank umum syariah. 
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b. Penelitian yang selanjutnya disarankan untuk menggunakan rasio lebih banyak 

lagi dalam mengukur kinerja keuangan, seperti Net Profit Margin, Net Interest 

Margin, atau alat ukur kinerja keuangan dan profitabilitas yang lainnya,  

c. Penelitian yang selanjutnya disarankan untuk tidak memfokuskan pada bank 

umum syariah saja akan tetapi mengambil sampelnya dari bank umum syariah 

luar negeri. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan variabel intervening lain 

yang dapat memediasi hubungan antara intellectual capital dengan nilai 

perusahaan. Serta meneliti variabel yang berbeda misalnya pengungkapan modal 

intelektual (intellectual capital disclosure). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang sudah dilakukan didapat-

kan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Intellectual Capital (iB-VAIC) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel Profitabilitas (ROA). Hal ini menjelaskan bahwa 

intellectual capital meningkat maka Profitabilitas akan meningkat juga dan 

sebaliknya jika intellectual capital yang rendah maka profitabilitas 

menurun. 

2. Variabel Intellectual Capital (iB-VAIC) berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap variabel Market Performance (ROS). Hal ini menjelaskan bahwa 

Intellectual capital meningkat maka Market Performance akan meningkat 

juga dan sebaliknya jika Intellectual Capital yang rendah maka Market 

Performance menurun. 

3. Variabel Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Market Performance (ROS). Artinya Profitabilitas meningkat 

maka Market Performance akan meningkat juga dan sebaliknya jika 

profitabilitas menurun maka Market Performance menurun juga. 

4. Variabel Intellectual Capital (iB-VAIC) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel Market Performance (ROS) melalui variabel 

profitabilitas (ROA). Artinya dengan menambah kinerja profitabilitas 
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sebagai mediasinya, maka akan lebih meningkatkan lagi pengaruh 

Intellectual Capital terhadap Market Performance. 

5. Variabel Maqashid Syariah Index memperkuat hubungan variabel 

Intellectual Capital (iB-VAIC) terhadap variabel Market Performance 

(ROS) akan tetapi tidak signifikan. Artinya semakin tinggi frekuensi 

Maqashid Syariah suatu bank syariah maka hubungan antara Intellectual 

Capital dengan Market Performance akan semakin meningkat. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

beberapa implikasi penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Menambah pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya berkaitan 

dengan pihak-pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola 

perusahaan yang baik serta dapat menambah referensi teoritis bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Implikasi Praktis 

Memberikan informasi bagi regulator, manajemen perusahaan, 

investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya untuk memahami 

pentingnya keberadaan fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan serta 

pentingnya mengevaluasi dampak dari keberadaan pengaruh Intellectual 

Capital yang diproksikan dengan (iB-VAIC) terhadap Market 
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Performance yang diproksikan dengan (ROS) melalui Profitabilitas yang 

diproksikan dengan  (ROA) yang dilaporkan oleh perusahaan. 
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LAMPIRAN 1 

DATA SETIAP VARIABEL 

              INTELLECTUAL CAPITAL (X) 

No   Nama Bank Umum Syariah  Tahun 
 INTELLECTUAL CAPITAL  

 iB-CE   iB-HC   iB-SC   iB-VAIC  

    1   PT Bank BCA Syariah  2017         0,08          4,52          0,78            5,37  

    2   PT Bank BCA Syariah  2018         0,07          4,87          0,79            5,73  

    3   PT Bank BCA Syariah  2019         0,07          4,88          0,80            5,75  

    4   PT Bank BNI Syariah  2017         0,10          3,84          0,74            4,68  

    5   PT Bank BNI Syariah  2018         0,10          3,28          0,70            4,08  

    6   PT Bank BNI Syariah  2019         0,09          3,29          0,70            4,08  

    7   PT Bank BRI Syariah  2017         0,03          1,17          0,15            1,35  

    8   PT Bank BRI Syariah  2018         0,02          1,31          0,24            1,57  

    9   PT Bank BRI Syariah  2019         0,02          1,13          0,11            1,26  

  10   PT Bank Jabar Banten Syariah  2017         0,08          3,20          0,69            3,96  

  11   PT Bank Jabar Banten Syariah  2018         0,08          2,74          0,63            3,46  

  12   PT Bank Jabar Banten Syariah  2019         0,08          3,02          0,67            3,77  

  13   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2017         0,07          1,30          0,23            1,59  

  14   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2018         0,07          1,04          0,04            1,15  

  15   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2019         0,04          1,27          0,21            1,52  

  16   PT Bank Muamalat Indonesia  2017         0,06          3,61          0,72            4,39  

  17   PT Bank Muamalat Indonesia  2018         0,05          2,87          0,65            3,57  

  18   PT Bank Muamalat Indonesia  2019         0,05          2,60          0,61            3,26  

  19   PT Bank Panin Dubai Syariah  2017         0,45          8,03          0,88            9,36  

  20   PT Bank Panin Dubai Syariah  2018         0,41          7,98          0,87            9,27  

  21   PT Bank Panin Dubai Syariah  2019         0,38          8,09          0,88            9,35  

  22   PT Bank Syariah Bukopin  2017         0,22          1,09          0,08            1,39  

  23   PT Bank Syariah Bukopin  2018         0,15          1,12          0,11            1,39  

  24   PT Bank Syariah Bukopin  2019         0,14          1,09          0,08            1,30  

  25   PT Bank Syariah Mandiri  2017         0,24          3,85          0,74            4,83  

  26   PT Bank Syariah Mandiri  2018         0,24          3,91          0,74            4,90  

  27   PT Bank Syariah Mandiri  2019         0,22          3,77          0,73            4,72  

  28   PT Bank Mega Syariah  2017         0,05          2,12          0,53            2,70  

  29   PT Bank Mega Syariah  2018         0,03          1,34          0,25            1,63  

  30   PT Bank Mega Syariah  2019         0,03          1,37          0,27            1,68  

  31   PT Bank Victoria Syariah  2017         0,46          4,59          0,78            5,83  

  32   PT Bank Victoria Syariah  2018         0,50          4,76          0,79            6,05  

  33   PT Bank Victoria Syariah  2019         0,42          5,09          0,80            6,31  

  34   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2017         0,77          2,09          0,52            3,38  

  35   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2018         0,55          2,45          0,59            3,59  

  36   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2019         0,55          2,71          0,63            3,90  

  37   PT Bank Aceh Syariah  2017         0,07          2,40          0,58            3,05  

  38   PT Bank Aceh Syariah  2018         0,07          2,27          0,56            2,90  

  39   PT Bank Aceh Syariah  2019         0,07          2,51          0,60            3,19  

  40   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2017         0,10          5,76          0,83            6,68  

  41   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2018         0,04          8,35          0,88            9,27  

  42   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2019         0,10          5,92          0,83            6,85  
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           MARKET PERFORMANCE (Y) 

No.   Nama Bank Umum Syariah  Tahun  EBIT   Revenue   ROS(%)  

 
    1   PT Bank BCA Syariah  2017          62.193          473.994         13,12   

    2   PT Bank BCA Syariah  2018          72.393          522.583         13,85   

    3   PT Bank BCA Syariah  2019          83.296          621.484         13,40   

    4   PT Bank BNI Syariah  2017        408.747        3.189.183         12,82   

    5   PT Bank BNI Syariah  2018        550.238        3.599.100         15,29   

    6   PT Bank BNI Syariah  2019        799.949        4.082.829         19,59   

    7   PT Bank BRI Syariah  2017        150.957        2.816.524           5,36   

    8   PT Bank BRI Syariah  2018        157.473        3.120.307           5,05   

    9   PT Bank BRI Syariah  2019        118.378        3.374.863           3,51   

  10   PT Bank Jabar Banten Syariah  2017 -       22.889          749.747  -        3,05   

  11   PT Bank Jabar Banten Syariah  2018          37.086          669.819           5,54   

  12   PT Bank Jabar Banten Syariah  2019          42.473          683.484           6,21   

  13   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2017          10.347          104.274           9,92   

  14   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2018 -         8.265            61.445  -      13,45   

  15   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2019           8.556            51.471         16,62   

  16   PT Bank Muamalat Indonesia  2017          60.268        3.709.828           1,62   

  17   PT Bank Muamalat Indonesia  2018          45.806        3.220.190           1,42   

  18   PT Bank Muamalat Indonesia  2019          26.166        2.779.691           0,94   

  19   PT Bank Panin Dubai Syariah  2017           4.528            10.199         44,40   

  20   PT Bank Panin Dubai Syariah  2018           5.046            11.730         43,02   

  21   PT Bank Panin Dubai Syariah  2019           5.145            13.684         37,60   

  22   PT Bank Syariah Bukopin  2017        133.237        5.303.270           2,51   

  23   PT Bank Syariah Bukopin  2018        152.507        4.911.489           3,11   

  24   PT Bank Syariah Bukopin  2019        250.751        4.753.966           5,27   

  25   PT Bank Syariah Mandiri  2017        499.548        7.286.674           6,86   

  26   PT Bank Syariah Mandiri  2018        836.649        7.688.793         10,88   

  27   PT Bank Syariah Mandiri  2019        897.879        8.094.501         11,09   

  28   PT Bank Mega Syariah  2017          96.432          638.897         15,09   

  29   PT Bank Mega Syariah  2018          60.713          613.151           9,90   

  30   PT Bank Mega Syariah  2019          64.546          708.940           9,10   

  31   PT Bank Victoria Syariah  2017           6.099          153.695           3,97   

  32   PT Bank Victoria Syariah  2018           6.336          159.987           3,96   

  33   PT Bank Victoria Syariah  2019           1.069          168.019           0,64   

  34   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2017        908.698        2.905.253         31,28   

  35   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2018     1.299.019        3.447.266         37,68   

  36   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2019     1.878.249        4.457.352         42,14   

  37   PT Bank Aceh Syariah  2017        532.687        2.050.567         25,98   

  38   PT Bank Aceh Syariah  2018        540.281        2.191.888         24,65   

  39   PT Bank Aceh Syariah  2019        545.850        2.228.157         24,50   

  40   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2017          97.656          307.906         31,72   

  41   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2018          53.360          218.554         24,42   

  42   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2019        224.376          745.014         30,12   
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PROFITABILITAS (Z) 

No   Nama Bank Umum Syariah  Tahun Laba Bersih Total Aset ROA(%) 
 

    1   PT Bank BCA Syariah  2017 47.860 5.961.174 0,803  

    2   PT Bank BCA Syariah  2018 58.367 7.064.008 0,826  

    3   PT Bank BCA Syariah  2019 67.194 8.634.374 0,778  

    4   PT Bank BNI Syariah  2017 306.690 34.822.442 0,881  

    5   PT Bank BNI Syariah  2018 416.080 41.048.545 1,014  

    6   PT Bank BNI Syariah  2019 603.150 49.980.235 1,207  

    7   PT Bank BRI Syariah  2017 101.091 31.543.384 0,320  

    8   PT Bank BRI Syariah  2018 106.600 37.869.177 0,281  

    9   PT Bank BRI Syariah  2019 74.016 43.123.488 0,172  

  10   PT Bank Jabar Banten Syariah  2017 -     383.432 7.713.558 -     4,971  

  11   PT Bank Jabar Banten Syariah  2018 16.897 6.741.449 0,251  

  12   PT Bank Jabar Banten Syariah  2019 15.399 7.723.201 0,199  

  13   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2017 -        9.785 1.275.648 -     0,767  

  14   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2018 -       64.720 661.912 -     9,778  

  15   PT Bank NET Indonesia Syariah Tbk  2019 76.974 715.623 10,756  

  16   PT Bank Muamalat Indonesia  2017 26.116 61.696.920 0,042  

  17   PT Bank Muamalat Indonesia  2018 46.002 57.227.276 0,080  

  18   PT Bank Muamalat Indonesia  2019 16.326 50.555.519 0,032  

  19   PT Bank Panin Dubai Syariah  2017 2.008 213.542 0,941  

  20   PT Bank Panin Dubai Syariah  2018 3.187 207.204 1,538  

  21   PT Bank Panin Dubai Syariah  2019 3.498 211.287 1,656  

  22   PT Bank Syariah Bukopin  2017 135.903 106.442.999 0,128  

  23   PT Bank Syariah Bukopin  2018 189.970 95.643.923 0,199  

  24   PT Bank Syariah Bukopin  2019 216.749 100.264.248 0,216  

  25   PT Bank Syariah Mandiri  2017 21.443.042 1.124.700.847 1,907  

  26   PT Bank Syariah Mandiri  2018 25.851.937 1.202.252.094 2,150  

  27   PT Bank Syariah Mandiri  2019 28.455.592 1.318.246.335 2,159  

  28   PT Bank Mega Syariah  2017 72.555 7.034.300 1,031  

  29   PT Bank Mega Syariah  2018 46.577 7.336.342 0,635  

  30   PT Bank Mega Syariah  2019 49.151 8.007.676 0,614  

  31   PT Bank Victoria Syariah  2017 4.593 2.003.114 0,229  

  32   PT Bank Victoria Syariah  2018 4.974 2.126.019 0,234  

  33   PT Bank Victoria Syariah  2019 913 2.262.451 0,040  

  34   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2017 670.182 9.156.522 7,319  

  35   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2018 965.311 12.039.275 8,018  

  36   PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  2019 1.399.634 15.383.038 9,099  

  37   PT Bank Aceh Syariah  2017 433.577 22.612.006 1,917  

  38   PT Bank Aceh Syariah  2018 439.432 23.095.159 1,903  

  39   PT Bank Aceh Syariah  2019 452.326 25.121.063 1,801  

  40   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2017 146.514 8.864.392 1,653  

  41   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2018 38.419 7.038.647 0,546  

  42   PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  2019 163.249 8.640.305 1,889  
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               MAQASHID SYARAIH INDEX (M) 

No  
 Nama Bank Umum 

Syariah  

 Ratio 1    Ratio 2    Ratio 3    Ratio 4    Ratio 5    Ratio 6    Ratio 7    Ratio 8   
 Rasio 

9   
 Rasio 10   

 

TOTAL   Education 

Grant  

 Research 

Expense  

 Training 

Expense  

 Publicity 

Expense   

  

Fair 

Return  

 

 Fair 

Price  

 Interest 

Free 

Income  

 Net 

Income  
 Zakah  

 Investment 

in Real  

Sectors  

   1   PT Bank BCA Syariah          0,007          0,031  

         

0,009  

          

0,063  

          

0,079  

     

1,000       1,000       0,008  

    

0,000         0,128  

      

2,325  

   2   PT Bank BCA Syariah          0,010          0,037  

         

0,009  

          

0,309  

          

0,008  

     

1,000       0,963       0,008  

    

0,000         0,132  

      

2,476  

   3   PT Bank BCA Syariah          0,008          0,030  

         

0,008  

          

0,213  

          

0,008  

     

0,996       0,919       0,008  

    

0,000         0,124  

      

2,315  

   4   PT Bank BNI Syariah          0,020          0,037  

         

0,008  

          

0,162  

          

0,029  

     

1,305       0,966       0,009  

    

0,000         0,184  

      

2,720  

   5   PT Bank BNI Syariah          0,021          0,041  

         

0,021  

          

0,041  

          

0,034  

     

1,422       0,988       0,010  

    

0,000         0,231  

      

2,809  

   6   PT Bank BNI Syariah          0,021          0,042  

         

0,012  

          

0,044  

          

0,040  

     

1,114       0,960       0,012  

    

0,000         0,215  

      

2,461  

   7   PT Bank BRI Syariah          0,010          0,055  

         

0,015  

          

0,173  

          

0,015  

     

0,923       1,590       0,003  

    

0,000         0,047  

      

2,832  

   8   PT Bank BRI Syariah          0,019          0,053  

         

0,018  

          

0,261  

          

0,030  

     

0,956       1,626       0,003  

    

0,000         0,043  

      

3,009  

   9   PT Bank BRI Syariah          0,019          0,064  

         

0,014  

          

0,283  

          

0,053  

     

0,966       1,501       0,002  

    

0,000         0,027  

      

2,930  

  10  

 PT Bank Jabar Banten 

Syariah          0,018          0,045  

         

0,008  

          

0,103  

          

0,003  

     

0,937       0,999  -    0,050  

-   

0,001         0,174  

      

2,236  

  11  

 PT Bank Jabar Banten 

Syariah          0,015          0,033  

         

0,010  

          

0,115  

          

0,001  

     

0,948       0,999       0,003  

    

0,000         0,038  

      

2,160  

  12  

 PT Bank Jabar Banten 

Syariah          0,016          0,036  

         

0,009  

          

0,090  

          

0,003  

     

0,955       0,999       0,002  

    

0,000         0,030  

      

2,141  

  13  

 PT Bank NET Indonesia 

Syariah Tbk          0,005          0,036  

         

0,008  

          

0,060  

-         

0,077  

     

0,319       0,099  -    0,008  

-   

0,000         0,139  

      

0,581  

  14  

 PT Bank NET Indonesia 

Syariah Tbk          0,005          0,039  

         

0,008  

          

0,072  

-         

0,156  

     

0,466  -    0,135  -    0,098  

-   

0,003         0,173  

      

0,372  

  15  

 PT Bank NET Indonesia 

Syariah Tbk          0,007          0,032  

         

0,008  

          

0,059  

-         

0,034  

     

0,626       0,166       0,108  

    

0,003         0,421  

      

1,397  

  16  

 PT Bank Muamalat 

Indonesia          0,007          0,055  

         

0,012  

          

0,015  

          

0,117  

     

0,965       0,919       0,000  

    

0,000         0,007  

      

2,096  

  17  

 PT Bank Muamalat 

Indonesia          0,004          0,053  

         

0,012  

          

0,049  

          

0,967  

     

0,956       1,000       0,001  

    

0,000         0,012  

      

3,056  

  18  

 PT Bank Muamalat 

Indonesia          0,015          0,056  

         

0,013  

          

0,062  

          

0,449  

     

0,962       1,000       0,000  

    

0,000         0,005  

      

2,564  

  19  

 PT Bank Panin Dubai 

Syariah          0,016          0,063  

         

0,008  

          

0,314  

          

0,205  

     

0,811       0,448       0,009  

    

0,020         0,122  

      

2,017  

  20  

 PT Bank Panin Dubai 

Syariah          0,012          0,075  

         

0,008  

          

0,367  

          

0,004  

     

0,818       0,302       0,015  

    

0,164         0,201  

      

1,967  

  21  

 PT Bank Panin Dubai 

Syariah          0,013          0,068  

         

0,008  

          

0,209  

          

0,174  

     

0,804       0,334       0,017  

    

0,012         0,213  

      

1,852  

  22  

 PT Bank Syariah 

Bukopin          0,034          0,079  

         

0,025  

          

0,120  

          

0,110  

     

0,589       0,475       0,001  

    

0,001         0,012  

      

1,446  

  23  

 PT Bank Syariah 

Bukopin          0,043          0,089  

         

0,029  

          

0,140  

          

0,301  

     

0,618       0,340       0,002  

    

0,001         0,020  

      

1,582  

  24  

 PT Bank Syariah 

Bukopin          0,034          0,094  

         

0,030  

          

0,150  

          

0,173  

     

0,637       0,241       0,002  

    

0,001         0,022  

      

1,383  

  25  

 PT Bank Syariah 

Mandiri          0,052          0,117  

         

0,034  

          

0,090  

          

0,033  

     

0,500       0,960       0,019  

    

0,002         0,153  

      

1,959  

  26  

 PT Bank Syariah 

Mandiri          0,047          0,119  

         

0,033  

          

0,112  

          

0,011  

     

0,500       0,954       0,022  

    

0,002         0,172  

      

1,971  

  27  

 PT Bank Syariah 

Mandiri          0,037          0,119  

         

0,033  

          

0,124  

          

0,035  

     

0,500       0,963       0,022  

    

0,002         0,173  

      

2,008  

  28   PT Bank Mega Syariah          0,028          0,035  

         

0,016  

          

0,060  

          

0,414  

     

0,995       1,000       0,010  

    

0,000         0,164  

      

2,722  

  29   PT Bank Mega Syariah          0,022          0,035  

         

0,017  

          

0,064  

          

0,142  

     

0,987       1,057       0,006  

    

0,000         0,100  

      

2,431  

  30   PT Bank Mega Syariah          0,022          0,037  

         

0,017  

          

0,064  

          

0,062  

     

0,995       1,123       0,006  

    

0,000         0,098  

      

2,425  

  31  

 PT Bank Victoria 

Syariah          0,015          0,023  

         

0,009  

          

0,090  

          

0,245  

     

1,000       0,979       0,002  

    

0,000         0,037  

      

2,399  

  32  

 PT Bank Victoria 

Syariah          0,015          0,024  

         

0,009  

          

0,106  

          

0,117  

     

1,000       0,990       0,002  

    

0,000         0,037  

      

2,301  

  33  

 PT Bank Victoria 

Syariah          0,014          0,035  

         

0,008  

          

0,067  

          

0,041  

     

1,000       0,974       0,000  

    

0,000         0,006  

      

2,146  

  34   PT Bank BTPN Syariah         0,007          0,035  

         

0,011  

          

0,004  

          

0,088  

     

0,575       1,132       0,073  

    

0,007         0,673  

      

2,606  



6 

 

  35  PT Bank BTPN Syariah         0,008          0,038  

         

0,013  

          

0,009  

          

0,058  

     

0,443       1,115       0,080  

    

0,006         0,568  

      

2,338  

  36   PT Bank BTPN Syariah          0,008          0,028  

         

0,013  

          

0,008  

          

0,025  

     

0,971       1,128       0,091  

    

0,006         0,431  

      

2,708  

  37   PT Bank Aceh Syariah          0,016          0,027  

         

0,009  

          

0,019  

          

0,202  

     

0,995       1,000       0,019  

    

0,000         0,305  

      

2,592  

  38   PT Bank Aceh Syariah          0,018          0,028  

         

0,010  

          

0,006  

          

0,344  

     

0,992       1,000       0,019  

    

0,000         0,302  

      

2,719  

  39   PT Bank Aceh Syariah          0,018          0,027  

         

0,009  

          

0,075  

          

0,236  

     

0,980       1,000       0,018  

    

0,000         0,282  

      

2,646  

  40  

 PT Bank BPD Nusa 

Tenggara Barat Syariah          0,007          0,038  

         

0,011  

          

0,058  

          

0,239  

     

1,000       0,547       0,017  

    

0,000         0,264  

      

2,181  

  41  

 PT Bank BPD Nusa 

Tenggara Barat Syariah          0,007          0,039  

         

0,015  

          

0,087  

          

0,083  

     

1,000       0,697       0,005  

    

0,000         0,087  

      

2,021  

  42  

 PT Bank BPD Nusa 

Tenggara Barat Syariah          0,009          0,047  

         

0,013  

          

0,027  

          

0,443  

     

1,000       0,771       0,019  

    

0,000         0,302  

      

2,629  
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LAMPIRAN 2 

HASIL OUTPUT SPSS 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X_VAIC_Intellectual_Capital 42 1.15 9.36 4.1436 2.36437 

Z_ROA_Profitabilitas 42 -9.78 10.76 1.1892 3.20621 

Y_ROS_Market_Performance 42 -13.45 44.40 14.4677 13.80580 

M_Maqashid_Syariah_Index 42 .37 3.06 2.2269 .57477 

Valid N (listwise) 42     

 
 

UJI ASUMSI KLASIK 
 

UJI NORMALITAS 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 8.32583544 

Most Extreme Differences Absolute .070 

Positive .056 

Negative -.070 

Test Statistic .070 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

 
UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) -.686 5.851  -.117 .907   

X_VAIC_Intellectual_Capital 2.939 .573 .503 5.125 .000 .992 1.008 

Z_ROA_Profitabilitas 2.534 .439 .588 5.766 .000 .919 1.088 

M_Maqashid_Syariah_Index -.017 2.454 -.001 -.007 .995 .917 1.091 

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 
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UJI HETEROSKODASTISITAS 

 

 
 

 
 

 

UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .798a .636 .608 8.64824 1.972 

a. Predictors: (Constant), M_Maqashid_Syariah_Index, X_VAIC_Intellectual_Capital, 

Z_ROA_Profitabilitas 

b. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 
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1. UJI PENGARUH LANGSUNG X_VAIC_INTELLECTUAL_CAPITAL TERHADAP 

Y_ROS_MARKET_PERFORMANCE 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .540a .292 .274 11.76451 

a. Predictors: (Constant), X_VAIC_Intellectual_Capital 

b. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2278.451 1 2278.451 16.462 .000b 

Residual 5536.148 40 138.404   

Total 7814.600 41    

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

b. Predictors: (Constant), X_VAIC_Intellectual_Capital 

 

 

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta 
 

1 (Constant) 1.403 3.696  .380 .706  

X_VAIC_Intellectual_Capital 3.153 .777 .540 4.057 .000 Positif 

Signfikan 

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance  
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2. UJI PENGARUH LANGSUNG X_VAIC_INTELLECTUAL_CAPITAL TERHADAP 

Z_ROA_PROFITABILITAS 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .624a .389 .210 3.23972 

a. Predictors: (Constant), X_VAIC_Intellectual_Capital 

b. Dependent Variable: Z_ROA_Profitabilitas 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.640 1 1.640 4.156 .007b 

Residual 419.831 40 10.496   

Total 421.471 41    

a. Dependent Variable: Z_ROA_Profitabilitas 

b. Predictors: (Constant), X_VAIC_Intellectual_Capital 

 

 

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta 
 

1 (Constant) .839 1.018  .824 .415  

X_VAIC_Intellectual_Capital .285 .214 .238 3.395 .007 Positif 

Signifikan 

a. Dependent Variable: Z_ROA_Profitabilitas  
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3. PENGARUH TIDAK LANGSUNG  

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .798a .636 .618 8.53665 

a. Predictors: (Constant), Z_ROA_Profitabilitas, X_VAIC_Intellectual_Capital 

b. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4972.495 2 2486.248 34.117 .000b 

Residual 2842.104 39 72.874   

Total 7814.600 41    

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

b. Predictors: (Constant), Z_ROA_Profitabilitas, X_VAIC_Intellectual_Capital 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.721 2.705  -.267 .791 

X_VAIC_Intellectual_Capital 2.939 .565 .503 5.201 .000 

Z_ROA_Profitabilitas 2.533 .417 .588 6.080 .000 

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

 

 

Model Beta Signifikansi  

 Direct Effect Indirect Efect Total Indirect Effect 

X_VAIC  Z_ROA 0.238   .007  

X_VAIC  Y_ROS 0.540   .000  

Z_ROA  Y ROS 0.503   .000  

X_VAIC   Z_ROA Y_ROS 0.588 = 0.238 x 0.503 =0.120 =0.540+0.120=0.660 .000 Memediasi 

Positif 

signifikan 
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PENGARUH MODERASI 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .568a .323 .270 11.79826 

a. Predictors: (Constant), X1_M, M_Maqashid_Syariah_Index, 

X_VAIC_Intellectual_Capital 

b. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2525.041 3 841.680 6.047 .002b 

Residual 5289.559 38 139.199   

Total 7814.600 41    

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance 

b. Predictors: (Constant), X1_M, M_Maqashid_Syariah_Index, X_VAIC_Intellectual_Capital 

 

 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

  

B Std. Error Beta   
Keterangan  

1 (Constant) -11.958 12.169  -.983 .332   

X_VAIC_Intellectual_Capital 

(b1) 

5.604 4.837 .960 1.159 .254 Tidak 

signifikan 

 

M_Maqashid_Syariah_Index 

(b2) 

6.648 6.065 .277 1.096 .280 Tidak 

signifikan 

Moderasi 

Potensial 

X1_M (b3) 1.243 2.350 .461 .529 .600 Tidak 

signifikan 

a. Dependent Variable: Y_ROS_Market_Performance   

 

 


